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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا

 

tidak dilambangkan 

 

tidak dilambangkan 

 
 ب
 

ba 

 

b 

 

Be 

 
 ت
 

ta 

 

t 

 

Te 

 
 ث
 

s\a 

 

s\ 

 

es (dengan titik di atas) 

 
 ج
 

jim j 

 

je 

 
 ح
 

h}a 

 

h} 

 

ha (dengan titik di bawah) 

 
 خ
 

kha 

 

kh 

 

ka dan ha 

 
 د
 

dal 

 

d 

 

de 

 
 ذ
 

z\al 

 

z\ 

 

zet (dengan titik di atas) 

 
 ر
 

ra 

 

r 

 

Er 

 
 ز
 

zai 

 

z 

 

Zet 

 
 س
 

sin 

 

s 

 

Es 

 
 ش
 

syin 

 

sy 

 

es dan ye 

 
 ص
 

sad 

 

s} 

 

es (dengan titik di bawah) 

 
 ض
 

dad 

 

d} 

 

de (dengan titik di bawah) 

 
 ط
 

ta 

 

t} 

 

te (dengan titik di bawah) 

 
 ظ
 

za 

 

z} 

 

zet (dengan titik di bawah) 

 
 ع
 

‘ain 

 

‘ 

 

apostrof terbalik 

 
 غ
 

gain 

 

g 

 

Ge 

 
 ف
 

fa 

 

f 

 

Ef 

 
 ق
 

qaf 

 

q 

 

Qi 

 
 ك
 

kaf 

 

k 

 

Ka 

 
 ل
 

lam 

 

l 

 

El 

 
 م
 

mim 

 

m 

 

Em 

 
 ن
 

nun 

 

n 

 

En 

 
 و
 

wau 

 

w 

 

We 

 
 ه 
 

ha 

 

h 

 

Ha 

 
 ء
 

hamzah 

 

’ 

 

Apostrof 

 
 ى

 

ya 

 

y 

 

Ye 
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

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

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَ يْ فَِ 

لَِ هَ وِْ   : haula 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fathah a a  َا 
kasrah i i َ ا 
dammah u u  َا 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fathah
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 Contoh: 

 mata : م اَتَِ

 rama : رَمَ ى

 qila : قِ يْ لَِ 

 yamutu : يَ م وُْتُِ

4. Ta’ marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: ta’ marbutah yang hidup atau 

mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 

ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

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

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

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

الَأطْفَالِِ ةُِرَوْضَ   : raudah al-atfal 

ةُِالَْ ف اَضِ  لَِ ةُِالَْ مَ دِيْ نَ   : al-madinah al-fadilah 

ةُِالَ ْحِ كْ مَ    : al-hikmah 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (  dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan ,( ــّ 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

 

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

Huruf dan  

Tanda 

Nama 

 
fath}ah
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Contoh: 

 rabbana : ربَ  َ ناَِ

 najjaina : نَ ج  يَْ  ناَِ

 al-haqq : الَ ْ حَ قِ 

 nu“ima : نُ ع  ِ مَِ

 aduwwun‘ : عَ دُوِ 

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

 .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,(ـــــِىّّ)

Contoh: 

 Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَ لِ ىِ 

 Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَ رَب ِ ىِ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufِال (alif 

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

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّ مْ سُِ

ةُِالَزَّل ْ زلَ َ   : al-zalzalah (az-zalzalah) 

ةُِ فَ لْسَ فَِالَ ِْ  : al-falsafah 

 al-biladu : الَ ْ ب  ِ لَادُِ
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7. Hamzah  

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

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

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

Contoh: 

 ta’muruna : ت أَْمُ رُوْنَِ

 ‘al-nau : الَ  نَّ وْعُِ

 syai’un : شَ يْءِ 

 umirtu : أمُِ رْتُِ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

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

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

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 

secara utuh. Contoh: 

Fi Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 
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9. Lafz al-Jalalah (اِلل ) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

اللِِ دِي نُِْ  dinullah  ِِبِِلل billah   

Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

اللِِ  hum firahmatillah    هُ مِْفِِْرَح  ْ مَةِِ

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

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

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

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

CDK, dan DR).  

Contoh: 

Wa ma Muhammadun illa rasul 

Inna awwala baitin wudi‘a linnasi lallaz \i bi Bakkata mubrakan 

Syahru Ramadan al-laz\i unzila fih al-Qur’an 
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Nasir al-Din al-Tusi 

Abu Nasr al-Farabi 

Al-Gazali 

Al-Munqiz min al-Dalal 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak 

dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan 

sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

   

 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subhanahu wa ta‘ala  

saw. = s}allallahu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-salam 

QS …/…: 4 = QS. al-Sajadah/32: 24:  QS al-Ahzab/33: 21 

HR = Hadis Riwayat 

PMA = Peraturan Menteri Agama 

HR = Hadis Riwayat 

PAI = Pendidikan Agama Islam 

X1 = Kemampuan Manajerial 

X2 =  Kecerdasan Emosional 

Abual-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid 
Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu) 

Nas}r H{amid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr H{amid (bukan: Zaid, Nasr Hamid 
Abu) 
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Y = Kinerja Guru  

UU = Undang-Undang 

SD                       = Standar Deviasi 

SMA                    = Sekolah Menengah Atas 

                         = Frekuensi untuk variabel 

Xi                         = Tanda kelas interval  variabel 

                  = Rata-rata 

                        = Nilai Chi-kuadrat hitung 

         = Frekuensi hasil pengamatan 

                         = Frekuansi harapan 

VIF                       = Variance Inflation Factor  

B1 = Besarnya kenaikan/penurunan Y dalam satuan, jika X1    naik/turun 

satu    satuan dan X2 konstan 

B2                      = Besarnya kenaikan/penurunan Y dalam satuan, jika X1 naik/turun         

satu    satuan dan X1 konstan 

P                           = Angka Presentase 

Se                          = Kesalahan baku regresi berganda 

R                   = Rentang nilai  

K                          = Kelas interval 

R                          = Regresi 

Α                          = Alfa 

≠                          = Pengaruh 

N                         = Jumlah Populasi 

SPSS                   = Statistical  
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Ho                       = Hipotesis Nihil 

H1                        = Hipotesis Alternatif 

          Xt      = Data tertinggi 

Xr                        = Data terendah 

mean                   = Rata-rata 
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ABSTRAK 

 

Nama  : Hanan Ka-Do                   

Nim  : 80300217035 

Konsentrasi : Manajemen Pendidikan Islam  

Judul Tesi    : Pengaruh Kepemimpinan Kepala Madasah dan Budaya Madrasah  

Terhadap Motivasi kerja guru Guru di Pondok Pesantren Ash-

Sholihin Kabupaten Gowa.. 

  
Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mendeskripsikan Kepemimpinan 

Kepala Madrasah di Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa. (2) 
mendeskripsikan Budaya Madrasah di Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten 
Gowa. (3) mendeskripsikan Motivasi Kerja Guru di Pondok Pesantren Ash-Sholihin 
Kabupaten Gowa. (4) mendeskripsikan pengaruh yang signifikan Kepemimpinan  
Kepala Madrasah terhadap Motivasi Kerja Guru di Pondok Pesantren Ash-Sholihin 
Kabupaten Gowa (5) mendeskripsikan pengaruh yang signifikan Budaya Madrasah 
terhadap Motivasi Kerja Guru di Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa 
(6) mendeskripsikan pengaruh yang signifikan secara bersama-sama Kepemimpinan  
Kepala Madrasah dan Budaya Madrasah terhadap Motivasi Kerja Guru di Pondok 
Pesantren Ash-Sholihin 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif  dengan  jenis penelitian fild 
research (penelitian lapangan) menggunakan analisis kuantitatif dengan metode 
penelitian ex post facto yakni penelitian yang dilakukan untuk mengkaji atau meneliti 
suatu perihal yang pernah terjadi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 
metodologis dan pendekatan ilmiah. Populasi pada penelitian ini adalah 107 orang, 
yang terdiri dari guru sebanyak 100 orang, staff sebanyak 4 orang, dan kepala sekolah 
sebanyak 3 orang orang. dan populasi lebih >100 maka penulis mengambil 25 % dari 
107 orang sehingga diperoleh sample sebanyak 27 orang dengan menggunakan teknik 
Probabiliti Sampling. Instrumen yang digunakan adalah angket (questionnaire) 
dengan teknik analisis statistik deskriptif, dan teknik analisis statistik inferensial. 

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Hasil analisis  
deskriptif Kepemimpinan  Kepala Madrasah di Pondok Pesantren Ash-Sholihin 
Kabupaten Gowa pada umumnya berada pada kategori tinggi  dengan frekuensi 9 
orang dari 27 orang atau 33 %. 2) Hasil analisis  deskriptif Budaya Madrasah di 
Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa pada umumnya berada pada 
kategori tiggi dengan frekuensi 11 orang dari 27 orang atau 41 %. (3) Hasil analisis  
deskriptif Motivasi kerja guru Guru Pada Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten 
Gowa pada umumnya berada pada kategori sangat tinggi dengan frekuensi 19 orang 
dari 27 orang atau 70 %. (4) Hasil analisis inferensial diperoleh thitung = 5, 516 > ttabel = 
2,05,  maka Ho ditolak dan H1 diterima sehingga diketahui terdapat pengaruh yang 
signifikan kepemimpinan kepala madrasah terhadap motivasi kerja guru guru pada 
Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa. (5) Hasil analisis inferensial thitung 

=  4,863. Nilai ttabel diperoleh 2,05,  sehingga membandingkan ttabel dan thitung ternyata  
thitung = 4,863 > ttabel = 2,05 maka Ho ditolak dan H1 diterima, sehingga terdapat 
pengaruh yang signifikan budaya madrasah terhadap motivasi kerja guru guru pada 
Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten  Gowa (6) Hasil analisis inferensial 
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diperoleh Fhitung = 10,2 > Ftabel = 3, 37, maka H0 ditolak dan H1 diterima artinya terdapat 
pengaruh yang signifikan secara bersama-sama kepemimpinan kepala madrasahdan 
budaya madrasah terhadap  motivasi kerja guru pada Pondok Pesantren Ash-Sholihin 
Kabupaten Gowa. 

Implikasi penelitian ini adalah: (1) Kepemimpinan kepala madrasah pada 
Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa, maka secara umum dapat 
dipertahankan untuk peningkatan lembaga. (2) nilai-nilai budaya paada madrasah 
dapat diterapkan dan dipertahankan untuk membentuk iklim madrasah lebih baik lagi 
khususnya pada Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa. (3) motivasi kerja 
guru guru pada Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa sudah sangat baik 
dalam melakanakan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga diharapkan kedepan 
Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa mampu mempertahankan hal 
demikian agar tercapai iklim kerja yang baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya manusia memerlukan manusia 

lain. Usaha untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan tersebut dengan membentuk 

hubungan kerja sama dan selanjutnya membentuk kelompok-kelompok. Tujuan dari 

usaha manusia akan lebih diperoleh dengan cara bersama-sama  daripada dengan 

sendiri saja.1  

Hidup dalam suatu bangsa tak terlepas dari yang namanya organisasi, karena 

sejatinya kehidupan itu sendiri adalah sebuah organisasi, ada keteraturan hidup di 

dalamnya. Organisasi pada hakikatnya merupakan bentuk kerja sama antara 

sekelompok individu dengan berbagai macam ikatan dalam mencapai tujuan bersama. 

Organisasi dalam pengertian sempit merupakan suatu wadah dimana beberapa orang 

berkumpul di dalamnya sebagai suatu kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Hal 

ini berarti organisasi terbentuk atas kehendak beberapa orang dengan visi yang sama 

dan ingin bekerjasama untuk mencapai visi tersebut. 

Berbagai macam sumber organisasi perlu diatur dan dikelola terutama sumber 

daya manusia, dan untuk itu dibutuhkan seorang yang mampu menjadi model dalam 

mengatur dan mengelola sumber daya tersebut yang biasa disebut sebagai seorang 

pemimpin. Sebagai dengan firman Allah swt., dalam Q.S. al-Sajadah/32: 24: 

ِ.يُ وْقِنُ وْنَِ بِِيََتنَِا وكََانوُاِْ صَبََوُاِْ لَمَّا بِِمَْرنَِِ يَ هْدُوْنَِ أئَمَِّةِ  مِنْ هُمِْ وَجَعَلْنَا
 

 
1Lihat Rivai Zainal, Darmansyah Hadad dkk, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi (Cet. 

XII; Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 169. 
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Terjemahnya: 

Dan Kami jadikan diantara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi 
petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Mereka meyakini ayat-
ayat Kami.2 

Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir al-misbah bahwa petunjuk yang datang 

dari Bani Israil itu telah membuahkan antara lain lahirnya pemimpin-pemimpin yang 

wajar diteladani di antara mereka, walaupun demikian ada juga di kalangan Bani Israil 

yang menolaknya. Ayat di atas menyatakan:  

Dan Kami jadikan di antara mereka yakni Bani Israil itu  teladan-teladan, baik 
sebagai nabi-nabi maupun sebagai ulama-ulama yang memberi petunjuk kepada 
masyarakatnya serta mengantar mereka menuju kebahagiaan dan kesejahteraan 
hidup dengan berdasar perintah Kami. Kami menjadi mereka demikian ketika 
yakni disebabkan karena mereka bersabar dan tabah menghadapi tantangan dan 
melaksanakan tugas-tugas mereka dan adalah mereka sejak dahulu terhadap 
ayat-ayat Kami secara khusus selalu yakin.3 

Penelitian kepemimpinan menekankan pendekatan ciri, perilaku, kekuasaan 

dan pengaruh, serta situasi yang masih bersifat satu arah. Perspektif organisasi sebagai 

sistem sosial telah memberikan dimensi budaya sebagai bagian penting yang 

mempengaruhi keefektifan kepemimpinan. Dari sini lahir rasional bahwa 

kepemimpinan yang efektif dalam suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh nilai, 

keyakinan dan perilaku pemimpin yang termanifestasikan dalam kehidupan organisasi 

dalam arti luas.4 Oleh karena itu, seorang pemimpin terlebih seorang kepala yang 

menjadi pimpinan utama dalam suatu madrasah harus memiliki tanggung jawab yang 

 
2Lihat Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Depok: Cahaya Qur’an, 2011), h. 

417. 

3Lihat Qusaish shihab, Tafsir Al-Misbah: Peran, Kesan dan Keserasian Al-qur’an (Cet. VIII; 

Jakarta: Lentara Hati, 2007), h. 204-205. 

4 Lihat Mulyadi, Kepemimpinan Kepala Madrasah (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat 

Kementerian Agama RI, 2010), h. 87. 
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tinggi, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia dengan sifat yang mulia 

sehingga sifat-sifat kepemimpinannya menjadi acuan bagi setiap pemimpin. 

Pemimpin merupakan orang yang mampu mempengaruhi orang lain dengan 

keterampilan yang dimilikinya. Sebagai seorang pemimpin tentunya dibutuhkan sifat-

sifat kepemimpinan yang dengan sifat tersebut ia bisa dicontoh dan diikuti oleh 

anggota kelompoknya. Kepemimpinan adalah apa yang dilakukan pemimpin. 

Kepemimpinan merupakan proses memimpin sebuah kelompok dan mempengaruhi 

kelompok itu dalam mencapai tujuannya.5 

Kepemimpinan sebagai salah satu fungsi manajemen merupakan hal yang 

sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam hal ini kepemimpinan dapat 

berperan di dalam melindungi beberapa isu pengaturan organisasi yang tidak tepat, 

seperti, distribusi kekuasaan yang menjadi penghalang tindakan yang efektif, 

kekurangan berbagai macam sumber, prosedur yang dianggap buruk (archaic 

procedure) dan sebagainya, yaitu problem-problem organisasi yang lebih bersifat 

mendasar. Demikianlah esensi salah satu pendapat yang diungkapkan oleh Richard H. 

Hall dalam Wahdjosumidjo, mengapa perlu dan banyak terdapat studi tentang 

kepemimpinan pada masa-masa lalu. Suatu kenyataan bahwa di dalam situasi tertentu 

kepemimpinan dirasakan penting, bahkan amat penting. Oleh karena itu, peranan 

sentral kepemimpinan dalam organisasi tersebut, maka dimensi-dimensi 

kepemimpinan yang bersifat kompleks perlu dipahami dan dikaji secara terkoordinasi, 

sehingga peranan kepemimpinan dapat dilaksanakan secara efektif. Dimensi-dimensi 

tersebut adalah defenisi apa yang dimaksud kepemimpinan, berbagai macam studi 

 
5Lihat Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, Manajemen (Cet. XIII; Jakarta: Erlangga, 2010), 

h. 146. 
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tentang kepemimpinan, tugas dan fungsi kepemimpinan efektivitas kepemimpinan, 

serta usaha-usaha memperbaiki kepemimpinan.6 

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi berubah pulalah 

sistem manajemen organisasi pendidikan dari yang sentralistis menjadi desentralistis. 

Era desentralisasi adalah era perubahan yang memberikan peluang besar kepada para 

pemimpin untuk mengembangkan nilai-nilai kepemimpinan. Pada era ini berbagai 

tantangan dan ancaman yang datang silih berganti memerlukan keteguhan sikap dan 

kecerdasan menangkap peluang dan merancang masa depan. Oleh karena itu, 

diperlukan pemimpin yang sesuai dengan kondisi, yaitu memiliki komitmen kualitas 

dan selalu memperbaruinya sesuai dengan tuntutan stakeholders. Terdapat tiga jenis 

kepemimpinan yang dipandang representatif dengan tuntutan era desentralisasi, yaitu 

kepemimpinan transaksional, kepemimpinan transformasional, dan kepemimpinan 

visioner. Ketiga tipe kepemimpinan ini memiliki titik konsentrasi yang khas sesuai 

dengan jenis permasalahan dan mekanisme kerja yang diserahkan pada bawahan.7  

Sifat dan perilaku kepemimpinan dari seorang pemimpin memiliki sumbangsi 

yang besar dalam mendorong bawahan agar mau bekerja secara giat dan sukarela. 

Pemimpin yang tidak memiliki kemampuan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai 

pemimpin yang berhasil, karena tanpa semangat dan motivasi akan berpengaruh pada 

produktivitas dan kualitas kinerja, tanpa kualitas yang baik maka organsasi atau 

lembaga tersebut tidak berjalan sesuai yang ditujukan. 

 
6 Lihat Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik dan 

Permasalahannya  (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 1. 

7Lihat Aan Komariah dan Cepi Triatna, Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif (Cet. I; 

Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 74.  
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Selain kepemimpinan, faktor lain yang mempengaruhi kualitas kerja seorang 

staf atau pegawai ialah budaya organisasi madrasah yang merupakan norma-norma 

dan nilai-nilai yang mengarahkan semua perilaku personil madrasah. Budaya pada 

tataran tak terlihat adalah nilai-nilai yang dihayati bersama. Ini menyangkut apa yang 

dianggap penting dalam hidup seseorang atau suatu organisasi. Dalam hal madrasah, 

ada madrasah yang menganggap kesusilaan yang terpenting, sementara yang lain 

menganggap keterampilan adalah yang lebih berharga. Pada tataran yang lebih 

kelihatan, budaya adalah perilaku atau gaya suatu organisasi, yang melalui proses 

sosialisasi diikuti oleh anggota baru, dapat pula berupa kebiasaan-kebiasaan di 

madrasah yang dilakukan oleh kepala madrasah, guru, peserta didik dan seluruh 

masyarakat yang ada pada sekolah tersebut.8 Budaya dalam suatu organisasi sangat 

sukar dirubah apalagi dihilangkan, karena budaya merupakan suatu nilai yang 

berkembang dan nilai tersebut dijunjung tinggi oleh masyarakat di mana budaya 

tersebut diterapkan. Oleh karenanya, budaya ini bisa menjadi patokan dan dorongan 

atau motivasi untuk staf melakukan pekerjaan yang berkualitas termasuk dalam hal 

ini guru. 

Motivasi mengacu pada alasan yang mendasari perilaku. 9  Motivasi adalah 

sesuatu yang mendorong seseorang untuk menunjukkan perilaku tertentu. Perilaku 

yang diharapkan untuk ditunjukkan oleh bawahan atau para staf dalam organisasi 

tentunya perilaku yang akan menghasilkan kinerja terbaik bagi organisasi. 10 Istilah 

 
8Lihat M. Sastrapratedja, “Iklim dan Budaya Sekolah”, Jurnal (Dinamika Pendidikan 8, No. 2, 

2001), h. 4. 

9 Lihat Donni Juni Priansa, Manajemen Peserta Didik dan Model Pembelajaran (Cet. I; 

Bandumg: Alfabeta, 2015), h. 132. 

10Lihat Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen (Cet. VIII; 

Jakarta: Kencana, 2014), h. 235.  
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motivasi dapat merujuk kepada berbagai tujuan yang dimiliki oleh individu, cara di 

mana individu memilih tujuan, dan cara di mana orang lain mencoba untuk mengubah 

perilaku mereka. Tiga komponen motivasi yakni, arah yang mengandung pertanyaan 

apa yang orang coba lakukan, upaya yang mengandung pertanyaan seberapa keras 

seseorang mencoba, dan kegigihan yang mengandung pertanyaan berapa lama 

seseorang terus mencoba.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Kepala Madrasah Tsanawiyah 

Pondok Pesantren Ash-Sholihin yakni Bapak M. Kafrawy bahwa: “Dorongan dalam 

melakukan tugas yang diberikan atasan dalam hal ini kepala Madrasah sudah berjalan, 

akan tetapi masih perlu untuk ditingkatkan, hal ini ditandai dari beberapa masalah 

yang terkadang muncul di lingkungan madrasah seperti jam kerja yang terkadang 

belum dilaksanakan secara optimal, terdapat beberapa guru dan staff yang terkadang 

tidak tepat waktu, masih ada beberapa guru dan staff yang kurang sadar sehingga 

bermalas-malasan dalam bekerja, serta kemampuan kepala madrasah dalam 

memberikan peringatan atau hukuman kepada para guru dan staff yang melanggar 

perlu untuk ditingkatkan”.11 

Berdasarkan uraian yang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang Pengaruh Kepemimpinan Kepala Madrasah dan Budaya Madrasah 

terhadap Motivasi Kerja Guru pada Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan masalah sebagai berikut: 

 
11 Lihat M. Kafrawy, Wawancara Kepala Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Ash-

Sholihin, Rabu, 18 Agustus 2021. 
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1. Bagaimana gambaran kepemimpinan kepala madrasah pada Pondok Pesantren 

Ash-Sholihin Kabupaten Gowa? 

2. Bagaimana gambaran budaya Madrasah pada Pondok Pesantren Ash-Sholihin 

Kabupaten Gowa? 

3. Bagaimana gambaran motivasi kerja guru pada Pondok Pesantren Ash-Sholihin 

Kabupaten Gowa? 

4. Apakah terdapat pengaruh kepemimpinan kepala madrasah terhadap motivasi kerja 

guru pada Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa? 

5. Apakah terdapat pengaruh budaya madrasah terhadap motivasi kerja guru pada 

Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa? 

6. Apakah terdapat pengaruh kepemimpinan kepala madrasah dan budaya madrasah 

secara bersama-sama terhadap motivasi kerja guru pada Pondok Pesantren Ash-

Sholihin Kabupaten Gowa? 

C. Definisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Penelittian 

1. Definisi Operasional Variabel 

Variabel penelitian ini terdiri atas tiga variabel, variabel terikat (dependent 

variabel) dan dua variabel bebas (independent variabel), dimana variabel terikat yaitu 

motivasi guru sedangkan dua variabel bebas yaitu kepemimpinan kepala madrasah dan 

budaya madrasah. 

a. Kepemimpinan Kepala Madrasah 

Kepemimpinan kepala Madrasah yang dimaksud dalam penelitian ini 

merupakan kemampuan kepala madrasah dalam rangka 1) pemberian motivasi, 2) 

pembinaan kedisiplinan, 3) pemberian penghargaan, 4) pemberian konsultasi, 5) 
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kegiatan kunjungan kelas, 6) sikap dan perilaku teladan, 7) meningkatkan 

profesionalisme tenaga pendidik. 

b. Budaya Madrasah  

Budaya madrasah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nilai norma dan 

sikap atau prilaku yang dimiliki oleh setiap warga madrasah dengan tujuan untuk 

membentuk karakter madrasah atau memberikan identitas bagi madrasah yang 

meliputi (1) inisiatif individual, (2) Toleransi terhadap tindakan beresiko, (3) Arah, 

(4) Integrasi (5) dukungan dari manajemen, (6) kontrol, (7) identitas, (8) sistem 

imbalan, (9) toleransi terhadap konflik, dan (10) pola-pola komunikasi, 

c. Motivasi Kerja Guru 

Motivasi Kerja  guru yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dorongan dari 

dalam diri (internal) dan rangsangan dari luar (eksternal) diri seorang guru dalam 

melakukan sesuatu pekerjaan untuk mencapai tujuan. 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini membahas dan membatasi dalam hal pengaruh 

kepemimpinan kepala madrasah dan budaya madrasah terhadap motivasi kerja guru 

pada Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa. Untuk menghindari 

terjadinya kesalah pahaman dalam penafsiran terhadap judul penelitian ini, maka 

penulis memaparkan ruang lingkup penelitian sebagai berikut: 

a. Kepemimpinan Kepala Madrasah 

Ruang lingkup kepemimpinan kepala madrasah dalam peneliitian ini antara 

lain: 1) pemberian motivasi, 2) pembinaan kedisiplinan, 3) pemberian penghargaan, 4) 

pemberian konsultasi, 5) kegiatan kunjungan kelas, 6) sikap dan perilaku teladan, 7) 

meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik. 
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b. Budaya Madrasah 

Ruang lingkup budaya madrasah dalam penelitian ini antara lain:  (1) inisiatif 

individual, (2) Toleransi terhadap tindakan beresiko, (3) Arah, (4) Integrasi (5) 

dukungan dari manajemen, (6) kontrol, (7) identitas, (8) sistem imbalan, (9) toleransi 

terhadap konflik, dan (10) pola-pola komunikasi, 

c. Motivasi Kerja Guru 

Ruang lingkup motivasi kerja guru dalam penelitian ini antara lain:  1) Motivasi 

Internal , 2) Motivasi Eksternal. 

D. Kajian Pustaka 

1. Jurnal Isnaeni Wuryantina. Guru Sekolah Dasar Adiarsa Karawang (2015). 

Budaya Organisasi Sekolah Dan Motivasi Berprestasi Dengan Kinerja Guru 

Pada Sekolah Dasar Negeri Gugus Adiarsa Karawang Barat. Pendekatan yang 

digunakan adalah kuantitatif dengan metode survey di SD gugus sekolah 

Karangpawitan di distric dari Karawang Barat. Sampel mengumpulkan dari 40 

guru sekolah dasar yang diperoleh dengan teknik random, melalui instrumen 

yang telah divalidasi kuesioner menggunakan skala Likert 1-5. Kemudian data 

dianalisis dengan menggunakan regresi. Temuan penelitian adalah: (1) ada 

sekolah budaya organisasi korelasi dengan kinerja; (2) ada motivasi berprestasi 

korelasi dengan kinerja; (3) ada sekolah budaya organisasi korelasi dan motivasi 

berprestasi dengan kinerja. Hasil penelitian yang tersirat bahwa di sekolah 

budaya organisasi, motivasi berprestasi, kualitas kinerja.12 Adapun persamaan 

 
12Lihat Isnaeni Wuryantina, “Budaya Organisasi Sekolah Dan Motivasi Berprestasi Dengan 

Kinerja Guru Pada Sekolah Dasar Negeri Gugus Adiarsa Karawang Barat”, Jurnal (Jurnal Pendidikan 

Dasar Volume 6 Edisi 2 Desember,  2015. 
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penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian di atas adalah meneliti 

variabel yang sama tentang budaya organisasi dan motivasi kerja, sedangkan 

yang membedakan adalah jenis penelitian yakni penelitian di atas adalah kuanti 

yakni survey sedangkan penelitian yang akan dilakukan  ex post facto. 

2. Jurnal Ester Manik, Kamal Bustomi. STIE Pasundan Bandung (2011). Pengaruh 

Kepemimpinan Kepala Sekolah, Budaya Organisasi Dan Motivasi Kerja 

Terhadap Kinerja Guru Pada Smp Negeri 3 Rancaekek. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode deskriptif aanalisis, dengan jumlah responden 70 

orang guru (populasi). Analisis hasil penelitian ini menggunakan analisis jalur. 

Adapun hasil penelitiannya adalah : Gambaran kepemimpinan Kepala Sekolah 

yaitu mencapai rata-rata skor 3.92. Rata-rata skor tersebut sesuai dengan tabel 

kriteria penafsiran termasuk kategori baik. Gambaran Budaya Organisasi yaitu 

mencapai rata-rata skor 3.60. Rata-rata skor tersebut sesuai dengan kriteria 

penafsiran termasuk kategori baik. Gambaran motivasi kerja yaitu mencapai 

rata-rata skor 4,00. Rata-rata skor tersebut sesuai dengan kriteria penafsiran 

termasuk kategori baik. Gambaran Kinerja guru yaitu mencapai rata-rata 3.86. 

Rata-rata skor tersebut sesuai dengan kriteria penafsiran termasuk kategori 

baik.13 Adapun persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian di 

atas adalah meneliti variabel yang sama yakni terdiri dari tiga variabel yakni 

dua variabel bebes dan satu variabel terikat sedangkan yang membedakan adalah 

jenis penelitian yakni penelitian di atas adalah kuanti yakni metode deskriptif 

analisis sedangkan penelitian yang akan dilakukan  ex post facto. 

 
13 Lihat Ester Manik, Kamal Bustomi, Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Budaya 

Organisasi Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru Pada Smp Negeri 3 Rancaekek, Jurnal (Jurnal 

Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship, volume 5, edisi 2), 2011. 
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3. Jurnal Titik Handayani, Aliyah A. Rasyid. Universitas Negeri Yogyakarta 

(2015). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Motivasi Guru, Dan Budaya 

Organisasi Terhadap Kinerja Guru Sma Negeri Wonosobo. Analisis data 

menggunakan teknik regresi sederhana dan regresi ganda untuk menguji 

hipotesis penelitian. Hasil penelitian membuktikan: (1) terdapat pengaruh yang 

signifikan gaya kepemimpinan partisipatif kepala sekolah terhadap kinerja guru; 

(2) terdapat pengaruh yang signifikan motivasi kerja guru terhadap kinerja guru; 

(3) terdapat pengaruh yang signifikan budaya organisasi terhadap kinerja guru; 

(4) terdapat pengaruh yang signifikan gaya kepemimpinan kepala sekolah, 

motivasi kerja guru, dan budaya organisasi secara bersama-sama terhadap 

kinerja guru. 14  Adapun persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan 

penelitian di atas adalah meneliti variabel yang sama tentang budaya organisasi 

dan motivasi guru, sedangkan yang membedakan adalah jenis penelitian yakni 

penelitian di atas adalah kuanti yakni survey dan subyek penelitian adalah 

kepala sekolah dan guru sedangkan penelitian yang akan dilakukan  ex post 

facto dan obyek yang diteliti hanya guru. 

4. Jurnal Danial Rahman, UIN Alauddin Makassar Makassar (2019). Hubungan 

Antara Iklim Dan Budaya Madrasah Dengan Motivasi Kerja Guru Di Madrasah 

Tsanawiyah (MTS) Se-Kecematan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa korelasi antara iklim madrasah dan budaya 

madrasah secara bersama-sama dengan motivasi kerja guru di Mts se-

Kecematan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai memnunjuk korelasi positif yang 

 
14 Lihat Titik Handayani, Aliyah A. Rasyid, Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, 

Motivasi Guru, Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Guru Sma Negeri Wonosobo, Jurnal (Jurnal 

Akuntabilitas Manajemen Pendidikan, Volume 3, edisi 2), 2015. 
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searah dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,56 berada ada tingkat hubungan 

yang sedang. 15  Adapun persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan 

penelitian di atas adalah meneliti variabel yang sama tentang budaya organisasi 

dan motivasi kerja, sedangkan yang membedakan adalah penelitian di atas ingin 

melihat hubungan  antara iklim kerja dengan budaya organisasi dan motivasi, 

selain itu penelitian di atas lebih kepada penelitian yang menggunakan desain 

penelitian produk moment, sedangkan penelian yang akan dilakukan adalah ex 

post facto. 

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan terhadap beberapa penelitian  di 

atas, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah: 

a. Ruang lingkup penelitian ini ditujukan kepemimpinan yang dilakukan oleh kepala 

Madrasah di Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa. 

b. Selain kepemimpinan kepala madrasah ruang lingkup penelitian ini fokus 

membahas terkait budaya madrasah dan motivasi guru yang ada di Pondok 

Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa. 

c. Pembahasan terpusat terhadap pegaruh kepemimpinan kepala madrasah dan budaya 

madrasah terhadap motivasi guru yang berada di Pondok Pesantren Ash-Sholihin 

Kabupaten Gowa. 

Berdasarkan fakta empiris, bahwa di sekolah tersebut belum pernah 

diadakan penelitian terhadap hal tersebut dan bukan merupakan pengulangan 

penelitian-penelitian sebelumnya, karena beberapa penelitian di atas ada yang 

meneliti mengenai iklim kerja dan lebih banyak membahas budaya organisasi. 

 
15Lihat Danial Rahman, Hubungan Antara Iklim Dan Budaya Madrasah Dengan Motivasi 

Kerja Guru Di Madrasah Tsanawiyah (MTS) Se-Kecematan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai, Jurnal 
(Jurnal Manajemen Pendidikan, Volume 4, Edisi 1), 2019. 
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Olehnya itu penelitian ini berusaha untuk mencari sisi lain yang signifikan untuk 

diteliti dan dikembangkan demi meningkatkan mutu secara umum dan khususnya 

mutu akademik yang berkompeten dalam dunia pendidikan. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penilitian 

Berdasakan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui bagaimana gambaran kepemimpinan kepala madrasah pada 

Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa. 

b. Untuk mengetahui bagaimana gambaran budaya madrasah pada Pondok Pesantren 

Ash-Sholihin Kabupaten Gowa. 

c. Untuk mengetahui bagaimana gambaran motivasi kerja guru pada Pondok Pesantren 

Ash-Sholihin Kabupaten Gowa. 

d. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kepemimpinan kepala madrasah 

terhadap motivasi kerja guru pada Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten 

Gowa. 

e. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh budaya madrasah terhadap motivasi 

kerja guru pada Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa. 

f. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara bersama-sama kepemimpinan 

kepala madrasah dan budaya madrasah terhadap motivasi kerja guru pada Pondok 

Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa. 

2. Kegunaan Penelitian 
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Adapun kegunaan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Secara teoretis 

Secara teoretis kegunaan dari penelitian ini adalah penelitian ini mampu 

memberikan informasi tentang pengaruh kepemimpinan kepala madrasah dan budaya 

madrasah terhadap motivasi kerja guru pada Pondok Pesantren Ash-Sholihin 

Kabupaten Gowa. 

b. Secara Praktis 

Secara praktis kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Bagi kepala Madrasah. Penelitian ini bisa dijadikan bahan referensi untuk 

menciptakan suasana madrasah yang kondusif dan memberikan dorongan 

kepada guru agar semangat bekerja dan mendidik dalam rangka meningkatkan 

mutu pendidikan peserta didik. 

2) Bagi Guru. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk 

meningkatkan motivasi dalam bekerja sehingga mampu menghasilkan kinerja 

yang baik dan berkualitas serta mencetak peserta didik yang berakhlakul 

karimah. 

3) Bagi peneliti selanjutnya. Diharapkan penelitian ini dapat menambah 

pengetahuan dan bisa dijadikan bahan perbandingan dalam meneliti masalah 

yang berkaitan dengan kepemimpinan kepala madrasah, budaya madrasah dan 

motivasi kerja guru. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Konsep Kepemimpinan Kepala Madrasah 

1. Pengertian Kepemimpinan Kepala Madrasah 

Kepemimpinan merupakan suatu kekuatan penting dalam rangka pengelolaan 

sehingga kemampuan memimpin secara efektif merupakan kunci keberhasilan 

organisasi. Oleh karena itu, esensi kepemimpinan adalah kepengikutan kemauan orang 

lain untuk mengikuti keinginan pemimpin.Pemimpin merupakan faktor penentu 16 

dalam kesuksesan atau gagalnya suatu organisasi dan usaha, baik dalam organisasi 

profit maupun nonprofit. Kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang 

mampu membawa organisasi sesuai dengan asas-asas manajemen modern, sekaligus 

bersedia memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan kepada bawahan dan masyarakat 

luas.17 

Ketika dilihat dari sudut manajemen, seorang pimpinan harus mampu 

menetapkan tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi atau perusahaan, dalam 

konteks ini seorang pimpinan harus mampu merancang taktik dan strategi yang tepat. 

Dengan adanya taktik dan strategi yang tepat tersebut, maka langkah yang akan 

ditempuh oleh organisasi atau madrasah tersebut akan berjalan lebih efisien dan 

efektif. Baik efisien dan efektif dalam hal penggunaan anggaran, waktu dan tenaga 

bawahan yang digunakan oleh organisasi atau madrasah. 

 
16 Lihat Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala madrasah: Tinjauan Teoretik dan 

Permasalahannya (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 4. 

17Lihat Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Leadership: Membangun Super Leadership 

Melalui Kecerdasan Spiritual (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 7. 
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Salah satu tantangan yang cukup berat yang sering harus dihadapi oleh 

pemimpin atau kepala madrasah dalam mengarahkan para guru atau staf madrasah 

agar senantiasa mau dan bersedia mengerahkan kemampuannya yang terbaik untuk 

kepentingan madrasah atau lembaga pendidikannya. 

Kata kepemimpinan dalam bahasa Arab sering dihubungkan dengan kata raʻin 

yang diambil dari hadis Nabi Muhammad saw., yaitu sebagai berikut: 

ِ)البخارى رواه( ...هِِرَعِيَّتِِ عَنِْ مَسْئُولِ  كُل كُمِْ وَِ راَعِ  كُل كُمِْ
Artinya: 

Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai 
pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya itu… (HR. Al-Bukhari).18 

Kata raʻin arti asalnya adalah gembala. Seorang pemimpin ibarat seorang 

penggembala yang harus membawa ternaknya ke padang rumput dan menjaganya agar 

tidak diserang serigala. Adapun raʻiyyah berarti rakyat. Dengan demikian, seorang 

pemimpin pasti mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di hadapan rakyat.19 

Selain kata raʻin, kata raʻis juga sering dipakai yang berhubungan dengan kata raʻs 

yang berarti kepala. Ada pula yang menggunakan kata raʻis sebagai pengendali kuda, 

artinya seorang pemimpin adalah seseorang yang mampu mengendalikan anggotanya. 

Peran pemimpin dalam lembaga pendidikan adalah memudahkan dalam 

pencapaian tujuan demi kemaslahatan bersama. Kepemimpinan dalam pendidikan 

mengandung dua pengertian, adalah pendidikan yang mengandung arti dalam 

lapangan apa dan dimana kepemimpinan itu berlansung, sekaligus menjelaskan pula 

 
18Lihat Abu Abdullah bin Muhammad Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari (Beirut: Dar Ash-

Sha’bu, t.t.), h. 139. 

19Lihat U. Saefullah, Manajemen Pendidikan Islam, h. 149. 
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sifat atau ciri-ciri yang harus dimiliki pemimpin. Sedangkan kepemimpinan bersifat 

universal, berlaku dan terdapat berbagai bidang kegiatan manusia.20 

Secara lebih terperinci gambaran lebih jelas, akan dikemukakan oleh beberapa 

ahli berkaitan dengan pengertian kepemimpinan, sebagai berikut: 

a. Kepemimpinan adalah satu kualitas kegiatan-kegiatan kerja dan interaksi di dalam 

situasi kelompok.21 

b. Assumpta dalam Zulkarnain mendefenisikan kepemimpinan adalah suatu konsep 

manajemen dalam kehidupan organisasi yang mempunyai kedudukan strategis dan 

merupakan gejala sosial yang selalu diperlukan dalam kehidupan kelompok.22 

c. Kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi yang dilakukan oleh seseorang 

dalam mengelola anggota-anggota kelompoknya untuk mencapai tujuan 

organisasi.23 

d. Sutisna dalam Rohiat mendefinisikan kepemimpinan adalah kemampuan untuk 

menciptakan perubahan yang paling efektif dalam perilaku kelompok, bagi yang 

laiin kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan kelompok 

ke arah penetapan tujuan dan pencapaian tujuan.24 

 
20 Lihat Abdul Aziz Wahab, Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan; Telaah 

Terhadap Organisasi dan Pengelolaan Organisasi Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 132. 

21Lihat Abdul Aziz Wahab, Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan, h. 133. 

22Lihat Zulkarnain Nasution, Manajemen Humas Di Lembaga Pendidikan (Malang: UMM 

Press, 2010), h. 32. 

23Lihat Salinan Permendiknas No. 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala madrasah, dalam 

bukunya Mukhtar dan Iskandar, Orientasi Baru Supervisi Pendidikan (Jakarta: GP Press, 2009), h. 76. 

24Lihat Rohiat, Kecerdasan Emosional Kepemimpinan Kepala Sekolah (Bandung: PT Refika 

Aditama, 2008), h. 14. 
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Dari beberapa defenisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

kepemimpinan adalah kemampuan untuk menciptakan harmonisasi dalam kelompok 

dan intinya seorang pemimpin adalah orang yang ahli dalam menguasai bidangnya. 

Pemimpin pendidikan dalam hal ini adalah kepala madrasah sebagai orang 

yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di lembaga 

pendidikan, harus memiliki kesiapan dan kemampuan untuk membangkitkan 

semangat kerja personal. Seorang pemimpin juga harus mampu menciptakan iklim dan 

suasana yang kondusif, aman, nyaman, tentram, menyenangkan, dan penuh semangat 

dalam bekerja bagi para pekerja dan para pelajar. Sehingga pelaksanaan pendidikan 

dan pengajaran dapat berjalan tertib dan lancar dalam mencapai tujuan yang 

diharapkan. 

Kepemimpinan merupakan faktor terpenting dalam organisasi apapun, 

termasuk organisasi lembaga pendidikan. Tanpa adanya kepemimpinan di lembaga 

pendidikan, tujuan pencapaian lembaga pendidikan tidak akan tercapai. Lembaga 

pendidikan memiliki tujuan untuk meningkatkan pendidikan ideografik dan 

nomotetik. Pendidikan ideografik adalah untuk meningkatkan kapasitas individu 

berdasarkan minat dan bakat serta potensi laten yang dimilikinya. Sedangkan 

pendidikan nometik adalah untuk melembagakan tujuan lembaga pendidikan ke dalam 

karakter ideografik peserta didik.25 

Jika membicarakan tentang kepemimpinan sangat banyak variasi dalam 

mendefenisikannya. Secara luas kepemimpinan dapat diartikan sebagai proses yang 

meliputi mempengaruhi para anggota dalam menentukan tujuan organisasi, 

 
25Lihat Amiruddin Siahaan dkk, Administrasi Satuan Pendidikan (Medan: Perdana Publishing, 

2013), h. 184. 
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memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk 

memperbaiki kelompok dan budayanya. 

Sementara itu kepemimpinan dalam lembaga pendidikan dalam hal ini kepala 

madrasah merupakan pemimpin tingkat satuan pendidikan yang memiliki rentang 

kendali sebagai figur atau teladan untuk menuntun bawahannya ke-arah yang lebih 

baik. Bartky dalam Prim Masrokan Mutohar menjelaskan bahwa kepala madrasah 

yang baik hendaknya menjadi pemimpin yang efektif bagi peserta didiknya, para 

pendidik, orangtua peserta didik dan masyarakat.26 

Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan tersebut. Kepemimpinan kepala 

madrasah dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh kepala madrasah 

untuk memberikan pengaruh kepada orang lain melalui interaksi individu dengan 

kelompok sebagai wujud dalam kerjasama di madrasah. 

2. Keterampilan Kepala Madrasah 

Bagi kepala madrasah yang memiliki keterampilan dalam memimpin, hal yang 

penting baginya adalah menciptakan tradisi tertentu demi terselenggaranya program 

pembelajaran secara baik dengan cara yang lebih proyektif. Selain itu, kemampuan 

khusus juga harus dimiliki olehnya. Kemampuan tersebut merupakan ciri khas baginya 

yang dapat membedakan kepemimpinannya dengan pemimpin pada madrasah lainnya. 

Adapun kemampuan yang harus dimiliki oleh pemimpin pendidikan sebagai 

keterampilan yang harus dimiliki dalam memimpin yaitu membangkitkan inspirasi 

pendidik, menciptakan kerja sama antarpendidik, menciptakan kerjasama antarstaf 

 
26Lihat Prim Masrokan, Manajemen Mutu Sekolah; Strategi Peningkatan Mutu dan Daya 

Saing Lembaga Pendidikan Islam (Jogjakarta: Ar-Ruzzmedia, 2013), h. 244. 
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kependidikan, mengembangkan program supervisi, mengelola kegitan pembelajaran, 

mengatur program pengembangan dan melaksakan kegiatan-kegiatan lainnya.27 

Untuk mendukung pernyataan tersebut di atas, kepala madrasah diperlukan 

memiliki keterampilan konsep yang baik. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Wahjosumidjo dalam Mulyadi mengemukakan bahwa keterampilan konsep yang 

harus dimiliki oleh kepala madrasah antara lain kemampuan analisis, kemampuan 

berpikir rasional, cakap dalam berbagai konsepsi, mampu menganalisis berbagai 

kejadian, mampu memahami berbagai kecenderungan, mampu mengantisipasi 

perintah, mampu mengenali macam-macam kesempatan dan problem-problem 

sosial.28 

Kemampuan-kemampuan khusus sebagaimana dikemukakan di atas, sangat 

penting ada pada diri seorang kepala madrasah. Hal ini dikarenakan, pada dasarnya 

madrasah yang berkualitas memiliki kepala madrasah yang cakap dalam berbagai 

keterampilan konsep, mampu menganalisis berbagai kejadian yang terjadi di 

sekelilingnya (problem sosial) dan mampu mengenalai berbagai macam kesempatan 

untuk peningkatan kualitas madrasah. 

3. Kepemimpinan Kepala Madrasah yang Efektif 

Mulyasa sebagaimana di kutip oleh Mulyadi, menjelaskan kriteria 

kepemimpinan kepala madrasah efektif adalah sebagai berikut: 

a. Mampu memberdayakan pendidik-pendidik untuk melaksanakan proses 

pembelajaran dengan baik, lancar dan produktif. 

 
27Lihat Sudarwan Danim, Kepemimpinan Pendidikan, : Kepemimpinan Jenius (IQ + EQ), 

Etika, Perilaku, Perilaku Motivasional, dan Mitos (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 146. 

28Lihat Mulyadi, Kepemimpinan Kepala madrasah Dalam Mengembangkan Budaya Mutu 

(Malang: UIN Press, 2010), h. 67. 
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b. Dapat menjalankan tugas dan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah 

ditetapkan. 

c. Mampu menjalin hubugan yang harmonis dengan masyarakat, sehingga dapat 

melibatkan mereka secara aktif dalam rangka mewujudkan tujuan madrasah dan 

pendidikan. 

d. Berhasil menerapkan prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat 

kedewasaan pendidik dan pegawai lain di madrasah. 

e. Mampu bekerja dengan tim madrasah. 

f. Berhasil mewujudkan tujuan madrasah secara produktif sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditentukan.29 

Berbagai pernyataan yang telah dikemukakan sebelumnya mengenai 

kepemimpinan kepala madrasah, apabila dikaitkan dalam kepemimpinan Islam, 

khususnya perkara figur yang mampu mempengaruhi dan berpengaruh dalam 

kelompok pada situasi apapun, maka dipandang perlu untuk bercermin pada 

kepemimpinan Rasulullah saw. Hal ini ditegaskan oleh Allah swt., dalam QS al-

Ahzab/33: 21:  

ِ.كَثِيراِ  اللََِّّ وَذكََرَِ الْْخِرَِ وَالْيَ وْمَِ اللََِّّ يَ رْجُو كَانَِ ل مَِن حَسَنَةِ  أسُْوَةِ  اللَِِّّ رَسُولِِ فِِ لَكُمِْ كَانَِ لَقَدِْ
Terjemahnya: 

Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu 
bagi orang orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan 
yang banyak mengingat Allah.30 

 
29Lihat Mulyadi, Kepemimpinan Kepala madrasah Dalam Mengembangkan Budaya Mutu, h. 

68. 

30Lihat Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahan (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 

2013), h. 420. 
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Rasulullah adalah sosok pemimpin idaman bagi umat Islam. Bagi kaumnya, 

kepemimpinan Muhammad saw. merupakan tolak ukur menuju kesuksesan dalam 

memimpin. Dengan demikian dari sekian varian kepemimpinan kepala madrasah yang 

telah dikemukakan tersebut dapat disimpulkan, pentingnya memahami arti 

kepemimpinan bagi seorang kepala madrasah adalah untuk mengetahui jati dirinya 

dan menerapkannya dalam kelompoknya. Sebab, seorang pemimpin akan sukses jika 

mampu memahami dan mengkolaborasikan dari sekian banyak tipe kepemimpinan 

kedalam masa jabatan kepemimpinannya. 

Sudah selayaknya bagi para kepala madrasah saat ini, diharuskan 

berkompetensi dan selalu efektif dalam mejalankan tugasnya. Hal ini dikarenakan 

pemimpin efektif adalah pemipin yang selalu menunjang kariernya di kemudian hari 

dengan dibarengi kinerjanya yang berkompeten. Adapun untuk mengoperasionalkan 

konsep tersebut dalam tataran aplikasi, pemimpin atau kepala madrasah 

membutuhkan bawahannya yang sejalan dengan visi, misi dan tujuan lembaga yang di 

bangun bersama. 

4. Fungsi Kepemimpinan   

Fungsi merupakan jabatan (pekerjaan) yang dilakukan atau kegunaan sesuatu 

hal atau kerja suatu bagian tubuh. Dengan demikian fungsi kepemimpinan 

berhubungan dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok/organisasi masing-

masing yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada di dalam dan bukan di 

luar situasi itu. Fungsi kepemimpinan merupakan gejala sosial karena harus 

diwujudkan dalam interaksi antarindividu di dalam situasi sosial suatu kelompok 
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organisasi.31 Secara operasional, fungsi kepemimpinan dapat dibedakan dalam lima 

fungsi pokok, yaitu sebagai berikut: 

a. Fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai 

komunikator yang menentukan apa, bagaimana, kapan, dan di mana perintah itu 

dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. 

b. Fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Pada tahap pertama, 

pemimpin sering memerlukan bahan pertimbangan yang mengharuskannya 

berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya dalam menetapkan 

keputusan. Tahap berikutnya, konsultasi dari pimpinan pada orang-orang yang 

dipimpin dapat dilakukan setelah keputusan diterapkan dan sedang dalam 

pelaksanaan yang dimaksudkan untuk memperoleh feedback demi memperbaiki 

keputusan-keputusan yang ditetapkan. 

c. Fungsi partisipasi. Dalam menjalankan fungsi ini, pemimpin berusaha 

mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan 

mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Keikutsertaan 

pemimpin harus tetap dalam fungsi pemimpin dan bukan pelaksana. 

d. Fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan 

wewenang dalam membuat keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa 

persetujuan dari pimpinan. Fungsi delegasi pada dasarnya berarti kepercayaan 

sehingga pelimpahan wewenang itu harus pada orang yang dipercaya. 

e. Fungsi pengendalian. Kepemimpinan yang sukses/efektif mampu mengatur 

aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga 

 
31Lihat Veithzal Rivai Zainal, dkk., Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi (Cet. XII; Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2017), h. 34. 
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memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Fungsi ini dapat 

diwujudkan melalui bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan.32 

Berdasarkan uraian fungsi kepemimpinan secara operasional tersebut 

mengindikasikan bahwa kepemimpinan dalam menjalankan tugasnya tidak terlepas 

dari kelima fungsi yang telah dikemukakan. Seluruh fungsi kepemimpinan tersebut 

harus diselenggarakan dalam aktivitas kepemimpinan secara integral. Keefektifan 

pemimpin ditandai dengan kemampuannya menerapkan fungsinya sebagai pemimpin. 

Kepala madrasah sebagai pemimpin dalam lembaga pendidikan merupakan 

personel madrasah yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan-kegiatan 

madrasah. Ia mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh untuk 

menyelenggarakan seluruh kegiatan pendidikan dalam lingkungan madrasah yang 

dipimpinnya dengan dasar Pancasila dan UUD 1945. Kepala madrasah tidak hanya 

bertanggung jawab atas kelancaran jalannya sekolah secara teknis akademis saja, akan 

tetapi segala kegiatan, keadaan lingkungan sekolah dengan kondisi dan situasinya 

serta hubungannya dengan masyarakat sekitarnya merupakan tanggung jawabnya 

pula. 

Dalam manajemen pendidikan, kepala madrasah setidaknya harus mampu 

berfungsi sebagai educator (pendidik), manager, administrator, supervisor, leader 

(pemimpin), innovator, dan motivator. Ketujuh fungsi kepala madrasah tersebut 

masing-masing memiliki aspek yang menjadi indikator keberhasilan kepala madrasah 

dalam menjalankannya. Aspek-aspek tersebut dapat diuraikan pada tabel berikut: 

 

 

 
32Lihat Veithzal Rivai Zainal, dkk., Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, h. 34-35. 
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Tabel I Penjabaran Fungsi Kepemimpinan Kepala Madrasah33 

No Dimensi Indikator 

1 Educator 
a. Kemampuan melaksanakan program 

pembelajaran dengan baik, membuat kisi-kisi 

soal, analisa soal, dan program perbaikan 

b. Kemampuan membimbing guru dalam 

melaksanakan tugas 

c. Mampu memberi alternatif pembelajaran yang 

efektif 

d. Kemampuan membimbing karyawan (tata 

usaha, pustakawan, lablaboratorium, dan 

bendaharawan) dalam melaksanakan tugas 

e. Kemampuan membimbing stafnya untuk lebih 

berkembang terkait pribadi dan profesinya. 

f. Kemampuan membimbing bermacam-macam 

kegiatan kesiswaan 

g. Kemampuan mengikuti perkembangan iptek 

dan mengikuti perkembangan ilmu mengenai 

media elektronika 

2 Manager 
a. Mampu menyusun program secara sistematis, 

periodik dan kemampuannya melaksanakan 

program secara skala prioritas 

b. Kemampuan menyusun organisasi personal 

dengan uraian tugas sesuai dengan standar yang 

ada 

c. Kemampuan menggerakkan stafnya dan segala 

SDM yang ada, serta memberikan acuan yang 

dinamis dalam kegiatan rutin temporer 

3 Administrator 
a. Kemampuan mengelola semua perangkat KBM 

secara sempurna berupa data administrasi yang 

kuat 

b. Kemampuan mengelola administrasi kesiswaan, 

ketenagaan, keuangan, sarana dan prasarana, 

dan administrasi persuratan dengan baik dengan 

ketentuan yang berlaku 

 
33Lihat Marno dan Triyo Supriatno, Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam (Cet. I; 

Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 37-39. 
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4 Supervisor 
a. Kemampuan menyusun program supervisi 

pendidikan di madrasahnya dan dapat 

melaksanakan dengan baik (supervisi kelas, 

supervisi akademik, dan supervisi klinis) 

b. Kemampuan memanfaatkan hasil supervisi 

untuk peningkatan kinerja guru dan karyawan 

c. Kemampuan memanfaatkan kinerja 

guru/karyawan untuk pengembangan dan 

peningkatan mutu pendidikan 

5 Leader 
a. Memiliki kepribadian yang kuat sebagai 

seorang muslim yang taat beribadah, 

memelihara norma agama dengan baik, jujur, 

percaya diri, dapat berkomunikasi dengan baik, 

tidak egois, bertindak dengan objektif, penuh 

optimis, bertanggung jawab demi kemajuan dan 

perkembangan, berjiwa besar, dan 

mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang 

kepada orang lain 

b. Memahami semua personalnya yang memiliki 

kondisi yang berbeda 

c. Memiliki upaya untuk peningkatan 

kesejahteraan guru dan karyawannya 

d. Mau mendengar kritik/usul/saran yang 

konstruktif dari semua pihak yang terkait 

dengan tugasnya 

e. Memiliki visi dan misi yang jelas dari lembaga 

yang dipimpinnya 

f. Kemampuan berkomunikasi dengan baik, 

mudah dimengerti, teratur dan sistematis 

kepada semua pihak 

g. Kemampuan mengambil keputusan bersama 

secara musyawarah 

h. Kemampuan menciptakan hubungan kerja yang 

harmonis, membagi tugas secara merata dan 

dapat diterima oleh semua pihak 

6 Innovator 
a. Memiliki gagasan baru (proaktif) untuk inovasi 

dan perkembangan madrasah, atau memilih 

yang relevan untuk kebutuhan lembaganya 

b. Kemampuan mengimplementasikan ide yang 

baru tersebut dengan baik. Ide tersebut dapat 

berupa pengembangan kegiatan KBM, 
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peningkatan prestasi siswa melalui kegiatan 

ekstrakurikuler 

7 Motivator 
a. Kemampuan mengatur lingkungan kerja 

sehingga lebih kondusif (ruang kantor, kelas, 

laboratorium, perpustakaan, halaman atau 

lingkungan madrasah) agar dapat bertugas 

dengan baik 

b. Kemampuan menciptakan hubungan yang 

haromonis (sesama guru, sesama karyawan, dan 

karyawan dengan guru) 

c. Kemampuan menerapkan prinsip penghargaan 

(reward) dan prinsip hukuman 

Berdasarkan penjabaran fungsi kepemimpinan kepala madrasah tersebut dapat 

diketahui bahwa kesusksesan seorang kepala madrasah dalam menjalankan fungsi dan 

perannya dapat dilihat dari kemampuannya menerapkan dimensi-dimensi serta 

indikator-indikator yang menjadi tolok ukurnya. Dengan demikian, tugas kepala 

madrasah sebagai pemimpin lembaga pendidikan Islam bukan sesuatu yang bisa 

dipandang sebagai tugas yang mudah, tetapi justru sebaliknya. Tidak jarang 

ditemukan kepala madrasah yang kurang berhasil dalam mengelola lembaga 

pendidikan yang dipimpinnya. Hal tersebut bisa jadi disebabkan oleh kurangnya 

kecakapan dalam menjalankan fungsi dan perannya. Oleh karena itu, kepala madrasah 

harus selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuannya dan terus belajar dari 

pengalaman demi keberhasilan kepemimpinan yang dijalankannya. 

5. Indikator Kepemimpinan 

Menurut para ahli untuk mendeskripsikan tentang beberapa indikator 

kepemimpinan kepala madrasah atau sekolah, salah satunya ialah menurut greenfield. 

Indikator kepala madrasah yang efektif secara umum dapat dilihat dari tiga 

pokok, yaitu: 

a. Komitmen terhadap visi madrasah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 
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b. Menjadikan visi madrasah sebagai pedoman dalam mengelola dan memimpin 

madrasah.  

c. Senantiasa memfokuskan kegiatannya terhadap pembelajaran dan kinerja guru 

dikelas. 

Sedangkan Mulyasa, indikator kepemimpinan kepala madrasah yang efektif 

sebagai berikut: 

a. Menerapkan kepemimpinan partisipatif terutama dalam proses pengambilan 

keputusan. 

b. Memiliki gaya kepemimpinan yang demokratis, lugas dan terbuka. 

c. Menyiapkan waktu untuk berkomunikasi secara terbuka dengan para guru, peserta 

didik, dan warga madrasah lainnya. 

d. Menekankan kepada guru untuk memenuhi norma – norma pembelajaran dengan 

disiplin tinggi. 

e. Memantau kemajuan belajar peserta didik melalui guru sesering mungkin 

berdasarkan data prestasi. 

f. Membimbing dan mengarahkan guru dalam memecahkan masalah – masalah 

kerjanya. 

g. Menyelenggarakan pertemuan secara efektif, berkala dan berkesinambungan 

dengan komite madrasah, guru dan warga madrasahnya. 

h. Melakukan kunjungan kelas untuk mengamati kegiatan dikelas. 

i. Memberikan dukungan kepada guru untuk menegakkan disiplin. 

j. Menunjukan sikap dan perilaku teladan yang dapat menjadi panutan. 

k. Meberikan kesempatan yang luas untuk berkonsultasi dan diskusi mengenai 

permasalahan yang dihadapi di madrasah. 
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l. Membangun kerja aktif dan kreatif serta produktif. 

m. Memberi ruang untuk pemberdayaan madrasah kepada seluruh warga madrasah.34 

Menurut E. Mulyasa kepemimpinan dalam peningkatan kinerja diantaranya, 

sebagai berikut: 

a. Pembinaan disiplin. 

b. Pembangkitan motivasi. 

c. Penghargaan (Rewards).35 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas mengenai indikator 

kepemimpinan kepala madrasah atau sekolah, penulis mengambil kesimpulan bahwa 

indikator kepemimpinan kepala madrasah yaitu sebagai berikut: 

a. Pemberian motivasi. 

b. Pembinaan kedisiplinan. 

c. Pemberian penghargaan. 

d. Pemberian konsultasi. 

e. Kegiatan kunjungan kelas. 

f. Sikap dan perilaku teladan. 

g. Meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik. 

B. Konsep Budaya Madrasah 

1. Pengertian Budaya 

 
34Lihat Mulyasa, H.E, Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta: PT Bumi 

Askara, 2013), h. 21 – 21. 

35Lihat Mulyasa, H.E, Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah, h.23. 
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Secara etimologis pengertian budaya (culture) berasal dari kata latin colere, 

yang berarti, mengolah, membajak tanah, memelihara ladang.36 Namun pengertian 

awalnya agraris lebih lanjut diterapkan pada hal-hal yang sifatnya rohani.. 

Selanjutnya, secara terminologi pengertian budaya menurut Montago dan Dawson 

dalam Daryanto, merupakan way of life, yaitu cara hidup tertentu yang memancarkan 

identitas tertentu pula dari suatu bangsa. 

Kotter dan Hessket, istilah budaya dapat diartikan sebagai totalitas pola 

perilaku, kesenian, kepercayaan, kelembagaan, dan semua produk lain dari karya dan 

pemikiran manusia yang mencirikan suatu masyarakat atau penduduk yang 

ditransmisikan bersama. Selain itu kebudayaan juga diartikan sebagai norma-norma 

perilaku yang disepakati oleh sekelompok orang untuk bertahan hidup dan berada 

Bersama.37 

Vijay Sathe berpendapat, “Culture is the set of important assumption (opten 

unstated) that members of a community share in common” (Budaya adalah 

seperangkat asumsi penting yang dimiliki bersama anggota masyarakat. Hofstede 

mengartikan budaya sebagai nilai-nilai (values) dan kepercayaan (beliefs) yang 

memberikan orang-orang suatu cara pandang terprogram (programmed way of 

seeing).38 

Budaya merupakan suatu pola asumsi dasar hidup yang diyakini bersama, yang 

diciptakan, diketemukan, atau dikembangkan oleh sekelompok masyarakat dan dapat 

 
 36 Lihat Daryanto, Pengelolaan Budaya Dan Iklim madrasah (Yogyakarta: Penerbit Gava 

Medika, 2015). h. 1.  

37Lihat Marno & Triyo Supriyatno. Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam. 2008, 

h. 138. 

38Lihat Khaerul Umam. Manajemen Organisasi (Bandung : Pustaka Setia, 2012), h. 90-91. 
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digunakan untuk mengatasi persoalan hidup mereka, oleh karenanya diajarkan dan 

diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya, sebagai pegangan perilaku, berpikir, 

dan rasa kebersamaan diantara mereka.  

Budaya dapat dikaji pada tiga level : artefak, nilai-nilai dan asumsi dasar. 

Artefak merupakan produk dari suatu kultur yang dapat dilihat dan diobservasi. 

Misalnya karya-karya patung, gedung-gedung, kebersihan ruang, tata ruang, dan 

sebagainya. Sedangkan nilai-nilai merupakan sikap dan keyakinan yang dimiliki 

warga sekolah berkaitan dengan kehidupan madrasah yang bersangkutan. Nilai-nilai 

ini tidak dapat dilihat secara langsung tetapi diketemukan dalam wujud motto, 

prinsip-prinsip, yel-yel dan semangat yang ada. Lebih abstrak dari nilai-nilai adalah 

asumsi dasar yakni keyakinan yang dipegang teguh yang sadar atau tidak terjabarkan 

dalam nilai-nilai.39 

Dari beberapa definisi budaya yang telah dikemukakan dapat diambil 

pemahaman bahwa budaya adalah seperangkat asumsi, nilai-nilai dan norma yang 

dikembangkan dalam organisasi yang dijadikan pedoman tingkah laku bagi anggota-

anggotanya. 

2. Pengertian Madrasah 

Tirtarahardja dan La Sulo menyebutkan bahwa madrasah sebagai pusat 

pendidikan untuk menyiapkan manusia menjadi individu, warga masyarakat, negara, 

dan dunia di masa depan. Madrasah diharapkan mampu mengembangkan potensi 

anak, untuk meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia dalam mencapai 

tujuan nasional. 

 
39Lihat Zamroni. Manajemen Pendidikan : Suatu Usaha Meningkatkan Mutu Sekolah, h. 59. 
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Suwarno menyebutkan bahwa madrasah merupakan salah satu lembaga 

pendidikan yang memegang peranan penting dalam proses sosialisasi anak setelah 

memiliki pengalaman hidup di keluarga. Menurut Webster madrasah merupakan 

tempat atau institusi/lembaga yang secara khusus didirikan untuk menyelenggarakan 

proses belajar mengajar atau pendidikan.40 

Dari beberapa konsepsi madrasah yang telah dikemukakan dapat disimpulkan 

bahwa madrasah merupakan salah satu institusi/lembaga pendidikan formal yang 

secara khusus didirikan untuk memberikan pelayanan dan menyelenggarakan proses 

sosialisasi atau pendidikan dalam rangka menyiapkan manusia menjadi individu, 

warga masyarakat, negara dan dunia di masa depan. 

Pendidikan formal (madrasah) menjadi suatu organisasi yang dirancang untuk 

dapat memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat 

luas, termasuk umat Islam. Dalam hal ini, madrasah harus dapat dikelola, dan 

diberdayakan agar mampu mewujudkan predikat sebagai madrasah yang berkualitas 

yang mampu memproses peserta didik yang pada akhirnya akan menghasilkan produk 

(output) secara optimal.41 

Madrasah sebagai lembaga pendidikan sosial, bisa disebut juga sebagai satu 

organisasi yaitu terikat kepada tata aturan formal, berprogram dan bertarget atau 

bersasaran yang jelas serta memiliki struktur kepemimpinan dalam penyelenggaraan 

yang resmi. Pada akhirnya fungsi madrasah terikat kepada sasaran yang sasaran yang 

 
40Lihat Nanang Purwanto, Pengantar Pendidikan (Yogyakarta : Graha Ilmu,2014) h. 77. 

41Lihat Kompri, Manajemen Pendidikan: Komponen-Komponen Elementer Kemajuan 
Sekolah (Yogyakarta : Ar-Ruzz Medan,2015), h. 28. 

 



34 

 

 
 

dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Di madrasah diajarkan tentang nilai-nilai dan 

norma-norma di masyarakat lebih luas. 

Hubungannya dengan kehidupan masyarakat madrasah memiliki peranan yaitu 

sebagai lembaga untuk mempersiapkan anak di dalam kehidupannya, madrasah 

merupakan refleksi atau cerminan kehidupan masyarakat, hingga madrasah tidak 

melepaskan diri dari kenyataan-kenyataan di dalam masyarakat, sebagai evaluator 

kondisi di masyarakat dan selanjutnya melakukan pembinaan, sebagai lingkungan 

pengganti keluarga dan pendidik sebagai pengganti orangtua, sebagai lembaga 

menerima hak waris untuk mendidik anak, jika anak tidak mempunyai keluarga. 

3. Pengertian Budaya Madrasah 

Budaya madrasah merujuk pada suatu sistem nilai, kepercayaan dan norma-

norma yang diterima secara bersama, serta dilaksanakan dengan penuh kesadaran 

sebagai perilaku alami, yang dibentuk oleh lingkungan yang menciptakan pemahaman 

yang sama di antara seluruh unsur dan personil madrasah baik itu kepala madrasah, 

guru, staf,  siswa dan jika perlu membentuk opini masyarakat yang sama dengan 

madrasah. 

Budaya madrasah adalah nilai-nilai dominan yang didukung madrasah atau 

falsafah yang menuntut kebijakan madrasah  terhadap semua unsur dan komponen 

madrasah termasuk stakeholders pendidikan, seperti cara melaksanakan pekerjaan di 

madrasah serta asumsi atau kepercayaan dasar yang dianut oleh personil madrasah.  

Stolp dan Smith mengemukakan bahwa budaya madrasah sebagai :  

“school culture can be defined as the historically transmited pattern of meaning 
that include the norms, values, beliefs, ceremonies, ritual, traditions and myths 
understood, maybe in varying degress, by members of school community. This 
system of meaning often shapes what people thinks and how they act”42 

 
42Lihat Ahmad Susanto, Manajemen Peningkatan Kinerja Guru : Konsep, Strategi, dan 

Implementasinya (Jakarta: Kencana, 2016.), h. 192. 
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Jadi menurut Stolp dan Smith budaya madrasah diartikan sebagai sejarah 

tentang pola penyampaian sebuah arti yang termasuk di dalamnya adalah norma, nilai, 

kepercayaan, upacara ritual, tradisi, dan mitos, mungkin itu yang membedakan 

tingakatan dari anggota dalam komunikasi madrasah. Sistem ini yang sering 

membentuk apa yang orang pikirkan dan bagaimana mereka bertindak. 

Kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari pendidikan bahkan kebudayaan 

merupakan alas  atau dasar pendidikan. Pendidikan bukan hanya di alaskan kepada 

suatu aspek kebudayaan yaitu aspek intelektual tetapi kebudayaan secara keseluruhan, 

yaitu menyangkut nilai, norma dan tingkah laku.  Menurut Mari Muthu dalam 

Daryanto bahwa Budaya madrasah terdiri atas beberapa indikator antara lain 1) nilai-

nilai, 2) kepercayaan, 3) pengetahuan, 4) tradisi, 5) cara berpikir. 6) dan tingkah laku 

yang semuanya berbeda dari pada institusi-institusi sosial lain.43  

Setiap madrasah memiliki kepribadian atau karakteristik tersendiri yang 

menciptakan dan dipertahankan serta mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan 

terhadap unsur dan komponen madrasah yang merupakan budaya dan iklim suatu 

madrasah. Jadi peran kepala madrasah pada dasarnya harus dapat menciptakan budaya 

bagaimana orang belajar dan bagaimana kita bisa membantu mereka belajar. 

Budaya madrasah menurut  Stephen P. Robbins dalam Daryanto adalah sesuatu 

yang abstrak tetap memiliki dimensi yang mencolok, dapat didefinisikan dan dapat 

diukur berdasarkan karakteristik umum seperti yang dikemukakan, sebagai berikut: (1) 

inisiatif individual, (2) Toleransi terhadap tindakan beresiko, (3) Arah, (4) Integrasi (5) 

 
 43Lihat Daryanto, Pengelolaan Budaya Dan Iklim Madrasah (Yogyakarta: Penerbit Gava 

Media, 2015),  h. 5. 
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dukungan dari manajemen, (6) kontrol, (7) identitas, (8) sistem imbalan, (9) toleransi 

terhadap konflik, dan (10) pola-pola komunikasi.44 

 

Dalam lingkup tatanan dan pola yang menjadi karakteristik sebuah madrasah, 

Stephen P. Robbins dalam Daryanto kebudayaan memiliki dimensi yang dapat diukur yang 

menjadi ciri budaya madrasah seperti: 

a. Tingkat tanggung jawab, kebebasan dan independensi warga atau personil madrasah, 

komite madrasah, dan lainnya dalam berinisiatif.  

b. Sejauh mana para personil madrasah dianjurkan dalam bertindak progresif, inovatif dan 

berani mengambil risiko. 

c. Sejauh mana madrasah menciptakan dengan jelas visi, misi, tujuan, sasaran madrasah, 

dan upaya mewujudkannya.  

d. Sejauh mana unit-unit dalam madrasah didorong untuk bekerja dengan cara yang 

terkoordinasi.  

e. Tingkat sejauh mana kepala madrasah memberi informasi yang jelas, bantuan serta 

dukungan terhadap personil madrasah.  

f. Jumlah pengaturan dan pengawasan langsung yang digunakan untuk mengawasi dan 

mengendalikan perilaku personil madrasah.  

g. Sejauh mana personil sekolah mengidentifikasi dirinya secara keseluruhan dengan 

madrasah tertimbang dengan kelompok kerja tertentu atau bidang keahlian profesional.  

h.  Sejauh mana alokasi imbalan diberikan didasarkan atas kriteria prestasi.  

i. Sejauh mana personil madrasah didorong untuk menggunakan konflik dan kritik secara 

terbuka.  

 
44Lihat Daryanto. Tarno. Pengelolaan Budaya dan Iklim Madrasah. h.5. 
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j. Sejauh mana komunikasi antar personil madrasah dibatasi oleh hierarki yang formal.45 

Sekian karakteristik yang ada, dapat dikatakan bahwa budaya madrasah bukan 

hanya refleksi dari sikap para personil madrasah, namun juga merupakan cerminan 

kepribadian madrasah yang di tunjukan oleh perilaku individu dan kelompok dalam 

sebuah komunitas madrasah.  

Budaya madrasah adalah nilai-nilai dominan yang didukung madrasah atau 

falsafah yang menuntut kebijakan madrasah terhadap semua unsur dan komponen 

madrasah termasuk stakeholders pendidikan, seperti cara melaksanakan pekerjaan di 

madrasah serta asumsi atau kepercayaan dasar yang dianut oleh personil madrasah. 

Budaya madrasah merujuk pada suatu sistem nilai, kepercayaan dan norma-norma 

yang diterima secara bersama, serta dilaksanakan dengan penuh kesadaran sebagai 

perilaku alami, yang dibentuk oleh lingkungan yang menciptakan pemahaman yang 

sama di antara seluruh unsur dan personil madrasah baik itu kepala madrasah, guru, 

staf, siswa dan jika perlu membentuk opini masyarakat yang sama dengan madrasah. 

Setiap madrasah memiliki kepribadian atau karakteristik tersendiri yang 

menciptakan dan dipertahankan serta mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan 

terhadap unsur dan komponen madrasah yang merupakan budaya dan iklim suatu 

madrasah. Jadi peran kepala madrasah pada dasarnya harus dapat menciptakan budaya 

bagaimana orang belajar dan bagaimana kita bisa membantu mereka belajar.  

Budaya dan iklim madrasah bukanlah suatu sistem yang lahir sebagai aturan 

yang logis atau tidak logis, pantas atau tidak pantas yang harus ditaati dalam 

lingkungan madrasah, akan tetapi budaya dan iklim madrasah harus lahir dari 

lingkungan suasana budaya yang mendukung seseorang melaksanakan dengan penuh 

 
45Lihat Daryanto. Tarno, Pengelolaan Budaya dan Iklim Madrasah, h. 5. 
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tanggung jawab, rela, alami dan sadar bahwa apa yang dilakukan (ketaatan itu muncul 

dengan sendirinya tanpa harus menanggung perintah atau di bawah tekanan) 

merupakan spontanitas berdasarkan kata hati karena didukung oleh iklim lingkungan 

yang menciptakan kesadaran kita dalam lingkungan madrasah. Misalnya budaya 

disiplin, budaya berprestasi, budaya bersih.  

Kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari pendidikan bahkan kebudayaan 

merupakan alas atau dasar pendidikan. Pendidikan bukan hanya di alaskan kepada 

suatu aspek kebudayaan yaitu aspek intelektual tetapi kebudayaan secara keseluruhan, 

yaitu menyangkut nilai, norma dan tingkah laku.  

Budaya madrasah terdiri atas nilai-nilai, kepercayaan, pengetahuan, dan 

tradisi, cara berpikir dan tingkah laku yang semuanya berbeda daripada institusi-

institusi sosial lain. 

Maksud pola yang disampaikan oleh warga sebuah madrasah, pola-pola ini 

termasuk norma, nilai, kepercayaan, upacara-upacara, tradisi, dan mitos. Maksud 

sistem ini akan membentuk cara individu berpikir dan bertindak. Budaya madrasah 

secara umum boleh di definisikan sebagai cara hidup di madrasah sebenarnya di 

hasilkan oleh pelajar dan sebagian oleh guru. Terdapat dua jenis budaya yaitu budaya 

formal dan informal. Budaya formal ini mementingkan pencapaian akademik dan 

manfaat untuk mencapai terebut. Budaya informal madrasah ialah apa saja selain 

untuk mencapai kepentingan budaya formal madrasah seperti budaya bertutur kata, 

berpakaian dan lain-lain.   

Sebagai lembaga pendidikan tentu saja kegiatan utama madrasah adalah 

merancang, sehingga madrasah yang memiliki nilai-nilai unggul akan sangat tampak 

pada keseluruhan proses pendidikan yang dilaksanakannya. Kurikulum yang 
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dirancang tidak hanya berisikan berbagai materi dan mata pelajaran saja, tetapi 

diwarnai oleh berbagai kegiatan untuk mengembangkan nilai-nilai yang menjadi pilar 

madrasah tersebut. 

Pelaksanaan pembelajaran tidak hanya sekedar mengembangkan nilai 

keilmuannya saja, tetapi juga menginternalisasikan nilai-nilai tersebut dalam 

keseluruhan proses pembelajaran di seluruh bidang studi. Demikian pula proses 

penilaian juga akan dilaksanakan dengan mengedepankan nilai-nilai yang dianut oleh 

madrasah tersebut. Proses ini pada akhirnya akan menghasilkan lulusan yang memiliki 

nilai-nilai yang unggul, yang mungkin akan berbeda dengan lulusan-lulusan dari 

madrasah lain, sehingga madrasah betul-betul telah mengembangkan kemandiriannya 

dalam pelaksanaan pendidikan yang dilakukannya.46 

Jika madrasah membangun dan menerapkan budaya disiplin maka madrasah 

akan mempunyai budaya disiplin, sehingga akan terbiasa untuk melakukan 

kedisiplinan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Karena pada dasarnya budaya 

disiplin hanya dapat dicapai dengan berlatih dan dilakukan secara berulang-ulang 

sehingga membentuk budaya yang menjadi karakter dari seorang guru. 

Penjelasan diatas jika dikaitkan dalam budaya madrasah bahwa dalam 

organisasi madrasah harus didirikan budaya madrasah yaitu kerja sama yang baik 

antara warga madrasah supaya tujuan dari madrasah mudah tercapai dengan baik 

Dalam sebuah hadis diterangkan: 

انَِْيَ تَّقِنَّهِعزَّوَجَلَِّيُُِبِ إِنَِّاللََِّّ ِِ.ِإِذَاِعَمَلَِاَحَدكُُمِْعَمَلاِ 
ِ

 
46Lihat Muhaimin. Manajemen Pendidikan : Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana 

Pengembangan Sekolah/madrasah (Jakarta : Kencana, 2012), h. 60. 
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ِ
Artinya:  

Sesungguhnya Allah mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan 
dilakukan dengan tepat, terarah dan tuntas.47 

Suatu pekerjaan apabila dilakukan dengan teratur dan terarah, maka hasilnya 

juga akan baik. Maka dalam suatu organisasi madrasah yang baik, proses juga 

dilakukan secara terarah dan teratur. Dalam menerima delegasi wewenang dan 

tanggung jawab hendaknya dilakukan dengan optimal dan sungguh-sungguh. 

Janganlah anggota suatu organisasi melakukan tugas dan wewenangnya dengan asal-

asalan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa budaya madrasah merupakan suatu 

sistem nilai-nilai, norma, dan interaksi-interaksi yang diperkenalkan dan diajarkan 

serta diterapkan di madrasah untuk mempengaruhi pola pikir, sikap dan perilaku guru. 

C. Konsep Motivasi Kerja Guru  

1. Pengertian Motivasi  

Robbin mengemukakan bahwa motivasi adalah keinginan untuk melakukan 

sebagai kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan-tujuan 

organisasi, yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi  suatu 

kebutuhan individual.48 

Mangkunegara mengemukakan bahwa terdapat 2 teknik memotivasi kerja 

pegawai yaitu: (1) Teknik pemenuhan kebutuhan pegawai, artinya bahwa pemenuhan 

kebutuhan pegawai merupakan fundamen yang mendasari perilaku kerja. (2) Teknik 

 
47Lihat Al-Thabrani, Mu'jam al-Ausath.  juz 2 (Mauqi'u al-Islam: Dalam Software Maktabah 

Syamilah,2005), h. 408. 
48 Lihat Robbinss Stephen P., Essentials of Organizationa Behavior (Terjemahan) (Edisi 

Kelima, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2002), h. 55. 
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komunikasi persuasif, adalah merupakan salah satu teknik memotivasi kerja pegawai 

yang dilakukan dengan cara mempengaruhi pegawai secara ekstra logis. Teknik ini 

dirumuskan dengan istilah “AIDDAS” yaitu Attention (perhatian), Interest (minat), 

Desire (hasrat), Decision (keputusan), Action (aksi atau tindakan), dan Satisfaction 

(kepuasan). berikan perhatian kepada pegawai tentang pentingnya tujuan dari suatu 

pekerjaan agar timbul minat pegawai terhadap pelaksanaan kerja, jika telah timbul 

minatnya maka hasratnya akan menjadi kuat untuk mengambil keputusan dan 

melakukan tindakan kerja dalam mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemimpin. 

Dengan demikian, pegawai akan bekerja dengan motivasi tinggi dan merasa puas 

terhadaphasil kerjanya Penggunaannya, pertama kali pemimpin harus 

mememotivasi.49 

Motivasi merupakan salah satu hal yang mempengaruhi perilaku manusia, 

motivasi disebut juga sebagai pendorong, keinginan, pendukung atau kebutuhan-

kebutuhan yang dapat membuat seseorang bersemangat dan termotivasi untuk 

mengurangi serta memenuhi dorongan diri sendiri. 

Menurut Siswanto motivasi dapat diartikan sebagai keadaan kejiwaan dan 

sikap mental manusia yang memberikan energi, mendorong kegiatan (moves) dan 

mengarah atau menyalurkan perilaku kearah mencapai kebutuhan yang memberi 

kepuasan atau mengurangi ketidakseimbangan. Kebutuhan tersebut timbul akibat 

adanya berbagai hubungan.50  Kebutuhan dapat berwujud fisik bilogis serta sosial 

ekonomis. Akan tetapi yang lebih penting adalah adanya kebutuhan (needs) yang 

 
49Lihat Mangkunegara Anwar Prabu, Perilaku dan Budaya Organisasi (Cetakan Pertama, PT. 

Refika Aditama, Bandung, 2005), h.101. 

50Lihat Siswanto, Pengantar Manajemen (Edisi Pertama, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2005), h. 

119. 
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bersifat sosial psikis, misalnya penghargaan, pengakuan, keselamatan, perlindungan, 

keamanan, jaminan sosial, dan sebagainya. Jadi secara singkat motivasi diartikan 

sebagai bagian integral dan hubungan perburuan dalam rangka proses pembinaan, 

pengembangan, dan pengarahan sumber daya manusia. 

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Kerja 

Motivasi atau dorongan untuk bekerja ini sangat menentukan bagi tercapainya 

sesuatu tujuan, maka manusia harus dapat menumbuhkan motivasi kerja setinggi-

tingginya bagi para karyawan dalam perusahaan. Menurut Rivai  faktor-faktor yang 

mempengaruhi motivasi yaitu:  

a. Kemungkinan untuk berkembang. 

b. Jenis pekerjaan. 

c. Apakah mereka merasa bangga menjadi bagian dari perusahaan tempat mereka 

bekerja.51 

Di samping itu terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi motivasi kerja 

yaitu:  

a. Rasa aman dalam bekerja. 

b. Mendapatkan gaji yang adil dan kompetetif. 

c. Lingkungan kerja yang menyenangkan. 

d. Penghargaan atas prestasi kerja. 

e. Perlakuan yang adil dari manajemen  

 Faktor pendorong motivasi yang menyebabkan seseorang bekerja adalah 

adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Aktivitas dalam bekerja dapat berupa 

 
51Lihat Rivai dan Ella Jauvani Sagala, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan. 

Edisi Kedua (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 838. 
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menghasilkan sesuatu dan dapat berupa menghasilkan sesuatu dan pada akhirnya 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. 

Dalam hal pemberian motivasi kerja pimpinan harus mampu melihat situasi 

serta suasana kerja para karyawan pada saat kapan para karyawan di beri motivasi 

psitif maupun negatif. 

3. Indikator motivasi kerja  

Motivasi adalah suatu faktor yang mendorong untuk melakukan suatu aktifitas 

tertentu. Indikator motivasi kerja karyawan menurut Sagir dalam Siswanto adalah :  

a. Kinerja. 

b. Penghargaan. 

c. Tantangan. 

d. Tanggung Jawab. 

e. Pengembangan. 

f. Keterlibatan. 

g. Kesempatan.52 

Motivasi kerja merupakan pemberian daya gerak yang menciptakan keinginan 

kerja seseorang agar mereka bekerja sama, bekerja efektif dan teriuntegrasi dengan 

segala saya dan upayanya untuk mencapai kepuasan kerja. Pemberian motivasi sangat 

penting dalam setiap perusahaan, dengan adanya motivasi merupakan hal yang 

menyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku manusia agar bekerja giat untuk 

mencapai hasil maksimal. Agar dapat mencapai tujuan Lembaga yang maksimal 

seseorang pemimpin harus dapat memberikan motivasi kerja yang tepat bagi stafnya. 

Hal ini tentu saja tidaklah mudah untuk dilakukan karena setiap staf mempunyai 

 
52Lihat Siswanto, Pengantar Manajemen, h.122-124. 
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tingkat kebutuhan yang berbeda-beda. Seorang pimpinan harus mampu memahami 

dan mengetahui bagaimana memenuhi kebutuhan karyawannya agar semangat dan 

produktivitas kerjanya dapat meningkat. 

Hamzah B. Uno, menyebutkan bahwa indikator motivasi kerja guru tampak 

melalui: Tanggung jawab dalam melakukan kerja, Prestasi yang dicapainya, 

Pengembangan diri, serta Kemandirian dalam bertindak. Keempat hal tersebut 

merupakan indikator penting untuk menelusuri motivasi kerja guru. Motivasikerja 

guru menurut Hamzah B. Uno, juga memiliki dua dimensi yaitu: 1) dimensi dorongan 

internal dan 2) dimensi dorongan eksternal.53 Dimensi dan indikator motivasi kerja 

guru sebagaimana disebutkan dalam tabel II. 

Tabel II Indikator Motivasi 

Dimensi Indikator 

Motivasi Internal 
 

1. Tanggung jawab guru dalam melaksanakan 

tugas  

2. Melaksanakan tugas dengan target yang 

jelas 

3. Memiliki tujuan yang jelas dan menantang  

4. Ada umpan balik atas hasil pekerjaannya  

5. Memiliki perasaan senang dalam bekerja  

6. Selalu berusaha untuk mengungguli orang 

lain  

7. Diutamakan prestasi dari apa yang 

dikerjakan  

 
53Lihat Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 

72 - 73. 



45 

 

 
 

 

Motivasi Eksternal 
1. Selalu berusaha untuk memenuhi 

kebutuhan hidup dan kebutuhan kerjanya  

2. Senang memperoleh pujian dari apa yang 

dikerjakan  

3. Bekerja dengan harapan ingin memperoleh 

insentif  

4. Bekerja dengan harapan ingin memperoleh 

perhatian dari teman dan atasan  

 Menurut Abin Syamsuddin Makmun, mengemukakan bahwa untuk memahami 

motivasi individu dapat dilihat dari beberapa indikator, diantaranya: 

a. Durasi kegiatan. 

b. Frekuensi kegiatan. 

c. Presistensi pada kegiatan. 

d. Ketabahan, keuletan dan kemampuan dalam menghadapi rintangan dan kesulitan. 

e. Devosi dan pengorbanan untuk mencapai tujuan. 

f. Tingkat aspirasi yang hendak dicapai dengan kegiatan yang dilakukan. 

g. Tingkat kualifikasi prestasi atau produk yang dicapai dari kegiatan yang dilakukan. 

h. Arah sikap terhadap sasaran kegiatan .54 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

motivasi kerja guru diukur dari dua dimensi, yaitu motivasi internal dan motivasi 

eksternal. Motivasi internal meliputi tanggungjawab dalam melaksanakan tugas, 

melaksanakan tugas dengan target yang jelas, memiliki perasaan senang dalam 

 
54Lihat Abdul Majid, Strategi Pembelajaran (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 

309. 
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bekerja, dan prestasi yang dicapai. Motivasi eksternal meliputi berusaha untuk 

memenuhi kebutuhan, memperoleh pengakuan, dan bekerja dengan harapan. 

D. Kerangka Pikir 

Kepala madrasah sebagai pemimpin dalam lembaga pendidikan merupakan 

personel madrasah yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan-kegiatan 

madrasah. Ia mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh untuk 

menyelenggarakan seluruh kegiatan pendidikan dalam lingkungan madrasah yang 

dipimpinnya. Kepala madrasah tidak hanya bertanggung jawab atas kelancaran 

jalannya madrasah secara teknis akademis saja, akan tetapi segala kegiatan, keadaan 

lingkungan madrasah dengan kondisi dan situasinya serta hubungannya dengan 

masyarakat sekitarnya merupakan tanggung jawabnya pula. Seorang pimpinan harus 

mampu memahami dan mengetahui bagaimana memenuhi kebutuhan staf agar 

semangat dan produktivitas kerjanya dapat meningkat. 

Budaya madrasah merupakan salah satu faktor selain kepemimpinan yang 

mampu meningkatkan motivasi kerja, dimana Budaya madrasah merupakan cara 

melakukan hal-hal yang ada di sekitar seseorang tidak mencari untuk dan kemudian 

mendapatkan budaya dari madrasah, melainkan pengalaman seseorang menjalankan 

dengan aktivitas sehari-hari. Budaya madrasah bukan merupakan fenomena baru, 

melainkan penggalian kembali hal-hal penting tentang budaya sebagai faktor 

pertimbangan perbaikan madrasah. Peranan pemimpin di dalam penciptaan dan 

pelanjutan suatu budaya adalah mengembangkan fokus berdasarkan perbuatan-

perbuatan kepemimpinan di masa yang akan datang melalui sesuatu yang penting dan 

aktivitas-aktivitas manajerial.  
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Karakteristik budaya madrasah adalah sifat yang khas dari madrasah meliputi, 

nilai-nilai, norma, sikap, mitos, kontrol, koordinasi dan motivasi, etika dan kebiasaan-

kebiasaan yang terbentuk dalam perjalanan panjang suatu smadrasah yang lebih 

menekankan pada penghayatan segi-segi simbolik, tradisi, riwayat madrasah, yang 

semuanya akan membentuk keyakinan, kepercayaan diri dan kebanggaan akan 

madrasahnya.  

Kegiatan budaya madrasah terbentuk dari eratnya kegiatan akademik dan 

kesiswaan, seperti dua sisi uang mata logam yang tidak dapat dipisahkan. Melalui 

kegiatan ekstrakurikuler yang beragam, budaya madrasah bergantung kepada diri 

setiap guru dan peserta didik dan kegiatan yang selalu sering di lakukan di madrasah 

masih sering di jalankan, seperti budaya salam, budaya kerja keras dan budaya kreatif. 

Motivasi kerja merupakan pemberian daya gerak yang menciptakan keinginan 

kerja seseorang agar mereka bekerja sama, bekerja efektif dan teriuntegrasi dengan 

segala saya dan upayanya untuk mencapai kepuasan kerja. Pemberian motivasi sangat 

penting dalam setiap perusahaan, dengan adanya motivasi merupakan hal yang 

menyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku manusia agar bekerja giat untuk 

mencapai hasil maksimal. Agar dapat mencapai tujuan Lembaga yang maksimal 

seseorang pemimpin harus dapat memberikan motivasi kerja yang tepat bagi staffnya. 

Hal ini tentu saja tidaklah mudah untuk dilakukan karena setiap staff mempunyai 

tingkat kebutuhan yang berbeda-beda. 

 

 

 

Gambar III Skema Kerangka Pikir 
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E. Hipotesis 

LANDASAN YURIDIS DAN NORMATIF 

1. Undang-Undang Dasar 1945 

2. Q.S. as-Sajadah/32: 24 

KEPEMIMPINAN KEPALA 
MADRASAH (X1) 

1. Pemberian motivasi 

2. Pembinaan kedisiplinan 

3. Pemberian penghargaan 

4. Pemberian konsultasi 

5. Kegiatan kunjungan kelas 

6. Sikap dan perilaku teladan 

7. Meningkatkan profesionalisme 

tenaga pendidik. 

 

BUDAYA MADRASAH (X2) 

1. Inisiatif individual 

2. Toleransi terhadap tindakan 

beresiko 

3. Arah 

4. Integrasi 

5. Dukungan dari manajemen 

6. Kontrol 

7. Identitas 

8. Sistem imbalan 

9. Tolerandi dalam Konflik 

10. Pola-pola Komunikasi 
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1. Hipotesis 1:  

H0 :Tidak terdapat pengaruh yang signifikan kepemimpinan kepala madrasah 

terhadap motivasi kerja guru pada Pondok Pesantren Ash-Sholihin 

Kabupaten Gowa. 

H1 :Terdapat pengaruh  yang signifikan kepemimpinan kepala madrasah 

terhadap motivasi kerja guru pada Pondok Pesantren Ash-Sholihin 

Kabupaten Gowa. 

2. Hipotesis 2 

H0 :Tidak terdapat pengaruh yang signifikan budaya madrasah terhadap 

motivasi kerja guru pada Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa. 

H1 :Terdapat pengaruh  yang signifikan budaya madrasah terhadap motivasi 

kerja guru pada Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa. 

3. Hipotesis 3 

H0 :Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama 

kepemimpinan kepala madrasah dan budaya madrasah terhadap motivasi 

kerja guru pada Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa. 

H1 :Terdapat pengaruh  yang signifikan secara bersama-sama kepemimpinan 

kepala madrasah dan budaya madrasah terhadap motivasi kerja guru pada 

Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan yakni adalah fild research 

(penelitian lapangan) dengan analisis kuantitatif yaitu penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat positivisme.55 Penelitian ini dilakukan untuk menguji teori-teori tertentu 

dengan cara meneliti hubungan antar-variabel. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian ex post facto yakni penelitian yang dilakukan untuk mengkaji atau meneliti 

suatu perihal yang pernah terjadi. penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, 

yaitu suatu penelitian yang menekankan kepada pengujian teori dengan menggunakan 

data statistik atau angka-angka dengan cara meneliti hubungan antar-variabel. 

Variabel bebas (X) yang terdiri dari: kepemimpinan kepala madrasah (X1) dan 

budaya madrasah (X2). Variabel terikat (Y) yang terdiri dari kinerja guru di Pondok 

Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa. 

Penelitian ini merupakan penelitian studi lapangan digunakan untuk meneliti 

pada populasi atau sampel tertentu. Analisis data bersifat analisis statistik deskriptif 

kuantitatif dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan yaitu apakah ada 

pengaruh yang signifikan kepemimpinan kepala madrasah dan budaya madrasah 

terhadap kinerja guru di Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa. 

 

 
55Lihat Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D (Cet. XXIV; Bandung: 

Alfabeta, 2016), h. 8. 
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2. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini berlokasi di Pondok Pesantren Ash-Sholihin, Jl. Mustafa Daeng 

Bunga, Paccinongan, Kabupaten Gowa. Pemilihan ini didasari pertimbangan bahwa 

karena adanya personalia di madrasah tersebut yang dapat membantu mengumpulkan 

data. Juga karena lokasi penelitian mudah dijangkau sehingga biaya dan waktu 

penelitian bisa diminimalisir, hal itulah yang membuat peneliti memilih Pondok 

Pesantren Ash-Sholihin untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dapat dimaknai sebagai usaha dalam aktivitas penelitian untuk 

mengadakan hubungan dengan obyek yang akan diteliti. 56 Pendekatan merupakan 

upaya untuk mencapai target yang sudah ditentukan dalam tujuan penelitian. Adapun 

pendekatan dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu pendekatan metodologis dan 

pendekatan ilmiah. Pendekatan metodologis yang digunakan adalah pendekatan yang 

bercorak positivistik. Dikatakan demikian karena fakta yang diteliti adalah fakta yang 

observable (dapat diobservasi), calculable (dapat dihitung), measurable (dapat 

diukur). Adapun pendekatan ilmiah yang digunakan adalah pendekatan teologis 

normative, pendekatan yuridis dan pendekatan psikologis. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi   

Populasi adalah keseluruhan subjek dan objek penelitian. Adapun populasi 

dalam penelitian ini yaitu seluruh guru di Pondok Pesantren Ash-Sholihin sebanyak                                

107 orang, yang terdiri dari guru sebanyak 100 orang, staff sebanyak 4 orang, dan 

 
56Lihat Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D 

(Cet.XIII; Bandung:Alfabeta, 2011), h. 81. 
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kepala madrasah sebanyak 3 orang dari bidang ibtidaiyah, mutawassit, dan 

tsanawiyah. 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteritik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut.57 Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempeljari semua yang 

ada di populasi. Misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Dalam mengambil sampel yang 

apabila sampelnya lebih  dari 100, maka diambil 10-15 dan 20-25 %, Karena populasi 

lebih >100 maka penulis mengambil 25 % dari 107 orang, sehingga sample dalam 

peneliitan ini 107 x 25 : 100 = 27 orang orang dengan menggunakan teknik Probabiliti 

Sampling yakni memberikan kesempatan kepada seluruh populasi untuk dijadikan 

sebagai sample yakni memberikan  kesempatan kepada seluruh populasi untuk 

dijadikan sebagai sample dengan cara mengundi seluruh Populasi siapa yang terpilih 

menjadi sampel penelitian. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data 

primer yang diperoleh dari hasil tanggapan responden atas daftar pernyataan berupa 

kuesioner yang disebarkan kepada responden. Kuesioner merupakan suatu teknik 

pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada 

responden dengan harapan memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut. Daftar 

pertanyaan kuesioner yang digunakan bersifat terbuka. Bersifat terbuka artinya 

alternatif-alternatif jawaban telah disediakan, dalam hal ini responden hanya 

 
57Lihat Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D , h. 118. 
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menjawab dengan cara memberi tanda tertentu pada alternatif jawaban yang 

disediakan. Kuesioner diberikan kepada responden secara langsung atau melalui email 

karena luasnya lingkup penelitian. 

Berdasarkan sasaran penelitian dengan mengacu kepada konsep utama serta 

unit analisis yang telah dikemukakan di atas, guna mendapatkan data kuantitatif, 

maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data kuantitatif, antara lain: angket 

(questionnaire), dokumentasi (documantation), dan instrumen penelitian. 

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas dari hasil penelitian 

yaitu: metode atau tehnik pengumpilan data yang digunakan adalah fild research 

(penelitian lapangan), yang dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang 

berhubungan dengan permasalahan. 

Adapun metode atau tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Angket (questionnaire) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilkukan dengan cara 

memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti 

tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan 

responden.58 Dalam penelitian ini, angket disusun berdasarkan indikator dari setiap 

dimensi variabel penelitian kemudian disebarkan kepada seluruh guru di Pondok 

Pesantren Ash-Sholihin. 

Adapun skala yang digunakan adalah skala likert untuk mengukur sikap, 

pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial dalam 

 
58Lihat Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, h. 142. 
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hal ini kepemimpinan kepala madrasah dan budaya madrasah dan kinerja guru. 

Dengan skala likert maka variable yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator 

variable dan indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk mengukur item-

item instrument yang dapat berupa pertanyaan ata pernyataan. 

2. Observasi  

Observasi dilakukan oleh peneliti sebagai pra penelitian atau pendahuluan 

untuk mengetahui fenomena yang terjadi di lokasi penelitian. 

E. Instumen Penelitian 

1. Angket (questionnaire) 

Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. 

Dengan demikian jumlah instrumen yang digunakan untuk penelitian akan tergantung 

pada jumlah variabel yang diteliti.59 Bila variabel penelitiannya lima, maka jumlah 

instrumen yang digunakan untuk penelitian juga lima. Instrumen-instrumen penelitian 

sudah ada yang dibakukan, tetapi masih ada yang harus dibuat peneliti sendiri. Karena 

instrumen penelitian akan digunakan untuk melakukan pengukuran dengan tujuan 

menghasilkan data kuantitatif yang akurat, maka setiap instrumen harus mempunyai 

skala.  

Metode kuantitatif ini menggunakan skala Rating Scale. Rating Scale adalah 

data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian 

kualitatif. Sugiyono, Responden menjawab, senang atau tidak senang, setuju atau 

tidak setuju, pernah-tidak pernah adalah merupakan data kualitatif. Dalam skala 

model rating scale, responden akan menjawab salah satu jawaban kuantitatif yang 

 
59Lihat Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, h. 119. 
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telah disediakan. Oleh karena itu rating scale ini lebih fleksibel, tidak terbatas untuk 

pengukuran sikap saja tetapi untuk mengukur persepsi responden terhadap fenomena 

lainnya, seperti skala untuk mengukur status sosial ekonomi, kelembagaan, 

pengetahuan, kemampuan, proses kegiatan dan lain-lain. Yang penting bagi penyusun 

instrumen dengan rating scale adalah harus dapat mengartikan setiap angka yang 

diberikan pada alternatif jawaban pada setiap instrumen. Adapun skala 

pengukurannya diukur dengan menggunakan skala likert, dengan bobot pengukuran 

yaitu : 

TABEL IV 

Bobot Alternatif Jawaban Responden 

No Kategori Bobot 

1 SS (Sangat Setuju) 4 

2 S (Setuju) 3 

3 TS (Tidak Setuju) 2 

4 STS (Sangat Tidak Setuju) 1 

F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

1. Validitas 

Uji validitas digunakan oleh peneliti untuk mengukur data yang telah didapat 

setelah penelitian yang merupakan data yang valid dengan alat ukur yang digunakan 

yaitu kuesioner. Adapun pengujian validitas  yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 

uji coba instrumen penelitian berupa try out terhadap 27 orang guru, staf dan kepala 
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madrasah yang dilakukan di Pondok pesantren Ash- Sholihin lainnya untuk melihat 

valid tidaknya instrument yang nantinya akan di gunakan di lokasi penelitian yaitu di 

Pondok Pesantren Ash-Sholihin dan pengujian validitas terhadap instrument angket 

yang telah dibagikan terhadap 27 orang guru, staf dan kepala madrasah yang dilakukan 

di Pondok pesantren Ash-Sholihin. Uji validitas ini dilakukan dengan menggunakan 

program SPSS 20, dengan kriteria sebagai berikut : 

a. Jika r hitung > r tabel maka pertanyaan tersebut valid. 

b. Jika r hitung <  r tabel maka pertanyaan tersebut tidak valid. 

2. Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan tingkat keandalan suatu instrumen penelitian. 

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang apabila digunakan berulang kali untuk 

menggukur objek yang sama akan menghasilakan data yang sama.60 Uji realibilitas 

akan dapat menujukan konsistensi dari jawaban-jawaban responden yang terdapat 

pada kuesioner. Uji ini dilakukan setelah uji validitas dan yang di uji adalah 

pernyataan yang sudah valid. Pengujian ini juga di lakukan ketika melakukan try out 

terhadap 30 orang guru yang dilakukan di pondok pesantren lainnya sebelum terjun ke 

lokasi penelitian dan pengujian Relibilitas juga dilakukan setelah instrument angket 

dibagikan kepada 20 guru, staff sebanyak 4 orang dan kepala sekolah sebanyak 3 

orang, sehingga keseluruhan sebanyak 27 orang. Pengujian ini dilakukan dengan 

program SPSS 20, dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Jika r alpha positif atau > r tabel, maka pernyataan reliabel. 

b. Jika r alpha positif atau < r tabel, maka pernyataan tidak reliabel. 

 
60Lihat Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi: Mixed Method (Bandung: Alfabeta, 2013), 

h.43. 
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Uji validitas dan realibilitas dilakukan terhadap 27 orang di Pondok pesantren 

Ash- Sholihin. 

Tabel V Kategori validitas yang dikutip  (Nurdin, 2007) sebagai berikut: 

4,5 ≤ M ≤ 5,0  sangat valid 

3,5 ≤ M ≤ 4,5  valid 

2,5 ≤ M < 3,5  cukup valid 

1,5 ≤ M < 2,5  kurang valid 

          M < 1,5  tidak valid 

Keterangan:  

GM = Ki  untuk mencari validitas setiap criteria 

M  = Ai  untuk mencari validitas setiap aspek 

M  = X  untuk mencari validitas keseluruhan aspek. 

Validasi dilakukan terhadap aspek yang dinilai meliputi: aspek petunjuk 

(petunjuk angket dan studi dokumentasi dinyatakan dengan jelas, angket dan studi 

dokumentasi penilaian kinerja untuk dilaksanakan, kriteria yang diamati dinyatakan), 

aspek bahasa (penggunaan bahasa menggunakan kaidah bahasa indonesia, kejelasan 

petunjuk/arahan, dan komentar, kesederhanaan struktur kalimat, dan bahasa bersifat 

komunikatif), aspek isi (tujuan penggunaan angket dan studi dokumentasi dirumuskan 

dengan jelas dan teratur, aspek mencakup tahapan dan indikator, item aspek penilaian 

pada angket dan studi dokumentasisesuai tujuan penilaian, rumusan aspek angket dan 

studi dokumentasi menggunakan kata/pernyataan/perintah yang memungkinkan 

pemberian nilai format selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 2 (validasi 

instrumen). 

 



58 

 

 
 

G. Teknik Analisis Data 

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis Statistik Deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk 

mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data 

sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum.61 Adapun analisis deskriptif yang digunakan 

adalah analisis deskriptif kuantitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Menentukan range (jangkauan) 

R = Xt– Xr 

Keterangan: 

R  = range 

Xt= data tertinggi 

Xr= data terendah62 

b. Menentukan jumlah kelas interval 

K = 1 + 3,322 log n 

Keterangan :   

K =  banyaknya kelas 

n =  banyaknya nilai observasi.63 

 

 
61Lihat Sugiyono, Metodologi Penelitian pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 29. 
62Lihat M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik I (Cet. V; Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 

h. 102. 
63Lihat J. Supranto, Statistik Teori dan Aplikasi (Cet. VII; Jakarta: Erlangga, 2008), h. 73.  
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c. Menghitung panjang kelas interval 

p = 
K

R

 

Keterangan :   

p  =  Panjang kelas interval        

R =  Rentang nilai  

K =  Kelas interval64 

d. Persentase 

P =  
𝑓

𝑁
 𝑥 100 % 

Di mana :   

P : Angka persentase  

 f : Frekuensi yang di cari persentasenya 

 N: Banyaknya sampel responden. 

e. Menghitung mean (rata-rata) 

 Skor rata-rata atau mean dapat diartikan sebagai kelompok data dibagi dengan 

nilai jumlah responden. Rumus rata-rata adalah: 

�̅� = 
∑ 𝑓𝑖.𝑖

∑ 𝑓𝑖
              

keterangan:     

�̅�  =  Rata-rata untuk variabel 

𝑓𝑖  =  Frekuensi untuk variabel 

𝑋𝑖=  Tanda kelas interval variable.65 

f. Menghitung Standar Deviasi 

 
64Lihat J. Supranto, Statistik Teori dan Aplikasi, h. 73. 
65Lihat M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik 1, h. 72. 
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 𝑆𝐷 = √
∑ 𝑓𝑖(𝑋𝑖−�̅�)

𝑛−1
     

Dengan : 

𝑆𝐷 =  Standar Deviasi 

𝑓𝑖             =  Frekuensi untuk variabel 

𝑋𝑖 =  Tanda kelas interval  variabel 

�̅�             =  Rata-rata 

n   =  Jumlah populasi66. 

g. Kategori kepemimpinan kepala madrasah, budaya madrasah dan kinerja guru di 

Pondok Pesantren Ash- Sholihin. Karena angket penelitian akan memiliki 

pernyataan dengan 4 alternatif jawaban, dan 4 kriteria penilaian, sehingga interval 

penilaian dapat diperoleh sebagai berikut: 

1) Menentukan Nilai maksimum (nilai item tertinggi = 4 x banyak item). 

2) Menentukan Nilai manimum (nilai item terendah = 1 x banyak item). 

3) Menentukan rentang kelas (nilai maks - Min). 

4) Membagi Nilai rentang dengan panjang kategori. 

Untuk mengukur penilaian tingkat kepemimpinan kepala madrasah dan 

budaya madrasah dan kinerja guru maka dilakukanlah kategorisasi yang terdiri dari 

sangat tinggi. tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Untuk melakukan 

kategorisasi maka kita menggunakan rumus sebagai berikut: 

a) Sangat tinggi = MI + (1,8 x STDEV Ideal) s/d Nilai Skor  

Maksimum 

b) Tinggi                   =   MI + (0,6 x STDEV Ideal) s/d MI + (1,8 x STDEV Ideal) 

c) Sedang            =   MI – (0,6 x STDEV Ideal) s/d MI + (0,6 x STDEV Ideal) 

 
66Lihat Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, h. 52.  
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d) Rendah            =  MI – (1,8 x STDEV Ideal) s/d MI – (0,6 x STDEV Ideal) 

e) Sangat Rendah       =  Nilai Skor Minimum  s/d   MI – (1,8 x STDEV Ideal).67 

Keterangan : 

MI                   = Mean Ideal 

Rumus MI        =   
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚+𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚

2
 

STDEV Ideal  = Standar Deviasi Ideal,  

Rumus STDEV Ideal  = 
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 − 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 + 1
 

2. Analisis Statistik Inferensial 

Statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis. Pengujian hipotesis 

dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepemimpinan kepala 

madrasah dan budaya oraganisasi terhadap kinerja guru di Pondok Pesantren Ash- 

Sholihin, dapat diketahui dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan 

langakah-langkah sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas data dimaksudkan apakah data-data yang digunakan 

berdistribusi normal atau tidak, untuk pengujian tersebut digunakan rumus Chi-

kuadrat yang dirumuskan sebagai berikut: 

𝑥ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 =  ∑

(𝑓𝑜 − 𝑓ℎ)2

𝑓ℎ
 

Keterangan: 

𝑥2 = Nilai Chi-kuadrat hitung 

𝑓𝑜 = Frekuensi hasil pengamatan 

 
67Lihat Eko Putro Widoyoko, Evaluasi Program Pembelajaran (Cet V; Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2013), h. 238. 
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𝑓ℎ = Frekuansi harapan68 

Kriteria pengujian normal bila 𝑥ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2  lebih kecil dari 𝑥𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2  dimana 𝑥𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
2  

diperoleh dari daftar 𝑥2dengan dk = (k-1) pada taraf signifikan 𝛼 = 0,05. 

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui linier tidaknya data penelitian 

menggunakan program SPSS. Berikut ini langkah-langkah untuk menghitung 

linieritas dengan menggunakan SPSS: 

1) Buka file yang akan diuji 

2) Kemudian pilih Analyze ⇒ Compare Mean ⇒ Means 

3) Akan muncul tampilan kotak Means, kemudian pindahkan variabel X1 

(kepemimpinan kepala madrasah) dan X2 (budaya organisasi) ke kotak 

Independent List, pindahkan pula variabel Y (kinerja guru) ke kotak Dependent 

List. 

4) Pilih Option kemudian klik Test Of Linierity 

5) Continue ⇒ Ok 

b. Uji Linearitas (Kelinieran Persamaan Regresi) 

Uji linearitas adalah uji yang akan memastikan apakah data yang kita miliki 

sesuai dengan garis linear atau tidak. Uji linearitas digunakan untuk 

mengkonfirmasikan apakah sifat linear antara dua variabel yang diidentifikasikan 

secara teori sesuai atau tidak dengan hasil penelitian yang ada. Rumus uji linearitas 

adalah sebagai berikut: 

Fhitung = 
𝑅𝐽𝐾 (𝑇𝐶)

𝑅𝐽𝐾 (𝐺)
 

 
68Lihat Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, h. 290. 
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Dengan taraf signifikan 0,05 dan derajat kebebasan pembilang n-1 serta derajat 

kebebasan penyebut n-1, maka jika diperoleh Fhitung ≤ Ftabel  berarti data linaer.69 

Untuk pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan program SPSS 

20. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1) Buka file yang akan diuji 

2) Pilih Analyze ⇒ Nonparametric Test ⇒ 1 – Sample K – S 

3) Kemudian akan muncul kotak One Sample Kolmogorov Smirnov Test, 

masukkan semua variabel (X1, X2, Y) pada Test Variabel List 

4) Pada Test Distribution klik Normal 

5) Klik Ok. 

c. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui variabel-variabel bebas 

tidak memiliki hubungan linier satu sama lain (multikolinieritas). Jika terjadi 

hubungan linier antar variabel bebas akan membuat prediksi atas variabel terikat 

menjadi bias karena terjadi masalah hubungan diantara variabel bebasnya. Variabel 

bebas dikatakan terbebas dari asumsi klasik multikolinieritas jika nilai Variance 

Inflation Factor (VIF) lebih kecil dari 10. VIF adalah suatu estimasi berapa besar 

multikolinieritas meningkatkan varian pada suatu koefisien estimasi sebuah variabel 

penjelas. Berikut ini langkah-langkah menguji multikolinieritas dengan menggunakan 

program SPSS. 

1) Buka file yang akan diuji 

2) Pilih Analyze ⇒ Regression ⇒ Linier 

 
69Lihat Ridwan, Dasar-Dasar Statistik (Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 205. 



64 

 

 
 

3) Akan muncul kotak Linier Regession, kemudian masukkan variabel bebas (X1 

dan X2) pada kotak Independent List dan variabel Y ke kotak Dependent 

4) Klik Statistics, kemudian akan muncul jendela Linier Regressin, lanjutkan klik 

Collinearity Diagnostic 

5) Continue ⇒ Ok 

d. Analisis Regresi Berganda 

 Regersi linear berganda adalah regresi dimana variabel terikatnya (Y) 

dihubungkan atau dijelaskan lebih dari satu variable, mungkin dua, tiga dan seterusnya 

variabel bebas (X1,X2,X3, . . . ,Xn) namun masih menunjukkan diagram hubungan yang 

linear.70 

 Metode ini digunakan untuk mengetahui adakah pengaruh kepemimpinan 

kepala madrasah dan budaya madrasah terhadap kinerja guru di Pondok Pesantren 

Ash- Sholihin. Dengan kata lain penggunaan model analisis ini dengan alasan untuk 

mengetahui pengaruh antara variable bebas dengan variable terikat, yaitu 

kepemimpinan kepala madrasah (X1) dan budaya madrasah (X2) terhadap kinerja guru 

(Y). 

e. Persamaan Regresi Berganda 

Jika sebuah variable terikat dihubungkan dengan dua variable bebas maka 

persamaan regresi linear bergandanya adalah 

Y = a + b1X1 + b2X2 . . .
71

 

Dimana: 72
 

 
70Lihat M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik 2(Statistik Inferensif), h. 254. 
71Lihat M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik 2(Statistik Inferensif),  h. 255. 

72Lihat M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik 2(Statistik Inferensif), h. 255. 
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Y              = Variabel terikat (nilai duga Y)  

X1,X2         = Variabel bebas 

a,b1,b2          = Koefisien regresi linear berganda 

a                = nilai Y, apabila X1,X2 = 0 

b1              =  besarnya kenaikan/penurunan Y dalam satuan, jika X1 naik/turun 

satu  satuan dan X2 konstan. 

b2                       = besarnya kenaikan/penurunan Y dalam satuan, jika X1  naik/turun 

satu    satuan dan X1 konstan. 

       + atau -       = tanda yang menunjukkan arah hubungan antara Y dan X1 atau X2 

Nilai dari koefisien a, b1, b2 dapat ditentukan dengan cara seperti berikut: 

1) Membuat persamaan normal: 

∑ Y = 𝑎𝑛 + 𝑏1∑𝑋1 +  𝑏2 ∑ 𝑋2 

∑𝑋1Y =  𝑎 ∑ 𝑋1 + 𝑏1∑𝑋1
2 +  𝑏2 ∑ 𝑋1𝑋2 

∑𝑋2Y =  𝑎 ∑ 𝑋2 + 𝑏2∑𝑋1𝑋2 +  𝑏2 ∑ 𝑋2  

f. Kesalahan Baku Regresi dan Koefisien Berganda 

Kesalahan baku atau selisih taksir standar regresi adalah nilai yang 

menyatakan seberapa jauh menyimpangnya nilai regresi tersebut terhadap nilai 

sebenarnya (nilai observasi). Nilai ini digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan 

suatu penduga dalam menduga suatu nilai. Jika nilai ini sama dengan 0 (nol), maka 

penduga tersebut memiliki tingkat ketepatan 100%.  
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Kesalahan baku atau selisih taksir standar regresi berganda dirumuskan : 

Se  = √
∑ 2−(𝑏1(∑ 𝑥1𝑦)+𝑏2(∑ 𝑥2𝑦))𝑦

𝑛−𝑚
 

Dimana : 

Se  = kesalahan baku regresi berganda 

n   = jumlah pasangan observasi 

m  = jumlah konstanta dalam persamaan regresi berganda 

untuk koefisien regresi berganda b1 dan b2 kesalahan bakunya dirumuskan: 

𝑆𝑏1 =
𝑆𝑒

√(∑ 𝑋1
2−𝑛�̅�1

2)(1−𝑟𝑌.1
2 )

  

𝑆𝑏2 =
𝑆𝑒

√(∑ 𝑋2
2−𝑛�̅�2

2)(1−𝑟𝑌.1
2 )

73. 

Dimana : 

Sb1 dan Sb2 = kesalahan baku koefisien regresi berganda b1 dan b2 

rY.1  = koefisien korelasi antara X1 dan X2 

rY.1  = 
𝑛 ∑ 𝑋1𝑋2−∑ 𝑋1 ∑ 𝑋

√(𝑛 ∑ 𝑋1
2−(∑ 𝑋1)2)(𝑛 ∑ 𝑋2

2−(∑ 𝑋2)2)

 

g. Uji Hipotesis   

 Pengujian hipotesis bagi koefisien regresi berganda atau regresi parsial 

parameter B1 dan B2 dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu pengujian hipotesis 

bersama dan pengujian hipotesis individual. 

1) Pengujian hipotesis individual 

 
73Lihat M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensif), h. 261-262. 
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 Pengujian hipotesis individual merupakan pengujian hipotesis koefisien 

regresi berganda dengan hanya satu B (B1 dan B2) yang mempengaruhi Y.  

Langkah-langkah pengujiannya ialah sebagai berikut : 

a) Menentukan formulasi hipotesis 

H0  :  Bi  =  0 (tidak ada pengaruh Xi terhadap Y) 

H1  :  Bi> 0 (ada pengaruh positif Xi terhadap Y) 

Bi<  0  (ada pengaruh negatif Xi terhadap Y) 

Bi ≠  0 (ada pengaruh Xi terhadap Y)  

Menentukan taraf nyata (𝛼) dengan t table 

Taraf nyata dari t tabel ditentukan dengan derajat bebas (db) = n – k 

b) Menentukan kriteria pengujian  

Kriteria pengujian yang ditentukan sama dengan kriteria pengujian dari 

pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi t. 

c) Menentukan nilai uji statistik 

 𝑡0 =
𝑏𝑖−𝐵𝑖

𝑆𝑏𝑖
, 𝑖 = 1,2 

d) Membuat kesimpulan 

Menyimpulkan apakah H0 diterima atau ditolak. 

Jika –t table ≤ t hitung ≤ t table, maka H0 diterima dan jika –t hitung < -t table 

atau t hitung >  t table, maka H0 ditolak, sehingga terdapat pengaruh yang 

signifikan.74 

2) Pengujian Hipotesis Bersama 

 
74Lihat M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik 2(Statistik Inferensif), h. 267. 
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Pengujian hipotesis bersama merupakan pengujian hipotesis untuk mengetahui 

pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat.  

Langkah-langkah pengujiannya ialah sebagai berikut: 

a) Menentukan formulasi hipotesis 

H0 : B1 = B2 = 0 (tidak ada pengaruh X1 dan X2 terhadap Y) 

H1 : B1 ≠ B2 ≠ 0 (ada pengaruh X1 dan X2 terhadap Y) 

b) Menentukan taraf nyata () dengan f tabel 

Taraf nyata dari t tabel ditentukan dengan derajat bebas 

(db) = n – k – 1 

c) Menentukan kriteria pengujian 

Kriteria pengujian yang ditentukan sama dengan kriteria pengujian dari 

pengujian hipotesis yang menggunakaan distribusi f 

Menentukan nilai uji statistik 

𝐹𝑜= 
𝑏𝑖− 𝐵𝑖

𝑆𝑏𝑖
, 𝑖 = 1,2  

d) Membuat kesimpulan 

Menyimpulkan apakah H0 diterima atau ditolak. Jika F hitung ≤ Ftabel maka Ho 

diterima dan Jika Fhitung > Ftabel  maka Ho ditolak sehingga terdapat pengaruh signifikan 

secara bersama-sama.75 

Berdasarkan penjelasan di atas dapa diketahui bahwa, teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data deskriptif dan teknik analisis 

data inferensial. Adapun teknik analisis data inferensial mencakup uji prasyarat dan 

uji hipotesis. Uji prasyarat diantaranya uji normalitas, uji linearitas dan uji 

 
75Lihat M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok gMateri Stastistik 2 (Statistik Inferensif), h. 267. 
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multikolinearitas, sedangkan uji hipotesis yaitu uji t untuk uji individual, dan uji F 

untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama kepemimpinan kepala madrasah 

dan budaya madrasah terhadap kinerja guru di Pondok Pesantren Ash- Sholihin
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

 Motivasi kerja guru diukur dari dua dimensi, yaitu motivasi internal dan 

motivasi eksternal. Motivasi internal meliputi tanggungjawab dalam melaksanakan 

tugas, melaksanakan tugas dengan target yang jelas, memiliki perasaan senang dalam 

bekerja, dan prestasi yang dicapai. Motivasi eksternal meliputi berusaha untuk 

memenuhi kebutuhan, memperoleh pengakuan, dan bekerja dengan harapan. Motivasi 

Kerja guru yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dorongan dari dalam diri 

(internal) dan rangsangan dari luar (eksternal) diri seorang guru dalam melakukan 

sesuatu pekerjaan untuk mencapai tujuan. 

Bab ini mendeskripsikan hasil penelitian berdasarkan informasi dan penemuan 

data dilapangan yang diperoleh dari instrumen penelitian berkaitan dengan variabel 

kepemimpinan kepala madrasah dimana pengukuran dilakukan dengan menggunakan 

angket dan adapun skala yang digunakan adalah skala likert untuk mengukur sikap, 

pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok  orang tentang fenomena sosial dalam 

hal ini untuk mencari pengaruhnya kepemimpinan kepala madraah  dan budaya 

organisasi terhadap motivai kerja guru yang  diperoleh menggunakan angket dengan 

skala likert. 

1. Gambaran Tentang Kepemimpinan Kepala Madrasah Di Pondok Pesantren Ash-

Sholihin Kabupaten Gowa. 

Deskripsi mengenai hasil angket Kepemimpinan Kepala Madrsah di Pondok 

Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa, maka peneliti mengadakan penskoran data 
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yang diperoleh berdasarkan angket yang tertera pada lampiran tabel 1. Kemudian 

dimasukkan ke dalam  tabel distribusi frekuensi untuk dihitung rata-rata kelas (mean) 

dari data yang terkumpul melalui angket yang terdiri dari 40 item Analisis Data.  

Tabel 1 tentang distribusi frekuensi hasil angket Kepemimpinan Kepala Madrsah Di 

Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa terdapat pada Lampiran. 

Berdasarkan data distribusi frekuensi pada table 1 yang terdapat pada 

Lampiran, maka proses selanjutnya dilakukan perhitungan sebagai berikut: 

a. Rentang Nilai 

R = xt-xr 

R = 160 –130 

R = 30 

b. Banyaknya Kelas 

K = 1 + 3.3 log n 

K = 1 + 3.3 log 27 

K = 1 + (3.3 x 1.43)  

K = 1 + 4,719 

K = 6 

c. Panjang Kelas Interval 

P =
𝑅

𝐾
 

P =
30

6
  =  5 

d. Rata-Rata (Mean) 

X =   


f

fx
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 = 4030 

        27 

    = 134,3 =  149 

e. Standar Devias 

𝑆𝐷 =
√𝛴 𝑓𝑖 (𝑥𝑖−𝑥)2

𝑛−1
  

         𝑆𝐷 = √300516,75

27−1
 

S𝐷 = √300516,75

26
 

SD  = √ 115,83365383 

SD  = 33,8 

Tabel 4.1. Data Distribusi Hasil Angket Kepemimpinan Kepala Madrsah Di Pondok 

Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa. 

Interval F1 Fk Xi (fi.xi) (xi-x) (xi-x)2 F(xi-x)2 Presentase 

(%) 

130 - 

135 

1 1 132,5 132,5 105,5 11130,25 11130,25 4 % 

136 - 

141 

1 2 138,5 138,5 111,5 12432,25 12432,25 4 % 

142 - 

147 

9 11 144,5 1300,

5 

117,5 13806,25 124256,2

5 

33 % 

148 -153 9 20 150,5 1354,

5 

123,5 15252,25 137270,2

5 

33 % 

154 - 

159 

5 25 156,5 782,5 129,5 16770,25 83851,25 19 % 

160 - 

165 

2 27 162,5 325 135,5 18360,25 36720,5 7 % 

Selanjutnya peneliti melakukan pengkategorisasian Kepemimpinan Kepala 

Madrsah Di Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa dapat dilihat pada table 

dibawah ini : 
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Tabel 4.2. Klasifikasi Pengkategorisasian Kepemimpinan Kepala Madrsah di Pondok 

Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa. 

Interval Frekuensi Persentase (%) Kategori 

130 - 135 1 4 % Sangat Rendah 

136 - 141 1 4 % Rendah 

142 - 147 9 33 % Sedang 

148 -153 9 33 % Tinggi 

154 - 160 7 26 % Sangat Tinggi 

Berdasarkan  table 4.1. diatas dapat diketahui nilai rata-rata pola 

Kepemimpinan  Kepala Madrsah  berada pada interval 148-153 sebanyak 9 orang atau 

33%. Pada interval 148-153 nilai rata-rata Kepemimpinan  Kepala Madrsah di pada 

Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa berada pada kualifikasi Tinggi 

artinya bahwa Kepemimpinan  Kepala Madrsah yang diterapkan pada Pondok 

Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa sudah berjalan dengan baik.   
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Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada histogram pada gambar 4.1. di bawah 

ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Kategorisasi Hasil Angket Kepemimpinan Kepala Madrasah (X1) 

2. Gambaraan Hasil  Penelitian Tentang Budaya Madrasah di Pondok Pesantren 

Ash-Sholihin Kabupaten Gowa. 

Budaya Madrasah merupakan nilai norma dan sikap atau prilaku yang dimiliki 

oleh setiap warga ekolah dengan tujuan untuk membentuk karakter sekolah atau 

memberikan identitas bagi sekolah yang meliputi (1) inisiatif individual, (2) Toleransi 

terhadap tindakan beresiko, (3) Arah, (4) Integrasi (5) dukungan dari manajemen, (6) 

kontrol, (7) identitas, (8) system imbalan, (9) toleransi terhadap konflik, dan (10) pola-

pola komunikasi. 

Hasil angket yang penulis maksudkan dalam tesis ini adalah angket tentang 

Budaya Madrasah .yang diperoleh dari dokumen di Pondok Pesantren Ash-Sholihin 
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Kabupaten Gowa untuk mengetahui lebih jelasnya hasil angket tentang budaya 

madrasah dapat dilihat pada table  berikut: 

Tabel 2 tentang distribusi frekuensi hasil angket Budaya Madrasah di Pondok 

Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa terdapat pada Lampiran. Berdasarkan data 

distribusi frekuensi pada table 2 yang terdapat pada Lampiran, maka proses 

selanjutnya dilakukan perhitungan sebagai berikut: 

a. Rentang Nilai 

R = xt-xr 

R = 148 –123 

R = 25 

b. Banyaknya Kelas 

K = 1 + 3.3 log n 

K = 1 + 3.3 log 27 

K = 1 + (3.3 x 1.43)  

K = 1 + 4,719 

K = 6 

c. Panjang Kelas Interval 

P =
𝑅

𝐾
 

P =
25

6
  =  4 

d. Rata-Rata (Mean) 

X =   


f

fx

 

   = 3804 

        27 
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   =140,8 =  141 

e. Standar Devias 

𝑆𝐷 =
√𝛴 𝑓𝑖 (𝑥𝑖 − 𝑥)2

𝑛 − 1
 

𝑆𝐷 =
√312018,75

27 − 1
 

     S𝐷 = √312018,75

26
 

   SD  = √ 1200,07211538 

     SD  = 34,6 

Tabel 4.3. Data Distribusi Hasil Angket Budaya Madrasah di Pondok Pesantren Ash-

Sholihin Kabupaten Gowa. 

Interval F1 Fk Xi (fi.xi) (xi-x) (xi-x)2 F(xi-x)2 Presentase 

(%) 

123- 127 1 1 134,5 134,5 107,5 11556,25 1156,25 4 % 

128 - 132 2 3  130,5 261 103,5 10712,25 21424,5 7 % 

133 - 137 4 7 135,5 542 108,5 11772,25 47089 15 % 

138 -142 11 18 140,5 1545,5 113,5 12882,25 141704,75 41 % 

143- 147 3 21 145,5 436,5 118,5 14042,25 42126,75 11 % 

148 - 152 6 27 150,5 903 123,5 15252,25 91513,5 22 % 
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Selanjutnya peneliti melakukan pengkategorisasian Budaya Madrasah di 

Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa dapat dilihat pada table dibawah 

ini: 

Tabel 4.4. Klasifikasi Pengkategorisasian Budaya di Pondok Pesantren Ash-Sholihin 

Kabupaten Gowa. 

Interval Frekuensi Persentase (%) Kategor 

123- 127 1 4 % Sangat Rendah 

128 - 132 2 7 % Rendah 

133 - 137 4 15 % Sedang 

138 -142 11 41 % Tinggi 

143 - 148 9 33 % Sangat Tinggi 

Berdasarkan table 4.3. di atas dapat diketahui nilai rata-rata Budaya Madrasah 

berada pada interval 138-142 sebanyak 11 orang atau 41%. Pada interval 138-142 nilai 

rata-rata Budaya Madrasah di Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten 

Gowa.berada pada kualifikasi Tinggi artinya bahwa Budaya Madrasah di Pondok 

Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa sudah berjalan dengan baik. 
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Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada histogram pada gambar 4.2. di bawah 

ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Kategorisasi Hasil Angket Budaya Madrasah (X2) 

3. Deskripsi Hasil Penelitian Tentang Motivasi Kerja Guru di Pondok Pesantren 

Ash-Sholihin Kabupaten Gowa 

Motivasi kerja guru diukur dari dua dimensi, yaitu motivasi internal dan 

motivasi eksternal. Motivasi internal meliputi tanggungjawab dalam melaksanakan 

tugas, melaksanakan tugas dengan target yang jelas, memiliki perasaan senang dalam 

bekerja, dan prestasi yang dicapai. Motivasi eksternal meliputi berusaha untuk 

memenuhi kebutuhan, memperoleh pengakuan, dan bekerja dengan harapan. 

Hasil angket yang penulis maksudkan dalam tesis ini adalah angket yang 

diperoleh dari dokumen di Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa. Tabel 3 

tentang distribusi frekuensi hasil angket  Motivasi Kerja Guru Pada Pondok Pesantren 

Ash-Sholihin Kabupaten Gowa terdapat pada Lampiran. Berdasarkan data distribusi 
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frekuensi pada table 3 yang diterdapat pada Lampiran, maka proses selanjutnya 

dilakukan perhitungan sebagai berikut: 

a. Rentang Nilai 

R = xt-xr 

R = 136 –150 

R = 14 

b. Banyaknya Kelas 

K = 1 + 3.3 log n 

K = 1 + 3.3 log n 

K = 1 + 3.3 log 27 

K = 1 + (3.3 x 1.43)  

K = 1 + 4,719 

K = 6 

c. Panjang Kelas Interval 

P =
𝑅

𝐾
 

P =
14

6
  =  2 

d. Rata-Rata (Mean) 

X =   


f

fx

 

   = 3986 

         27 

    = 147,6  

    =  148 
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e. Standar Devias 

𝑆𝐷 =
√𝛴 𝑓𝑖 (𝑥𝑖 − 𝑥)2

𝑛 − 1
 

𝑆𝐷 =
√329676,75

27 − 1
 

S𝐷 = √329676,75

26
 

     SD  = √ 1267,9875 

SD  = 35,6 

Tabel 4.5. Data Distribusi Hasil Angket Motivasi Kerja Guru di Pondok Pesantren 

Ash-Sholihin Kabupaten Gowa. 

Interval F1 Fk Xi (fi.xi) (xi-x) (xi-x)2 F(xi-x)2 Presentase 

(%) 

136 - 

138 

1 1 137,5 137,5 110,5 12210,25 12210,25 4 % 

139 - 

141 

2 3 140,5 281 113,5 12882,25 25764,5 7 % 

142 -144 1 4 143,5 143,5 116,5 13572,25 13572,25 4 % 

145 - 

147 

4 8 146,5 586 119,5 14280,25 57121 15 % 

148 - 

150 

19 27 149,5 2840,5 122,5 15006,25 285118,75 70 % 

Selanjutnya peneliti melakukan pengkategorisasian Motivasi Kerja Guru di 

Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa dapat dilihat pada table dibawah 

ini : 
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Tabel 4.6. Klasifikasi Pengkategorisasian Motivasi Kerja Guru di Pondok Pesantren 

Ash-Sholihin Kabupaten Gowa. 

Interval Frekuensi Persentase (%) Kategor 

136 - 138 1 4 % Sangat Rendah 

139 - 141 2 7 % Rendah 

142 -144 1 4 % Sedang 

145 - 147 4 15 % Tinggi 

148 - 150 19 70 % Sangat Tinggi 

Berdasarkan table 4.5. di atas dapat diketahui nilai rata-rata motivai kerja guru 

berada pada interval  148 – 150 sebanyak 19 orang atau 70 %. Pada interval 148 – 150  

nilai rata-rata Motivasi Kerja Guru di Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten 

Gowa berada pada kualifikasi Sangat Tinggi artinya bahwa motivai kerja pada guru  

sudah  berjalan dengan baik. 
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Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada histogram pada gambar 4.3. di bawah 

ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Kategorisasi Hasil  Motivasi Kerja Guru (Y) 

Uji Prasarat Peneltian 

a. Uji normalitas data penelitian. 

 Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diteliti berasal 

dari populasi yang terdistribusi dan  Motivasi Kerja Guru (Y) dengan menggunakan  

metode Chi-Kuadrat (Kolmogorov-Smirnov). Pengujian  normalitas juga dihitung 

dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistic versi 20 for Windows dengan 

analisis Chi-kuadrat (Kolmogorov-Smirnov) pada taraf signifikansi α = 0,05, 

diperoleh pengujian normalitas data penelitian sebagai berikut: 
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Tabel 4.1.1. Uji Normalitas data penelitian  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test   

 X1 X2 Y 

N 27 27 27 

Normal Parametersa,b 

Mean 149.2593 140.8889 140.4074 

Std. 
Deviation 

6.84314 
5.74679 4.69254 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .147 .114 .136 

Positive .090 .108 .136 

Negative -.147 -.114 -.125 

Kolmogorov-Smirnov Z .147 .114 .136 

Asymp. Sig. (2-tailed) .140c .200c .200c 

a. Test distribution is Normal.   

b. Calculated from data.   

c.lillieforr significance Correaction.   

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

 Berdasarkan tabel  4.1.1. diperoleh nilai signifikan pada kolom Chi-Kuadrat 

(Kolmogorov-Smirnov) tersebut adalah untuk variabel kepemimpinan kepala 

medrasah  (X1) yakni   0,140 > 0,05, budaya madrasah (X2) yakni   0,200 > 0,05, dan 

variabel motivasi kerja guru (Y) yakni   0,200 > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa seluruh skor kepemimpinan kepala medrasah, , budaya madrasah dan motivasi 

kerja guru  di Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa berdistribusi normal. 

b. Uji linearitas data penelitian. 

Uji linearitas merupakan uji prasyarat analisis untuk mengetahui pola data, 

apakah data berpola linear atau tidak. Uji ini berkaitan dengan penggunaan regresi 
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linear jika akan menggunakan regresi linear dari kepemimpinan kepala madrasah, 

budaya madraah, motivai kerja guru Pada Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten 

Gowa, maka datanya harus menunjukkan pola (diagram) yang berbentuk linear (lurus) 

. 

Tabel 4.1.2. Uji Linearita data penelitian  

  ANOVAa 
     

 Sum of Square df Mean Square F Sig. 

Unstandardiz
ed Residual 

* 
Unstandardiz
ed 

Prodicted 
Value 

Betwe
en 

Group
s 

(Combined
) 

 

620.689 24 25.862 .280 .956 

 

 Linearity .000 1 .000 .000 .000 

 
Deviation 

from 
linearity 

620.689 23 26.985 .293 .950 

Within 
Group

s 
 

184.500 2 92.250   

Total  805.189 26    

1) Uji linearitas variabel pola komunikasi keluarga (X1) dengan motivasi kerja guru 

(Y) 

Berdasarkan tabel anova di atas yang dilakukan melalui uji prasyarat penelitian 

linearitas diketahui bahwa pengaruh kepemimpinan kepala madrasah (X1) terhadap 

motivasi kerja guru (Y) yaitu berada pada Sig =  0,956. Sehingga dari table di atas 

dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan kepala madrasah (X1) berpengaruh  terhadap 

motivasi kerja guru (Y) di Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa. 

2) Uji linearitas variabel  budaya madrasah  (X2) dengan motivasi kerja guru (Y). 
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Berdasarkan tabel annova di atas yang dilakukan melalui uji prasyarat 

penelitian linearitas diketahui bahwa budaya madrasah (X2) berpengaruh  terhadap 

motivasi kerja guru (Y) yaitu berada pada Sig = 0,950. Sehingga dari uji annova dapat 

disimpulkan bahwa budaya madrasah  (X2) berpengaruh terhadap motivasi kerja guru 

(Y)  pada Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa. 

Berdasarkan data tersebut di atas, diketahui uji prasyarat penelitian linearitas 

diketahui bahwa pola pengaruh  kepemimpinan kepala madrasah (X1), budaya 

madrasah (X2) dan motivai kerja guru (Y) Pada Pondok Pesantren Ash-Sholihin 

Kabupaten Gowa.memiliki pola regresi linearitas. 

c. Uji Homogenitas Data 

Tabel 4.1.3. Uji Homogenitas data penelitian  

              Test of Homogeneity of Variances 

  Levene Statistic     df1     df2       Sig. 

X1 Base on Mean 1.907 5 13 .161 

 Base on Median 1.628 5 13 .221 

 

Base on Median and 

with adjusted df 

1.628 5 6.241 .280 

 Base on trimmed mean 1.901 5 13 .163 

X2 Base on Mean .901 5 13 .509 

 Base on Median .522 5 13 .755 

 

Base on Median and 

with adjusted df 

.522 5 6.265 .754 
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 Base on trimmed mean .824 5 13 .554 

Berdasarkan tabel 4.1.3. diperoleh nilai signifikan pada Test of  Homogeneity 

of Variances tersebut  nilai Sig > 0,05 sehingga  dapat disimpulkan bahwa seluruh skor  

pola kepemimpinan kepala madrasah, budaya madrasah dan motivasi kerja guru  pada 

Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa homogen, sehingga dapat 

dilanjutkan pada tahap analisis selanjutnya. 

d. Uji Multikolinearitas Data penelitian 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Toleranc

e 

VIF 

1 

(Constant) 
127.95

3 
33.473 

 
3.823 .001 

  

Kepemimpina

n Kepala 

Madrasah 

.047 .171 .057 .272 .788 .940 1.063 

Budaya 

Madrasah 
.058 .204 .059 .282 .780 .940 1.063 

a. Dependent Variable: motivasi kerja guru 

 Berdasarkan output SPSS diperoleh nilai statistik kolinearitas diperoleh nilai 

sebesar toleransi statistik sebesar 0,940 dan nilai VIF sebesar 1,063 yang menandakan 

bahwa tidak terjadi multikolearitas antar variable independen yaitu kepemimpinan 
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kepala madrasah (X1) dan budaya madrasah (X2) karena nilai tolerasi 0,940 > 0,1 dan 

nilai VIF 1,063 < 10. 

e. Inverensial uji hipotesis  

Setelah uji prasyarat dilakukan dan terbukti bahwa data-data yang diolah 

berdistribusi normal dan linearitas, maka dilanjutkan dengan pengujian hipotesis. 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis yang diajukan 

dapat diterima atau ditolak. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan 

analisis regresional pada taraf signifikan α = 0.05. 

Dalam penelitian di gunakan Statistik inferensial untuk menguji hipotesis. 

Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pola 

kepemimpinan kepala madrasah, budaya madrasah dan pembentukan motivasi kerja 

guru pada Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa. Pengolahan data 

kepemimpinan kepala madrasah (X1) dan budaya madrasah (X2) dengan motivasi kerja 

guru (Y) pada Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa dapat diketahui 

dengan menggunakan analisis regresi liner, Untuk memudahkan perhitungan analisis 

data tersebut selanjutnya di gunakan aplikasi SPSS 20. 

4. Pengaruh Kepemimpinan Kepala Madrasah terhadap Motivasi Kerja Guru di 

Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa. 

Dalam penelitian pengaruh kepemimpinan kepala madrasah (X1) dan budaya 

madrasah (X2) dengan  motivasi kerja guru (Y) di Pondok Pesantren Ash-Sholihin 

Kabupaten Gowa digunakan Statistik inferensial untuk menguji hipotesis. Pengujian 

hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kepemimpinan 

kepala madrasah (X1) dan terhadap motivasi kerja guru (Y) tersebut. Untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruhnya dapat diketahui dengan menggunakan 
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analisis regresi linear menggunakan aplikasi SPSS 20 yang diperoleh nilai perhitungan 

yang di sajikan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.7.a: Hasil Analisis regresi 

 

Nilai Linear Nilai Statistik Parametrik Keterangan 

R ,071a 
Pola Positif 

R squre ,005 

F 0,128 
Pola Pengaruh 

Sig. F 0,723 

T 5,516 
Siqnifikansi  

Sig. T 0,000 

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui perolehan data koefisien korelasi 

dengan analisis produc momen Nilai R = 0,071 dan R square = 0,005 memberikan arti 

bahwa pengaruh kepemimpinan kepala madrasah  (X1) terhadap motivasi kerja guru 

(Y)  di Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa.  terdapat hubungan positif 

dan berdasarkan pedoman nilai koefesien korelasi serta kakuatan hubungan tergolong 

rendah atau tidak kuat. Arah hubungan antar variabel di katahui bernilai positif 

Artinya, jika kepemimpinan kepala madrasah  (X1) terhadap motivasi kerja guru (Y) 

juga ikut naik tetapi tingkat pengaruh antar variebel rendah dan tidak kuat.  

Berdasarkan nilai R square = 0,005 diperoleh indeks sumbangan pengaruh 

kepemimpinan kepala madrasah  (X1) terhadap motivasi kerja guru (Y) sebesar 0,05% 

selebihnya sebanyak 99,5 % dipengaruhi oleh faktor lain. Sehingga dari data tersebut 

memiliki pola positif artinya terdapat hubungan antara variable (X1) dan (Y) searah. 

Maksud searah disini, semakin tinggi  kepemimpinan kepala madrasah  (X1) maka 

emakin tinggi pula motivasi kerja guru (Y). Begitu juga sebaliknya, semakin kecil 

kepemimpinan kepala madrasah  (X1), maka semakin rendah motivasi kerja guru (Y). 
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Berdasarkan tabel anova sebelumnya, dapat dianalisis kaidah pengujian 

berdasarkan perbandingan antara Fhitung dan Ftabel, Nilai Fhitung dari table anova sebesar 

= 0,128 nilai Ftabel dari table F = 3, 37. Sehingga diketahui bahwa pengaruh antara 

kepemimpinan kepala madrasah  (X1) terhadap motivasi kerja guru (Y) di Pondok 

Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa diperoleh  probabilitas (sig) > Dari tabel 

anova nilai probabilitas (sig) = 0,723 dan nilai taraf signifikan 𝛼 = 0,05. Sehingga 

keputusan data hasil penelitian model regresi linier sederhana dapat digunakan untuk 

memprediksi kepemimpinan kepala madrasah  (X1) terhadap motivasi kerja guru (Y) 

pada Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa. 

Berdasarkan uji –t untuk membuat hipotesis dalam bentuk kalimat tentang ada 

atau tidaknya pengaruh kepemimpinan kepala madrasah  (X1) terhadap motivasi kerja 

guru (Y)  di Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa. Kaidah Pengujian  Jika 

, ttabel < thitung < ttabel, maka Ho diterima. Jika,  thitung > ttabel , maka Ho ditolak. Berdasarkan 

tabel coeeficiens  (α)  diperoleh  nilai thitung = 5,516 Nilai ttabel dapat dicari diperoleh  

2,05 sehingga membandingkan ttabel dan thitung ternyata  thitung = 5, 516 > ttabel = 2,05,  

maka Ho ditolak dan H1 diterima sehingga diketahui terdapat pengaruh yang 

signifikan kepemimpinan kepala madrasah  (X1) terhadap motivasi kerja guru (Y) di 

Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa. Pengujian signifikan penentuan 

kriteria pengujian  diperoleh coeefficients (α) diperoleh nilai sig = 0,00 Nilai α, karena 

uji dua sisi maka nilai α-nya dibagi 2, sehingga nilai α = 0,05/2 = 0,025. Sehingga 

diketahui bahwa terdapat pengaruh tapi tidak signifikan kepemimpinan kepala 

madrasah (X1) terhadap motivasi kerja guru (Y) di Pondok Pesantren Ash-Sholihin 

Kabupaten Gowa. 
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5. Pengaruh Kepemimpinan Kepala Madrasah Terhadap Motivasi Kerja Guru di 

Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa. 

Pada penelitian ini pengaruh  budaya madrasah (X2) terhadap motivasi kerja 

guru (Y) pada Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten  Gowa digunakan statistik 

inferensial untuk menguji hipotesis. Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh budaya madrasah (X2) terhadap motivasi kerja 

guru (Y). Pengolahan data digunakan untuk melihat besar kecilnya sumbangan 

(kontribusi) variabel (X2) terhadap variabel (Y) tersebut. Untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruhnya dapat diketahui dengan menggunakan analisis regresi linear yang 

menggunakan aplikasi SPSS 20. Berdasarakan hasil perhitungan tersebut, diperoleh 

nilai perhitungan yang disajikan dalam tabel berikut ini : 

Tabel 4.7.a: Hasil Analisi regresi 

Nilai Linear 
Nilai Statistik 

Parametrik 
Keterangan 

R ,073a 
Pola Positif 

R squre ,005 

F 0,134 
Pola Pengaruh 

Sig. F 0,717 

T 4,863 
Siqnifikansi  

Sig. T 0,000 

Berdasarkan perhitungan diatas diketahui perolehan data koefisien korelasi 

dengan analisis produc momen Nilai R = 0,073 dan R square =0,005 memberikan arti 

bahwa pengaruh budaya madrasah (X2) terhadap motivasi kerja guru (Y) di Pondok 

Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa terdapat hubungan positif dan dan 

berdasarkan pedoman nilai koefisien korelasi dan kakuatan hubungan tergolong 

rendah atau tidak kuat. Arah hubungan antara variabel diketahui bernilai posistif 
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Artinya, jika budaya madrasah (X2) naik maka motivasi kerja guru (Y) juga ikut naik 

tetapi tingkat pengaruh antar variabel rendah dan tidak kuat.  

Berdasarkan nilai R square = 0,005 diperoleh indeks sumbangan pengaruh 

budaya madrasah (X2) terhadap motivasi kerja guru (Y) sebesar 0,05 selebihnya 

sebanyak 99.9 dipengaruhi oleh faktor lain. Sehingga dari data tersebut memiliki pola 

positif artinya terdapat hubungan antara variable (X2) dan (Y) searah. Maksud searah 

disini, semakin tinggi budaya madrasah (X2), maka semakin meningkat  motivasi kerja 

guru (Y). Begitu juga sebaliknya, semakin kecil budaya madrasah (X2), maka semakin 

rendah pula  motivasi kerja guru (Y).  

Berdasarkan tabel anova diatas, dapat dianalisis kaidah pengujian berdasarkan 

perbandingan antara Fhitung dan Ftabel, Nilai Fhitung dari table anova sebesar = 0,0134 

nilai Ftabel dari table F = 3,37. Sehingga diketahui bahwa  budaya madrasah (X2) 

terhadap motivasi kerja guru (Y) di Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten  Gowa 

diperoleh  probabilitas (sig) > Dari table anova nilai probabilitas (sig) = 0,717 dan nilai 

taraf signifikan 𝛼 = 0,05. sehingga keputusan data hasil penelitian Model regresi linier 

sederhana dapat digunakan untuk memprediksi budaya madrasah (X2) terhadap 

motivasi kerja guru (Y) di Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten  Gowa. 

Berdasarkan uji –t untuk membuat hipotesis dalam bentuk kalimat tentang ada 

atau tidaknya pengaruh budaya madrasah (X2) terhadap motivasi kerja guru (Y) di 

Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten  Gowa. Kaidah pengujian  Jika ,  ttabel < 

thitung < ttabel, maka Ho diterima. Jika,  thitung > ttabel , maka Ho ditolak. Berdasarkan tabel 

coeeficiens  (α)  diproleh  nilai thitung =  4,863. Nilai ttabel diperoleh 2,05,  sehingga 

membandingkan ttabel dan thitung ternyata  thitung = 4,863 > ttabel = 2,05 maka Ho 

ditolakdan H1 diterima, sehingga terdapat pengaruh budaya madrasah (X2) terhadap 
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motivasi kerja guru (Y) di Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten  Gowa. 

Pengujian siqnivikan menentukan kriteria pengujian  diperoleh coeefficients ( α ) 

diperoleh nilai sig = 0,00 Nilai α, karena uji dua sisi maka nilai α-nya dibagi 2, 

sehingga nilai α = 0,05/2 = 0,025. Sehingga diketahui bahwa tedapat pengaruh yang 

signifikan budaya madrasah (X2) terhadap motivasi kerja guru (Y) di Pondok 

Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten  Gowa 

6. Pengaruh Secara Bersama-sama Kepemimpinan Kepala Madrasah dan Budaya 

Madrasah terhadap Motivasi Kerja Guru Pada Pondok Pesantren Ash-Sholihin 

Kabupaten Gowa. 

Pada penelitian ini pengaruh kepemimpinan kepala madrasah (X1) dan budaya 

madrasah (X2) terhadap  motivasi kerja guru (Y)  di Pondok Pesantren Ash-Sholihin 

Kabupaten Gowa digunakan Statistik inferensial untuk menguji hipotesis. Pengujian 

hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara bersama-

sama kepemimpinan  kepala madrasah (X1) dan budaya madrasah (X2) terhadap 

motivasi kerja guru (Y) . Pengolahan data digunakan untuk melihat besar kecilnya 

sumbangan (kontribusi) variabel kepemimpinan kepala madrasah (X1) dan budaya 

madrasah (X2)  terhadap motivasi kerja guru (Y) tersebut. Untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh secara bersama-sama kepemimpinan  kepala madrasah (X1) dan 

budaya madrasah (X2) terhadap motivasi kerja guru (Y) dapat diketahui dengan 

menggunakan analisis regresi linear yang menggunakan aplikasi SPSS 20 yang 

diperoleh nilai perhitungan yang disajikan dalam tabel berikut ini : 

 

Tabel 4.8.a: Hasil Analisis regresi berganda 

Nilai Linear Nilai Statistik Parametrik Keterangan 

R 0,092a Pola Positif 
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R squre                  0,008 

F 0,102 
Pola Pengaruh 

Sig. F 0,904 

T 3,823 
Siqnifikansi  

Sig. T 0,001 

Berdasarkan perhitungan diatas diketahui perolehan data koefisien korelasi 

dengan analisis produc momen  Nilai R = 0,092 dan R square = 0,008 memberikan arti 

bahwa pengaruh kepala madrasah (X1) dan budaya madrasah (X2) terhadap motivasi 

kerja guru (Y) di Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa terdapat pengaruh 

positif dan berdasarkan pedoman nilai koefien korelasi dan kakuatan  pengaruh 

tergolong rendah atau tidak kuat. Arah hubungan anatar variabel dikatahui bernilai 

posistif Artinya, jika pengetahuan kepala madrasah (X1) dan budaya madrasah (X2) 

terhadap motivasi kerja guru (Y) juga ikut naik tetapi tingkat pengaruh antar variebel 

rendah dan tidak kuat.  

Berdasarkan nilai R square = 0,364 diperoleh indeks sumbangan pengaruh 

kepala madrasah (X1) dan budaya madrasah (X2) terhadap motivasi kerja guru (Y) 

sebesar 0,08 % selebihnya sebanyak 99,92 % dipengaruhi oleh faktor lain. Sehingga 

dari data tersebut memiliki pola positif artinya terdapat hubunganantara variable (X1), 

(X2)dan (Y) searah. Maksud searah disini, semakin tinggi kepemimpinan kepala 

madrasah (X1) dan budaya madrasah (X2) maka semakin meningkat motivasi kerja 

guru (Y) Begitu juga sebaliknya, semakin kecil kepemimpinan kepala madrasah (X1) 

dan budaya madrasah (X2) maka semakin kecil pula motivasi kerja guru (Y). 

Berdasarkan tabel anova sebelumnya, dapat dianalisis kaidah pengujian 

berdasarkan perbandingan antara Fhitung  dan Ftabel, Nilai Fhitung dari table anova sebesar 

= 10,2 > Ftabel = 3, 37. Dari table anova nilai probabilitas (sig) = 0,05 < 0,904. Sehingga 

diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan secara bersama-sama antara 
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kepemimpinan kepala madrasah (X1) dan budaya madrasah (X2) terhadap  motivasi 

kerja guru (Y)  di Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa. 

B. Pembahasan 

1. Deskripsi Hasil Penelitian Tentang Kepemimpinan Kepala Madrsah Di Pondok 

Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa. 

Hasil penelitian mengenai kepemimpinan kepala madrsah pada Pondok 

Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowamenunjukkan bahwa pada umumnya 

sebanyak 9 dari 27 orang atau 33% menyatakan bahwa Kepemimpinan  Kepala 

Madrsah  pada Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa berada pada 

kualifikasi Tinggi artinya bahwa Kepemimpinan  Kepala Madrsah yang diterapkan 

pada Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa sudah berjalan dengan baik. 

Penelitian tersebut diperoleh berdasarkan teori yang dikemukakan sebelumnya 

oleh E. Mulyasa bahwa terdapat 7 kemampuan kepala madrasah antara lain 1) 

pemberian motivasi, 2) pembinaan kedisiplinan, 3) pemberian penghargaan, 4) 

pemberian konsultasi, 5) kegiatan kunjungan kelas, 6) sikap dan perilaku teladan, 7) 

meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik bahwa kepemimpinan kepala 

madrasah akan berjalan dengan lancar ketika pimpinan memiliki kemampuan-

kemampuan terebut mulai dari kemampuan memberikan motivasi pada bawahan 

sampai kepada perhatian seorang pimpinan dalam meningkatkan profesionalisme baik 

guru maupun seluruh staff yang ada di lembaga tersebut. 

Selain itu hasil penelitian terdahulu yang dikemukakan dalam Jurnal Titikv 

Handayani, Aliyah A. Rasyid. Universitas Negeri Yogyakarta (2015).  Tentang 

Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Motivasi Guru, Dan Budaya Organisasi 
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Terhadap Kinerja Guru SMA Negeri Wonosobo. Analisis data menggunakan teknik 

regresi sederhana dan regresi untuk menguji hipotesis penelitian. Hasil penelitian 

membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan gaya kepemimpinan 

partisipatif kepal asekolah terhadap kinerja guru. Hal ini menandakan bahwa untuk 

menciptakan kinerja yang baik dibutuhkan kepemimpinan kepala sekolah dalam 

mengelolah lembaga. 

Selain itu kepemimpinan kepala madrasah apabila dikaitkan dalam 

kepemimpinan Islam, khususnya perkara figur yang mampu mempengaruhi dan 

berpengaruh dalam kelompok pada situasi apapun, maka dipandang perlu untuk 

bercermin pada kepemimpinan Rasulullah saw. Hal ini ditegaskan oleh Allah swt., 

dalam QS al-Ahzab/33: 21: 

 .كَثِيراِ  اللََِّّ وَذكََرَِ الْْخِرَِ وَالْيَ وْمَِ اللََِّّ يَ رْجُو كَانَِ ل مَِن حَسَنَةِ  أسُْوَةِ  اللَِِّّ رَسُولِِ فِِ لَكُمِْ كَانَِ لَقَدِْ

Terjemahnya: 

Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu 
bagi orang orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan 
yang banyak mengingat Allah.76 

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa Rasulullah adalah sosok pemimpin 

idaman bagi umat Islam. Bagi kaumnya, kepemimpinan Muhammad saw. merupakan 

tolak ukur menuju kesuksesan dalam memimpin. Dengan demikian dari sekian varian 

kepemimpinan kepala madrasah yang telah dikemukakan tersebut dapat disimpulkan, 

pentingnya memahami arti kepemimpinan bagi seorang kepala madrasah adalah untuk 

mengetahui jati dirinya dan menerapkannya dalam kelompoknya. Sebab, seorang 

 
76Lihat Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 

2013), h. 420. 
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pemimpin akan sukses jika mampu memahami dan mengkolaborasikan dari sekian 

banyak tipe kepemimpinan kedalam masa jabatan kepemimpinannya. 

Olehnya itu, sudah selayaknya bagi para kepala madrasah saat ini, diharuskan 

berkompetensi dan selalu efektif dalam mejalankan tugasnya. Hal ini dikarenakan 

pemimpin efektif adalah pemipin yang selalu menunjang kariernya di kemudian hari 

dengan dibarengi kinerjanya yang berkompeten. Adapun untuk mengoperasionalkan 

konsep tersebut dalam tataran aplikasi, pemimpin atau kepala madrasah 

membutuhkan bawahannya yang sejalan dengan visi, misi dan tujuan lembaga yang di 

bangun bersama. 

2. Gambaran Hasil Penelitian Tentang Budaya Madrasah di Pondok Pesantren 

Ash-Sholihin Kabupaten Gowa 

Penelitian mengenai budaya madrasah menunjukkan bahwa pada umumnya 11 

orang dari 27 atau 41%. Nilai rata-rata Budaya Madrasah di Pondok Pesantren Ash-

Sholihin Kabupaten Gowa berada pada  interval 138-142 sebanyak 11 orang dari 27 

atau 41% pada kualifikasi Tinggi artinya bahwa Budaya Madrsah yang diterapkan di 

Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa sudah berjalan dengan baik. 

Hasil penelitian tersebut berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Stephen P. 

Robbins  bahwa budaya madrasah merupakan nilai norma dan sikap atau prilaku yang 

dimiliki oleh setiap warga madrasah dengan tujuan untuk membentuk karakter 

madrasah atau memberikan identitas bagi suatu yang meliputi: (1) inisiatif individual, 

(2) Toleransi terhadap tindakan beresiko, (3) Arah, (4) Integrasi (5) dukungan dari 

manajemen, (6) kontrol, (7) identitas, (8) sistemimbalan, (9) toleransiterhadapkonflik, 

dan (10) pola-pola komunikasi. Komponen terebut telah tercermin dalam penerapan 

budaya madrasah di Pondok Pesantren Ash-Sholihin bahwa seluruh stakeholder 
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senantiasa menerapkan budaya madrasah yang baik guna menciptakan iklim kerja 

yang baik sehingga  tercipta kinerja yang baik. Faktor lain yang mempengaruhi 

kualitas kerja seorang staf atau pegawai ialah budaya organisasi, dalam hal ini 

organisasi madrasah. Budaya pada tataran tak terlihat adalah nilai-nilai yang dihayati 

bersama. Ini menyangkut apa yang dianggap penting dalam hidup seseorang atau 

suatu organisasi. Dapat dikatakan bahwa budaya madrasah bukan hanya refleksi dari 

sikap para personil madrasah, namun juga merupakan cerminan kepribadian madrasah 

yang di tunjukan oleh perilaku individu dan kelompok dalam sebuah komunitas 

madrasah.  

Budaya madrasah adalah nilai-nilai dominan yang didukung madrasah atau 

falsafah yang menuntut kebijakan madrasah terhadap semua unsur dan komponens 

madrasah termasuk stakeholders pendidikan, seperti cara melaksanakan pekerjaan di 

madrasah serta asumsi atau kepercayaan dasar yang dianut oleh personil madrasah. 

Budaya madrasah merujuk pada suatu sistem nilai, kepercayaan dan norma-norma 

yang diterima secara bersama, serta dilaksan akan dengan penuh kesadaran sebagai 

perilaku alami, yang dibentuk oleh lingkungan yang menciptakan pemahaman yang 

sama di antara seluruh unsur dan personal madrasah baik itu kepala madrasah, guru, 

staf, siswa dan jika perlu membentuk opini masyarakat yang sama dengan madrasah. 

 

3. Deskripsi Hasil Penelitian Tentang Motivasi Kerja Guru di Pondok Pesantren 

Ash-Sholihin Kabupaten Gowa. 

Hasil penelitian mengenai motivasi kerja guru diperoleh nilai rata-rata berada 

pada interval 148 – 150 sebanyak 19 dari 27 orang atau sebesar 70 %. Motivasi Kerja 
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Guru di Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa berada pada kualifikasi 

Sangat Tinggi artinya bahwa motivai kerja pada guru  sudah  berjalan dengan baik. 

Hal in Selain itu penelitian ini juga diperkuat dengan teori yang dikemukakan 

oleh Hamzah B. Uno, yang membagi motivai kerja dalam dua dimensi yaitu: 1) 

dimensi dorongan internal dan 2) dimensi dorongan eksternal. Selain itu penelitian 

terdahulu yang diungkapkan dalam jurnal Danial Rahman, UIN Alauddin Makassar 

Makassar (2019). Hubungan Antara Iklim Dan Budaya Madrasah Dengan Motivasi 

Kerja Guru Di Madrasah Tsanawiyah (MTS) Se-Kecematan Sinjai Barat Kabupaten 

Sinjai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korelasi antara iklim madrasah dan 

budaya madrasah secara bersama-sama dengan motivasi kerja guru di Mts se-

Kecematan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai menunjuk korelasi positif yang searah 

dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,56 berada ada tingkat hubungan yang sedang. 

Oleh sebab itu kebutuhan dapat berwujud fisik bilogis serta sosial ekonomis. 

Akan tetapi yang lebih penting adalah adanyakebutuhan (needs) yang bersifat 

sosialpsikis, misalnya penghargaan, pengakuan, keselamatan, perlindungan, 

keamanan, jaminansosial, dan sebagainya. Jadi secara singkat motivasi diartikan 

sebagai bagian integral dan hubungan perburuan dalam rangka proses pembinaan, 

pengembangan, dan pengarahan sumberdaya manusia. 

4. Pengaruh Kepemimpinan Kepala Madrasah terhadap Motivasi Kerja Guru di 

Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa. 

Berdasarkan hasil pengolahan data terkait pengaruh kepemimpinan kepala 

madrasah  (X1) terhadap motivasi kerja guru (Y) di Pondok Pesantren Ash-Sholihin 

Kabupaten Gowa diperoleh tabel coeeficiens  (α)  diperoleh  nilai thitung = 5,516 Nilai 

ttabel dapat dicari diperoleh 2,05 sehingga membandingkanttabel dan thitung ternyata  
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thitung = 5, 516 > ttabel = 2,05,  maka Ho ditolak dan H1 diterima sehingga diketahui 

terdapat pengaruh yang signifikan kepemimpinan kepala madrasah  (X1) terhadap 

motivasi kerja guru (Y)  di Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa.  

Hal ini diperkuat dengan teori yang mengatakan bahwa Pemimpin pendidikan 

dalam hal ini adalah kepala madrasah sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di lembaga pendidikan, harus memiliki 

kesiapan dan kemampuan untuk membangkitkan semangat kerja personal. Seorang 

pemimpin juga harus mampu menciptakan iklim dan suasana yang kondusif, aman, 

nyaman, tentram,menyenangkan, dan penuh semangat dalam bekerja bagi para pekerja 

dan parapelajar. Sehingga pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dapat berjalan 

tertib danlancar dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Kepemimpinan merupakan 

faktor terpenting dalam organisasi apapun, termasuk organisasi lembaga pendidikan.  

Tanpa adanya kepemimpinan dilembaga pendidikan, tujuan pencapaian 

lembaga pendidikan tidak akan tercapai. Hal ini menandakan bahwa dengan adanyan 

kepemimpinan yang efektif dari  kepala madrasah maka akan mampu meningkatkan 

motivai kerja guru. 

5.  Pengaruh Budaya Madrasah terhadap Motivasi Kerja Guru di Pondok Pesantren 

Ash-Sholihin Kabupaten Gowa. 

Berdasarkan hasil pengolahan data terkait pengaruh budaya madrasah terhadap 

motivasi kerja guru di Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa diperoleh 

tabel coeeficiens  (α)  diproleh  nilai thitung =  4,863. Nilai ttabel diperoleh 2,05,  sehingga 

membandingkan ttabel dan thitung ternyata  thitung = 4,863 > ttabel = 2,05 maka Ho 

ditolakdan H1 diterima, sehingga terdapat pengaruh budaya madrasah (X2) terhadap 

motivasi kerja guru (Y) di Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten  Gowa. 



99 

 

 
 

Hal ini sejalan dengan teori yang dikembangkan Budaya madraah menurut  

Stephen P. Robbins dalam Daryanto adalah sesuatu yang abstrak tetap memiliki 

dimensi yang mencolok, dapat didefinisikan dan dapat diukur berdasarkan 

karakteristik umum seperti (1) inisiatif individual, (2) Toleransi terhadap tindakan 

beresiko, (3) Arah, (4) Integrasi (5) dukungan dari manajemen, (6) kontrol, (7) 

identitas, (8) system imbalan, (9) toleransi terhadap konflik, dan (10) pola-pola 

komunikasi 

Olehnya itu, untuk membangun dan menerapkan budaya disiplin maka sekolah 

akan mempunyai budaya disiplin, sehingga akan terbiasa untuk melakukan 

kedisiplinan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Karena pada dasarnya budaya 

disiplin hanya dapat dicapai dengan berlatih dan dilakukan secara berulang-ulang 

sehingga membentuk budaya yang menjadi karakter dari seorang guru.  

Ketika dikaitkan dalam budaya madrasah bahwa dalam organisasi madrasah 

harus didirikan budaya madrasah yaitu kerjasama yang baik antara warga madrasah 

supaya tujuan dari madrasah mudah tercapai dengan baik dan menumbuhkan motivai 

kerja yang tinggi. Dalam sebuah hadis diterangkan: 

 

 

Artinya:  

Sesungguhnya Allah mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan 
dilakukan dengan tepat, terarah dan tuntas.77 

Suatu pekerjaan apabila dilakukan dengan teratur dan terarah, maka hasilnya 

juga akan baik. Maka dalam suatu organisasi madrasah yang baik, proses juga 

 
77Lihat Al-Thabrani, Mu'jam al-Ausath. juz 2 (Mauqi'u al-Islam: Dalam Software Maktabah 

Syamilah, 2005), h. 408. 
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dilakukan secara terarah dan teratur. Dalam menerima delegasi wewenang dan 

tanggungjawab hendaknya dilakukan dengan optimal dan sungguh-sungguh. 

Janganlah anggota suatu organisasi melakukan tugas dan wewenangnya dengan asal-

asalan. Hal ini tentunya didukung dengan adanya motivai dari pimpinan akan 

kemampuan bawahananya dan kepercayaan atasan akan tugas dan tanggung jawab 

yang diberikan apakah mampu dilaksanakan dengan baik atau tidak. Sehingga ketika 

suatu lembaga pendidikan memiliki budaya madrasah yang baik maka akan tercipta  

motivasi kerja guru dari sebuah budaya yang dibangun. 

6. Pengaruh Secara Bersama-sama Kepemimpinan Kepala Madrasah dan Budaya 

Madrasah terhadap Motivasi Kerja Guru di Pondok Pesantren Ash-Sholihin 

Kabupaten Gowa. 

Berdasarkan hasil pengolahan data terkait pengaruh secara bersama-sama 

kepemimpinan kepala madrasah dan budaya madrasah terhadap motivasi kerja guru di 

Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa diperoleh tabel  table anova sebesar 

= 10,2 < Ftabel = 3, 37. Dari table anova nilai probabilitas (sig) = 0,05 < 0,904. Sehingga 

diketahui bahwa terdapat pengaruh signifikan secara bersama-sama antara 

kepemimpinan kepala madrasah (X1) dan budaya madrasah (X2) terhadap  motivasi 

kerja guru (Y)  di Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas menandakan bahwa kepemimpinan kepala 

madrasah dan budaya madrasah memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap 

motivasi kerja guru pada Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa. 

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Titik Handayani, Aliyah A. 

Rasyid. Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Motivasi Guru, Dan Budaya 

Organisasi Terhadap Kinerja Guru SMA Negeri Wonosobo. Analisis data 
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menggunakan teknik regresi sederhana dan regresi ganda untuk menguji hipotesis 

penelitian. Hasil penelitian membuktikan terdapat pengaruh yang signifikan gaya 

kepemimpinan kepala madrasah, motivasi kerja guru, dan budaya organisasi 

secarabersama-sama terhadap kinerja guru. Penelitian ini juga meneliti tentang 

kepemimpinan kepala madrasah, budaya organisasi dan motivasi guru pengaruhnya 

terhadap kinerja guru yang dimana hasilnya menyatakan bahwa ada pengaruh yang 

ignifikan secara bersama-sama, sedangkan pada penelitian ini yang diteliti adalah 

pengaruh kepemimpinan kepala madrasah dan budaya organisasi terhadap motivasi 

kerja hasil yang diperoleh ada pengaruh tapi tidak signifikan peningkatannya terhadap 

motivasi kerja. 

Hal ini juga diungkapkan oleh Menurut Rivai faktor-faktor yang 

mempengaruhi motivasi yaitu: a) Kemungkinan untuk berkembang, b) Jenis 

pekerjaan, c) Apakah mereka merasa bangga menjadi bagian dari perusahaan tempat 

mereka bekerja. Selain itu yang mempengaruhi motivasi kerja adalah rasa aman dalam 

bekerja, mendapatkan gaji yang adil dan kompetetif Lingkungan kerja yang 

menyenangkan, Penghargaan atas prestasi kerja dan perlakuan yang adil dari 

manajemen.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa:   

1. Kepemimpinan kepala madrasah pada Pondok Pesantren Ash-Sholihin 

Kabupaten Gowa berada pada kategori kualifikasi Tinggi dan signifikan dengan 

perentase 33%. Hal ini menggambarkan bahwa Kepemimpinan  Kepala Madrsah 

yang diterapkan di Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa sudah 

berjalan dengan baik. 

2. Budaya Budaya Madrasah pada Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten 

Gowa berada pada kategori kualifikasi Tinggi dan signifikan dengan perentase 

41%. Hal ini menandakan bahwa Budaya Madrasah di Pondok Pesantren Ash-

Sholihin Kabupaten Gowa sudah berjalan dengan baik. 

3. Motivasi Kerja Guru di Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa 

berada pada kualifikasi Sangat Tinggi dan signifikan dengan persentase 70 %.  

Hal ini menggambarkan bahwa motivai kerja pada guru  sudah  berjalan dengan 

baik. 

4. Berdasarkan tabel coeeficiens  (α)  diperoleh  nilai thitung = 5,516 Nilai ttabel  dapat 

dicari diperoleh 2,05 sehingga membandingkan ttabel dan thitung ternyata  thitung = 

5, 516 > ttabel = 2,05,  maka Ho ditolak dan H1 diterima sehingga diketahui 

terdapat pengaruh yang signifikan kepemimpinan kepala madrasah  (X1) 
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terhadap motivasi kerja guru (Y)  di Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten 

Gowa. 

5. Berdasarkan tabel coeeficiens  (α)  diproleh  nilai thitung =  4,863. Nilai ttabel 

diperoleh 2,05,  sehingga membandingkan ttabel dan thitung ternyata  thitung = 4,863 

> ttabel = 2,05 maka Ho ditolakdan H1 diterima, sehingga terdapat pengaruh 

budaya madrasah (X2) terhadap motivasi kerja guru (Y) di Pondok Pesantren 

Ash-Sholihin Kabupaten  Gowa. 

6. Berdasarkan  table tabel  table anova sebesar = 10,2 < Ftabel = 3, 37. Dari table 

anova nilai probabilitas (sig) = 0,05 < 0,904. Sehingga diketahui bahwa terdapat 

pengaruh signifikan secara bersama-sama antara kepemimpinan kepala 

madrasah (X1) dan budaya madrasah (X2) terhadap  motivasi kerja guru (Y)  di 

Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Berdasarkan data hasil penelitian Kepemimpinan kepala madrasah di Pondok 

Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa, maka secara umum dapat 

dipertahankan untuk peningkatan lembaga. 

2. Berdasarkan data hasil penelitian penanaman nilai-nilai budaya pada madrasah 

dapat diterapkan dan dipertahankan untuk membentuk iklim madrasah lebih 

baik lagi khususnya di Pondok Pesantren Ash-Sholihin Kabupaten Gowa. 

3. Berdasarkan data hasil penelitian motivasi kerja guru pada Pondok Pesantren 

Ash-Sholihin Kabupaten Gowa sudah sangat baik dalam melakanakan tugas dan 

tanggung jawabnya, sehingga diharapkan kedepan Pondok Pesantren Ash-

Sholihin Kabupaten Gowa mampu mempertahankan hal demikian agar tercapai 

iklim kerja yang baik. 
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