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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 

a ا
l
i
f 

 

tidak 
dilambangk
an 

 

tidak dilambangkan 

 
 ب
 

b
a 

 

b 

 

be 

 
 ت
 

t
a 

 

t 

 

te 

 
 ث
 

s
\
a 

 

s\ 

 

es (dengan titik di 
atas) 

 

 ج
 

j
i
m 

j 

 

je 

 
 ح
 

h
}
a 

 

h} 

 

ha (dengan titik di 
bawah) 

 

 خ
 

k
h
a 

 

kh 

 

ka dan ha 

 
 د
 

d
a
l 

 

d 

 

de 

 
 ذ
 

z
\
a
l 

 

z\ 

 

zet (dengan titik di 
atas) 

 

 ر
 

r
a 

 

r 

 

er 

 
 ز
 

z
a
i 

 

z 

 

zet 

 
 س
 

s
i
n 

 

s 

 

es 

 
 ش
 

s
y
i
n 

 

sy 

 

es dan ye 

 
 ص
 

s
}
a
d 

 

s} 

 

es (dengan titik di 
bawah) 

 

 ض
 

d
}
a
d 

 

d} 

 

de (dengan titik di 
bawah) 

 

 ط
 

t
}
a 

 

t} 

 

te (dengan titik di 
bawah) 

 

 ظ
 

z
}
a 

 

z} 

 

zet (dengan titik di 
bawah) 

 

 ع
 

„
a
i
n 

 

„ 

 

apostrof terbalik 

 
 غ
 

g
a
i
n 

 

g 

 

ge 

 
 ؼ
 

f
a 

 

f 

 

ef 

 
 ؽ
 

q
a
f 

 

q 

 

qi 

 
 ؾ
 

k
a
f 

 

k 

 

ka 

 
 ؿ
 

l
a
m 

 

l 

 

el 

 
 ـ
 

m
i
m 

 

m 

 

em 

 
 ف
 

n
u
n 

 

n 

 

en 

 
 و
 

w
a
u 

 

w 

 

we 

 
 هػ
 

h
a 

 

h 

 

ha 

 
 ء
 

h
a
m
z
a
h 

 

‟ 

 

apostrof 

 
 ى
 

y
a 

 

y 

 

ye 

 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 

(‟). 
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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 قْ كَ  

 haula : هكَ قْؿكَ  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah 

 

a a  َا  

 

kasrah 

 

i i  ِا  

 

d}ammah 

 

u u  ُا  

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah dan 
ya>‟ 

 

ai a dan i  ْػكَ ق 
 

fath}ah dan 
wau 

 

au a dan u 

 

 ػكَ قْ 

 

Nama 

 

Harakat 

dan Huruf 

 

Huruf dan  

Tanda 

 

Nama 

 
fath}ahdan alif atau 

ya>‟ 

 

  كَ ى...|  كَ ا ...

 
d}ammahdan wau 

 

 ػُ 

 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

 kasrahdan ya>‟ 

 

i> i dan garis di atas 

 u dan garis di atas 

 

 ػ 
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 Contoh: 

 ma>ta :  كَ تكَ 

 <rama : ركَ كَ 

 qi>la :  قِ قْ كَ  

ُ قْتُ   yamu>tu :  كَ

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>‟ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>‟ marbu>t}ah 

yang hidup atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan ta>‟ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>‟ marbu>t}ah diikuti oleh kata 

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

ta>‟ marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 raud}ah al-at}fa>l: ركَوقْ كَ ُ  ااكَ قْ كَ ؿقِ 

لكَ   al-madi>nah al-fa>d}ilah :  ُ اكَلقْمكَدقِيػقْنكَ ُ  اكَلقْ كَ  قِ

مكَ   al-h}ikmah :  ُ اكَلْقْقِكقْ

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : ركَ بَّن كَ 

 <najjaina :  كَبَّ قْن كَ 

 al-h}aqq :  ُ اكَلْقْكَ قّ 

 nu“ima :  ػُ عِّ كَ 
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 aduwwun„ :  كَدُووٌّ 

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

kasrah (ّـ   .<maka ia ditransliterasi seperti huruf maddahmenjadi i ,(ــــــِ

Contoh: 

 Ali> (bukan „Aliyy atau „Aly)„ :  كَلقِ وٌّ 

 Arabi> (bukan „Arabiyy atau „Araby)„ :  كَ كَ وٌّ 

 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf اؿ 
(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) : اكَللبَّمقْ ُ 

 al-zalzalah(az-zalzalah) :  ُ اكَلزبَّلقْزكَلكَ 

 al-falsafah :  ُ اكَلقْ كَلقْسكَ كَ 

 al-bila>du : اكَلقْ بكَدُ 

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‟muru>na :  كَ قُْ ُ وقْفكَ 

 „al-nau : اكَلنػبَّ قْعُ 
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ءءٌ   syai‟un :  كَ قْ

 umirtu :  ُ قِ قْتُ 

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‟a>n), alhamdulillah, 

dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur‟a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 
Kata “Allah”yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

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

huruf hamzah. 

Contoh: 

   billa>h  قِ للهقِ di>nulla>h دقِيقُْ  اللهقِ 

Adapun ta>‟ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

قْ ركَ قْكَ قِ اللهقِ   hum fi> rah}matilla>hهُ قْ  قِ

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, 
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tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

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

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

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i„a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan 

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

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

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

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

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata 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. = subh}a>nahu> wa ta„a>la> 

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

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

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r 
H{a>mid (bukan: Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>) 
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a.s. = „alaihi al-sala>m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

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

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama   : Irwin Hidayat 

NIM   : 80300216017 

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam 

Judul   : Analisis Implementasi Kompetensi Entrepreneurship  

dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMK Negeri 1 

Sinjai 

 

Tesis ini membahas tentang analisis implementasi kompetensi 

entrepreneurship dalam peningkatan mutu pendidikan di SMK negeri 1 Sinjai 

dengan pokok masalah bagaimana pelaksanaan kompetensi entrepreneurship 

kepala sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di di SMK Negeri 1 

Sinjai.Pokok masalah tesebut selanjutnya dijabarkan dengan sub masalah sebagai 

berikut 1) Bagaimana kebijakan implementasi entrepreneurship mendukung mutu 

pendidikan di SMK Negeri 1 Sinjai? 2) Bagaimana kepala sekolah 

mengimplementasikan kompetensi entrepreneurship di SMK Negeri 1 Sinjai ? 3) 

Bagaimana peluang dan tantangan implementasi entrepreneurship dalam 

peningkatan mutu pendidikan di SMK Negeri 1 Sinjai? 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menekankan corak 

fenomenologik pada konstruksi kualitatif dalam bentuk kegiatan observasi di 

lapangan dengan menggunakan pendekatan teologis normatif digunakan dalam 

rangka melihat fenomena-fenomena kompetensi yang dimiliki.Jenis yang 

digunakan adalah data primer yaitu temuan yang diperoleh secara langsung dari 

hasil observasi dan wawancara di lokasi penelitian yakni di SMK Negeri 1 

Sinjai.Sementara data sekunder yaitu bahan-bahan yang dianggap relevan dengan 

sasaran. 

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Kebijakan pelaksanaan entrepreneurship 

dalam mendukung mutu pendidikan di SMK negeri 1 Sinjai, diantaranya 

melakukan MOU kepada pihak swasta yakni alfamidi dan pemerintah setempat 

dengan mengadakan pelatihan/seminar agar dapat mengembangkan jiwa 

kewirausahaan stakeholder serta memberikan reward kepada siswa yang 

berprestasi/kreatif. 2) Kepala sekolah mengimplementasikan kompetensi 

entrepreneurship di SMK Negeri 1 Sinjai tidak terlepas dari prinsip-prinsip 

kewirausahaan. 3) Peluang yang dimilik dalam implementasi entrepreneurship 

dalam peningkatan mutu pendidikan di SMK Negeri 1 Sinjai adalah dengan 

adanya kompetensi kepala sekolah yakni sisi hard skills dan soft skill. Adanya 

sarana dan prasarana yang dimiliki SMK Negeri 1 Sinjai yang cukup 

representative dalam proses pembelajaran di ruang kelas. Sedangkan 

tantangannya adalah rendahnya pemahaman dan keterlibatan  dalam 

pengembangan sikap kewirausahaan. Adanya sarana ruang kewirausahaan yang 

tidak terkelola dengan baik. dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam 

menyikapi kebutuhan, keinginan dan harapan akan pendidikan bagi anak-

anaknya.   

Penelitian ini secara umum berimplikasi kepada kepala sekolah dalam 

mengimplementasikan kompetensi entrepreneurship di SMK Negeri 1 Sinjai 
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tidak terlepas dari prinsip-prinsip kewirausahaan namun pelaksanaan belum 

maksimal dengan baik maka dari itu disarankan agar terus ditingkatkan. 
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15 Kamri S.Pd. Ma L Tim ISO  

 

 

 

 

 

 



xxviii 

 

 
 

Tabel V  

Jumlah Peserta Didik di SMK Negeri 1 Sinjai 

Z 

Kelas X 

Kelas 

XI 

Kelas 

XII 
Jumlah 

P + L 

LK PR LK PR LK PR 

TKJ 41 26 32 25 49 28 201 

BB 0 27 0  16 0 17 60 

AK 34 66 29 99 39 63 330 

AP 52 110 57 113 42 67 441 

PS 27 13 29 16 23 20 128 

Jumlah 154 242 147 269 153 195 1.160 

Sumber Data: Kantor Tata Usaha SMK Negeri 1 Sinjai, 2018 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kepala sekolah adalah pimpinan dalam satuan pendidikan dan unsur yang 

sangat berpengaruh dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Maju dan 

mundurnya sekolah menjadi tanggungjawab kepala sekolah, bahkan pendidikan 

menjadi trandcentre dan barometer kemajuan suatu bangsa. 

Kepala sekolah juga sebagai pengelola dan eksekutif di sekolah 

menunjukkan dirinya sebagai pelaksana teknis yang dituntut memiliki 

keterampilan dalam mencapai tujuan organisasi sekolah.  

Menurut Mulyasa, kepala sekolah merupakan salah satu kompenen yang 

paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
1
 Sebagai pemimpin, 

kepala sekolah dituntut mampu memberikan semangat dan percaya diri kepada 

para guru, staf dan siswa agar dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-

baiknya. Dapat membimbing, mengarahkan dan memberikan dorongan lebih maju 

serta memberikan inspirasi dalam mencapai tujuan pendidikan. 

Sedangkan menurut Usman, seperti yang dikutip dalam Priansa 

mengatakan bahwa kepala sekolah merupakan  manajer yang mengorganisasikan 

seluruh sumber daya sekolah dengan menggunakan prinsip „teamwork‟ yaitu rasa 

kebersamaan, pandai merasakan, saling membantu, saling penuh kedewasaan, 

saling mematuhi, saling teratur, saling menghormati dan saling berbaik hati.
2
  

                                                           
1
E Mulyasa, Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah (Cet. V; Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2015), h. 7. 
2
Donni Juni Priansa, Menjadi Kepala Sekolah dan Guru Profesional (Cet, I; Bandung: 

CV Pustaka Setia, 2017), h. 36. 



2 
 

 
 

Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan di sekolah 

ditentukan oleh keberhasilan kepala sekolah dalam mengelola tenaga 

kependidikan yang ada di sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah dituntut 

mempunyai kepribadian, kemampuan, dan keterampilan untuk memimpin 

lembaga pendidikan secara profesional. 

Pemimpin dan kepemimpinan dapat dipahami dan dihayati oleh setiap 

umat Islam.  Islam menempatkan tujuan dan tugas utama pemimpin adalah untuk 

melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan perintah-

perintahnya. Allah SWT telah member tahu kepada manusia tentang pentingnya 

kepemimpinan dalam Islam, sebagaimana yang firman Allah SWT yang 

ditemukan dalam QS ál-Baqarah/2:30. 

                                     

                               

Terjemahnya: 

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya 

Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: 

"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang 

akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami 

senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" 

Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu 

ketahui."
3
 

 

Ayat ini menunjukkan ketaatan kepada pemimpin penting dalam rangka 

ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya dan menunjukkan bahwa pemimpin 

di sekolah itu tugas utamanya adalah mengurus sekolah dan menyelesaikan 

                                                           
3
Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur,an dan Terjemahan (Bandung: Semesta 

al-Qur’an, 2013), h. 7. 
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problematika dan masalah yang terjadi serta memiliki wewenang mengatur dan 

mengarahkan stackholder di sekolah.  

Secara umum tugas dan peran kepala sekolah memiliki lima dimensi. 

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2007 tentang 

Standar Kepala Sekolah/Madrasah, ditegaskan bahwa seorang kepala sekolah 

dituntut memiliki kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, 

dan sosial.
4
 Semua kompetensi tersebut penting dimiliki oleh kepala sekolah agar 

mampu mewujudkan pembelajaran yang bermutu dalam rangka mencapai 

pendidikan yang berkualitas di sekolah. 

Wasty Soemanto seperti dikutip Hantoro, berpendapat bahwa manusia 

wirausaha adalah manusia yang berkepribadian kuat, moral yang tinggi, sikap 

mental wirahusaha, kepekaan terhadap lingkungan dan memiliki keterampilan 

dalam wirausaha.
5
 Untuk mencapai kualitas manusia wirausaha, seseorang 

dituntut memiliki kekuatan sebagai modal. Sedang untuk memiliki modal 

kekuatan, seseorang dituntut untuk belajar sehingga memiliki kemampuan sumber 

daya manusia yang ada pada dirinya.  

Secara sederhana arti kewirausahawan (entrepreneurship) adalah orang 

yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai 

kesempatan.
6
 Berjiwa berani mengambil resiko artinya bermental mandiri dan 

berani memulai usaha, tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam 

kondisi tidak pasti. Anwar mendefinisikan bahwa kewirausahaan merupakan 

                                                           
4
Republik Indonesia, Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Cet. IV; Jakarta; Sinar Grafika offset, 2011), h. 225-227. 
5
Sirod Hartoro, Kiat Sukses Berwirausaha, (Cet, I; Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 

2005), h. 24-25. 
6
Kasmir,  Kewirausahaan (Cet. IX; Jakarta: Rajawali Pers,2013), h. 19. 
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suatu kemampuan untuk mengelola sesuatu yang ada di dalam diri kita untuk 

dimanfaatkan dan ditingkatkan agar lebih optimal (baik) sehingga bisa 

meningkatkan taraf hidup kita di masa mendatang.
7
 

Kata wirausaha/entrepreneur tidak ditemukan di dalam kitab al-Qur’an. 

Namun, istilah lainnya yang memiliki semangat yang sama dengan kata wirausaha 

cukup banyak, diantaranya adalah „amal, kasb, fi‟il dan sa‟y. Islam adalah agama 

yang menekankan „amal atau bekerja. Sebab, bekerja merupakan salah satu cara 

praktis untuk mencari mata pencaharian yang diperbolehkan Allah Swt. 

Dalam al-Qur’an, Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman 

untuk giat berusaha dan memiliki semangat berwirausaha. Di antaranya ialah yang 

tertuang dalam firman Allah dalam QS ál-Jumua’ah/62: 10. 

                                  

    

Terjemahnya: 

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; 

dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 

beruntung.
8
 

 

Dalam surah ál-Jumu’ah dijelaskan bahwa hidup didunia tidak cukup 

hanya dengan shalat saja, namun harus diikuti dengan aktivitas bekerja. Selama 

bekerja penting untuk selalu mengingat Allah agar manusia tidak merugi. 

Mengingat Allah berarti bekerja sesuai dengan prosedur yang telah di tentukan 

Allah Swt. Hal tersebut juga jelas diungkap dalam QS ál-Taubah/9: 105. 

                                                           
7
Muhammad Anwar, Pengantar Kewirausahaan Teori dan Aplikasi (Cet, II, Jakarta: 

Kencana, 2017), h. 4. 
8
Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur,an dan Terjemahan (Bandung: Semesta 

al-Qur’an, 2013), h. 458. 
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Terjemahnya: 

Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul-Nya serta orang-

orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 

kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.
9
 

 

 Ayat diatas juga telah memberikan pemahaman mengenai arti sebuah 

pekerjaan. Perkerjaan tidak hanya berdampak pada urusan dunia, tapi berimplikasi 

pada urusan akhirat. Perkerjaan yang dilakukan selama di dunia akan turut 

menentukan nasib manusia di akhirat kelak. Maka, mencari usaha atau bekerja 

merupakan suatu kewajiban yang tidak terhindarkan lagi sebagai manusia yang 

hidup di dunia. Kehadiran entrepreneurship diharapkan dapat mewujudkan pola 

pendidikan sesuai dengan tujuan yang benar dengan harapan melahirkan manusia 

wirausaha yang kreatif, inovatif, dan bekerja keras. 

Kompetensi kewirausahaan merupakan kompetensi yang penting dimiliki 

oleh para kepala sekolah. Departemen Pendidikan Nasional mengemukakan 

bahwa kewirausahaan/entrepreneurship merupakan sikap untuk melakukan suatu 

usaha dimana terampil memanfaatkan peluang-peluang yang tersedia tanpa 

mengabaikan sumber daya yang dimiliki. 

Kepala sekolah sebagai pembuat kebijakan dalam melaksanakan 

kompetensi kewirausahaan di sekolah memilki peranan yang sangat penting. Pada 

                                                           
9
Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur,an dan Terjemahan (Bandung: Semesta 

al-Qur’an, 2013), h. 206. 
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dasarnya hal tersebut disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki, situasi, 

kondisi, dan faktor pendorong lainnya yang ada di sekolah.
10

  

Harapannya sekolah mampu melakukan pengelolaan secara efektif dan 

efisien dalam produktifitas untuk memajukan, mengembangkan, dan 

memandirikan sekolah. Dalam upaya memajukan, mengembangkan, dan 

memandirikan sekolah tidak terlepas dari pengelolaan pendidikan, dalam usaha ini 

kepala sekolah dituntut untuk memperbaiki penampilan sekolah melalui berbagai 

macam pemikiran program yang baru serta melakukan survei untuk mempelajari 

berbagai persoalan yang timbul di lingkungan yang lebih menekankan kepada 

kemandirian dan kreativitas sekolah.
11

  

Mengenai hal tersebut, untuk mewujudkan sekolah yang mandiri dan 

kreatif diperlukan kepala sekolah yang mempunyai kompetensi kewirausahaan 

tinggi sehingga akan mudah menggapai tujuan dan dapat menunjukkan 

eksistensinya dalam bersaing di era global dengan sekolah lainnya. 

Dalam konteks pendidikan, wirausaha merujuk pada suatu kondisi ketika 

seseorang mengembangkan gagasan kreatif dan inovatif serta mendorong 

terbentuknya sistem kegiatan yang mandiri.
12

 Sifat kewirausahaan sangat penting 

untuk dimiliki oleh kepala sekolah dengan selalu membiasakan berpikir kreatif, 

bertindak inovatif dan pantang menyerah yang menjadi dasar, strategi, dan 

kekuatan untuk memanfaatkan dan mengambil setiap peluang guna mencapai 

tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Melalui kompetensi kewirausahaan tersebut, 

                                                           
10

E. Mulyasa, Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah., h. 191. 
11

Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoristik dan 

Permasalahannya (Cet, IX; Jakarta, Rajawali Pers, 2013), h. 92. 
12

E. Mulyasa, Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah., h. 189. 
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akan memudahkan dalam mengembangkan sekolah yang mandiri, kompetitif, dan 

kreatif sehingga akan menjadi sekolah yang bermutu. 

Upaya peningkatan mutu dalam bidang pendidikan, akan memberikan 

sumbangsih terhadap proses keberhasilan pendidikan yang selanjutnya menjadi 

modal utama untuk daya saing pada era global.
13

 Mutu artinya pengembangan 

kurikulum berorientasi pada hasil pendidikan yang berkualitas.
14

 Pendidikan yang 

dikatakan berkualitas jika ditunjang oleh kepala sekolah yang mampu 

memberikan bimbingan dan arahan kepada stakeholders dalam pembentukan 

pribadi peserta didik demi mencapai kualitas mutu pendidikan yang baik. 

Pendidikan yang bermutu merupakan pendidikan yang mempunyai  

konstribusi terhadap perkembangan, kemakmuran dan kesejahteraan suatu bangsa. 

Ketika memperhatikan negara-negara tetangga seperti Singapura, Brunei 

Darussalam, Malaysia dan Thailand yang memiliki sumber daya alam yang 

sedikit namun masyarakatnya mampu berkembang dan makmur bahkan sejahtera 

terutama dalam bidang pendidikan yang lebih baik dari Indonesia. 

Mengingat sekolah sebagai unit pelaksanaan pendidikan formal dengan 

berbagai keragaman potensi anak didik yang memerlukan layanan pendidikan 

yang beragam, kondisi lingkungan yang berbeda satu dengan yang lainnya, maka 

sekolah dituntut untuk dinamis dan kreatif dalam melaksanakan perannya untuk 

mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan.
15

  

                                                           
13

Donni Juni Priansa, Menjadi Kepala Sekolah dan Guru Profesional.,h. 1.  
14

Kunandar, Guru Professional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) dan Sukses dalam sertifikasi guru (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 118. 
15

Fatah Syukur, Manajemen Pendidikan Berbasis pada Madrasah (Cet, II; Semarang: 

Pustaka Rizki Utama,2013), h. 39. 
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Peningkatan kualitas pendidikan bukanlah hal yang mudah sehingga 

dibutuhkan strategi dalam memecahkan masalah rendahnya mutu pendidikan. 

Salah satu unsur strategi dalam peningkatan kualitas pendidikan adalah upaya 

peningkatan profesionalisme kepala sekolah. Upaya ini penting dilakukan secara 

berkesinambungan dan secara sinergis dengan melibatkan para stakeholders.  

Sekolah disebut bermutu apabila peserta didik dalam hasil pembelajaran 

mampu mencapai prestasi yang tinggi. Prestasi yang dicapai dapat berupa hasil 

pembelajaran tes kemampuan akademik dan prestasi di bidang lain seperti prestasi 

bidang olahraga, seni, teknologi dan keterampilan-keterampilan yang lain.  

Keberhasilan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh keberhasilan 

kepala sekolah dalam perkembangan dan kemajuan sekolah. Perkembangan dan 

kemajuan sekolah dapat dilihat dari kinerja kepala sekolah yang semakin efektif 

dan efisien. Di samping itu,  perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

seni dan budaya yang diterapkan dalam pendidikan  di sekolah yang cenderung 

semakin maju, menuntut kepala sekolah untuk menguasai kemampuan 

profesional.
16

 

Dalam rangka memgembangkan potensi di sekolah, kepala sekolah harus 

memiliki visi dan misi, serta strategi mengelola pendidikan secara utuh dan 

berorientasi kepada mutu.
17

 Sekolah bermutu menuntut kepemimpinan kepala 

sekolah profesional yang memiliki kemampuan manajerial dan integritas pribadi 

                                                           
16

Donni Juni Priansa, Menjadi Kepala Sekolah dan Guru Profesional, h. 37. 
17

E..Mulyasa, Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah,  h. 8. 
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untuk mewujudkan visi dan misi menjadi aksi, serta demokratis dan transparan 

dalam berbagai pengambilan keputusan.
18

 

Kepala sekolah yang sukses dalam kontek peningkatan mutu pendidikan 

adalah mampu mengelola sejumlah ketegangan yang saling bersaing dan dilema 

yang terjadi di lingkungan sekolah yang disebut kepemimpinan kontingental 

dipandu nilai.
19

 

Kritik terhadap mutu pendidikan formal di Indonesia mengalami krisis 

karena begitu banyaknya masalah yang diakibatkan oleh rendahnya mutu sekolah, 

maka program mutu pendidikan merupakan hal yang teramat penting.
20

 Efek dari 

ketidak yakinan peserta didik dalam pendidikan formal, lebih memilih ikut 

bimbingan belajar yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan informal 

seperti kursus dan privat.
21

 

Oleh sebab itu, perlu adanya dasar yang kuat untuk melaksanakan program 

peningkatan mutu tersebut. Penyelenggaraan kegiatan sekolah yang memenuhi 

persyaratan kualitas dan mampu menjamin kualitas, tentu manajemen sekolah 

tersebut akan menjaga konsistensi antara visi, misi, tujuan, dan target yang 

berpedoman rencana strategis sekolah. 

Sekolah bermutu adalah sekolah yang menekankan pada proses 

pembelajaran yang positif di lingkungan sekolah. Prestasi yang dicapai dapat 

berupa kondisi yang dapat diukur dengan suasana disiplin, keakraban, saling 

                                                           
18

E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, h.. 42. 
19

Raihani. Kepemimpinan Sekolah Transformatif (Jogjakarta : Cemerlang, 2010), h. 39. 
20

Sukardjo dan Ukim Komarudin, Landasan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya  (Cet, 

V; Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h, 79. 
21

M Yusuf T, “Anomali Reformasi Penyelenggaraan Pembelajaran di Indonesia”, Jurnal, 

Lentera Pendidikan Vol. 15, No. 1, 2002, h. 85-91. http://journal.uin-

alauddin.ac.id/index.php/lentera_pendidikan/article/view/1647 diakses, 24 Maret 2018 

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lentera_pendidikan/article/view/1647
http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lentera_pendidikan/article/view/1647
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menghormati, dan kebersihan. Mutu dalam proses pembelajaran di sekolah dapat 

dilihat dari proses input, proses dan outputnya. Agar proses baik dan tidak salah 

arah maka mutu dalam arti hasil (output) penting dirumuskan lebih dahulu oleh 

sekolah dan jelas target yang akan dicapai agar proses belajar mengajar yang 

efektif. 

SMK Negeri 1 Sinjai merupakan salah satu sekolah yang menerapkan 

program kewirausahaan. Melalui observasi yang dilakukan penulis, maka penulis 

tertarik untuk mengetahui tentang proses pelaksanaan kompetensi kewirausahaan 

yang dimiliki kepala sekolah dalam memperbaiki kualitas pendidikan yang 

dipimpin. Melalui kompetensi kewirausahaan kepala sekolah dapat memberikan 

nilai positif agar dapat mewujudkan dan mengembangkan sekolah yang mandiri, 

kompetitif, dan kreatif sehingga akan menjadi sekolah yang bermutu. 

Sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang efektif diharapkan juga bisa 

menjadi sarana siswa untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Kepala sekolah 

dituntut memberikan ruang gerak kepada siswa untuk berkarya. Konsekuensinya 

kepala sekolah memfasilitasi dan membantu memasarkan karya siswa agar 

masyarakat luas bisa mengenalnya dan terlebih bisa memanfaatkan produk hasil 

karya siswa tersebut. 

Berkenaan dengan itu maka sangat urgen untuk diteliti kompetensi 

kewirausahaan kepala sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di SMK 

Negeri 1 Sinjai. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Dalam melakukan penelitian, dipandang perlu untuk memberikan batasan-

batasan tertentu sebagai fokus yang ingin diteliti. Dan untuk menghindari 

terjadinya kesalahpahaman terhadap makna judul dalam penelitian ini, maka 

peneliti menjelaskan beberapa hal sebagai fokus penelititan. 

Adapun fokus penelitian yang perlu dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kompetensi entrepreneurship adalah kemampuan, watak, sifat, dan 

karakteristik yang melekat pada kepala sekolah sebagai pimpinan 

lembaga yang memiliki kemauan keras untuk mewujudkan dan 

mengembangkan gagasan kreatif dan inovatif dalam setiap kegiatan. 

2. Kata mutu dalam bahasa inggris „quality‟ yang berarti kualitas. Dalam 

kamus lengkap Bahasa Indonesia, mutu adalah ukuran baik buruk 

suatu benda, keadaan, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dan 

sebagainya).
22

 Sedangkan mutu pendidikan adalah kemampuan 

sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien tehadap 

komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah sehingga 

menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut 

norma/standar yang berlaku.
23

 

Untuk menghindari luasya suatu pembahasan dalam penelitian ini, maka 

fokus penelitian ini dipaparkan dalam bentuk matriks: 

 

                                                           
22

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdikbud, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Cet. X; Jakarta : Balai Pustaka,1999), h. 677.   
23

Oemar Hamalik, Evaluasi Kurikulum, (Cet.XI : Bandung: Remaja Rosda Karya,2011), 

h. 33.   
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Tabel 1 

Matriks Fokus Penelitian 
 

No Fokus Penelitian Uraian Deskripsi Fokus 

1 Entrepreneurship o kemampuan kepala sekolah dalam 

menciptakan inovasi yang berguna bagi 

pengembangan sekolah 

o kemampuan kerja keras kepala sekolah 

dalam mencapai keberhasilan sekolah 

sebagai organisasi pembelajaran yang efektif 

o Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses 

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi 

sebagai pemimpin sekolah 

o Pantang menyerah dan selalu mencari solusi 

terbaik dalam menghadapi kendala yang 

dihadapi sekolah sebagai sumber belajar 

peserta didik. 

2 Peningkatan mutu 

pendidikan 

o Standar proses SMK Negeri 1 Sinjai 

o Sarana dan prasarana SMK Negeri 1 Sinjai 

o Standar kompetensi pendidik dan tenaga 

kependidikan SMK Negeri 1 Sinjai 

 

Berdasarkan matriks fokus penelitian di atas, maka secara konseptual 

dipahami bahwa implementasi kompetensi kewirausahaan/entrepreneurship 

kepala sekolah dapat mendorong inovasi, pembelajaran yang efektif yang berguna 

bagi pengembangan sekolah demi tercapainya peningkatan mutu pendidikan di 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sinjai. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan maka pokok 

masalah dalam penelitian proposal tesis ini adalah: 

1. Bagaimana kebijakan implementasi entrepreneurship mendukung mutu 

pendidikan di SMK Negeri 1 Sinjai? 



13 
 

 
 

2. Bagaimana kepala sekolah mengimplementasikan kompetensi 

entrepreneurship di SMK Negeri 1 Sinjai? 

3. Apa peluang dan tantangan implementasi entrepreneurship dalam peningkatan 

mutu pendidikan di SMK Negeri 1 Sinjai? 

D. Kajian Pustaka 

Dari berbagai literatur kepustakaan berupa disertasi dan tesis atau hasil 

penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, ditemukan beberapa kajian yang 

memiliki korelasi dengan penelitian penulis. 

Khusus penelitian tentang kewirausahaan (entrepreneurship), telah 

dilakukan sebelumnya oleh Fauzi dan Trihantoyo dalam jurnalnya “peran kepala 

sekolah dalam implementasi sekolah berbasis entrepreneurship” yang 

merumuskan kesimpulan bahwa kompetensi (entrepreneurship) yang dimilki 

kepala sekolah SMA Muhammadiyah 9 Surabaya sangat tinggi, dan berpengaruh 

positif terhadap guru dalam melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan dalam 

petunjuk dan peraturan.
24

  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Iswadi tentang Kewirausahaan 

Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ketahun menyimpulkan bahwa ada beberapa unit 

kegiatan produksi/jasa di SMA Negeri 1 Ketahun ini sebagai sumber belajar 

peserta didik antara lain koperasi siswa, koperasi guru/pegawai, kebun sekolah 

dan kantin sekolah serta unit yang mengelola zakat. Pengelolaannya dilakukan 

dengan menempatkan personil yang sesuai dengan bidangnya dengan penekanan 

                                                           
24

Rachmawati Dwi Fauzi dan Syunu Trihantoyo “Peran Kepala Sekolah Dalam 

Implementasi Sekolah Berbasis Entrepreneurship (Suidi Kasus di SMA Muhammadiyah  9 

Surabaya)”. Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan, Vol 1, No.1, 2016, h. 55-67, 

ejournal.unesa.ac.id/article/21242/16/article.pdf diakses, 20 Desember 2017. 
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pada aspek pembelajaran nilai-nilai seperti nilai kejujuran, disiplin, tanggung 

jawab, kebersamaan, sosial, cinta lingkungan, kemanusiaan, dan bukan pada 

aspek finansial/meterial. Untuk saat ini manfaat yang ada lebih terfokus pada 

aspek non finansial. Kepala sekolah juga mendorong pengembangan unit-unit 

kegiatan produksi/jasa yang ada ini dengan harapan ada manfaat lainnya di masa 

yang akan datang.
25

 

Penelitian yang dilakukan Agung Winarno dengan judul Pengembangan 

Model Pembelajaran Internalisasi Nilai-Nilai Kewirausahaan pada Sekolah 

Menengah Kejuruan di Kota Malang menyimpulkan bahwa kecenderungan sikap 

atau nilai-nilai kewirausahaan yang dimiliki siswa berdasarkan hasil tes 

menunjukkan angka yang relatif belum optimal hal ini mengindikasikan bahwa 

sikap kewirausahaan siswa belum terbentuk dengan baik. Hasil analisis kurikulum 

yang digunakan oleh SMK menunjukkan bahwa kompetensi yang ingin dicapai 

dengan sajian materi pelajaran kewirausahaan, menunjukkan sedikit sekali materi 

yang diarahkan pada pembentukan sikap/nilai namun lebih kepada penambahan 

wawasan kewirausahaan dan keterampilan mengelola bisnis. Bahan ajar yang 

dipergunakan sebagai referensi guru untuk mata diklat kewirausahaan sangat 

terbatas, dari yang ada apabila dikaji berdasarkan pembentukan nilai juga relatif 

terbatas, sebagian buku mendukung penambahan pengetahuan tentang wirausaha 

serta keterampilan mengelola usaha. Model pembelajaran yang digunakan guru, 

                                                           
25

Iswadi, “Kewirausahaan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ketahun” Jurnal Manajer 

Pendidikan, Vol 10, No. 5, 2016, h. 416-420, 

https://ejournal.unib.ac.id/index.php/manajerpendidikan/article/view/1291 diakses, 22 April 2018. 

https://ejournal.unib.ac.id/index.php/manajerpendidikan/article/view/1291
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hasil penelitian juga menunjukkan minimnya variasi dan tidak banyak yang 

menyentuh penggunaan model yang mengarah pada pembentukan nilai-nilai.
26

 

Muladi Wibowo dengan judul Pembelajaran Kewirausahaan dan Minat 

Wirausaha Lulusan SMK di Kota Surakarta  menyimpulkan minat siswa SMK 

untuk berwirausaha setelah lulus sekolah bisa disebabkan oleh faktor internal, 

faktor eksternal, faktor pembelajaran dan faktor kesiapan instrumen. Kegiatan 

pembelajaran kewirausahaan memberikan kontribusi yang paling tinggi terhadap 

minat siswa SMK di Kota Surakarta untuk berwirausaha setelah lulus dari 

sekolah. Pembelajaran yang dianggap memberikan kontribusi minat siswa 

meliputi praktek kerja industri, mata pelajaran kewirusahaan dan pelatihan 

sekolah dibidang kewirausahaan.
27

 

Demikian pula Reni Oktavia dalam penelitiannya mengemukakan hasil 

yang berbeda, dalam penelitiannya Kompetensi Kewirausahaan Kepala Sekolah 

pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Hiliran Gumanti 

Kabupaten Solok dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

a) Kompetensi kepala sekolah dalam hal menciptakan inovasi yang berguna 

bagi pengembangan sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di 

                                                           
26

Agung Winarno, “Pengembangan Model Pembelajaran Internalisasi Nilai-Nilai 

Kewirausahaan pada Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Malang” http://fe.um.ac.id/wp-

content/uploads/2009/10/agung_winarno5.pdf Jurnal Ekonomi Bisnis,Vol . 8 No. 2, 2009, h. 124-

133. Diakses 22 April 2018 

27
Muladi wibowo, “Pembelajaran Kewirausahaan dan Minat Wirausaha Lulusan SMK di 

Kota Surakarta” Jurnal Ekplanasi Vol. 6 No. 2, 2011, h. 109-122 

http://www.kopertis6.or.id/journal/index.php/eks/article/download/83/71 diakses, 22 April 2018 

 

http://fe.um.ac.id/wp-content/uploads/2009/10/agung_winarno5.pdf
http://fe.um.ac.id/wp-content/uploads/2009/10/agung_winarno5.pdf
http://www.kopertis6.or.id/journal/index.php/eks/article/download/83/71


16 
 

 
 

Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok masih kurang tercapai, 

dengan skor rata-rata 2,28. 

b) Kompetensi kepala sekolah dalam hal bekerja keras mencapai 

keberhasilan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang efektif pada 

Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Hiliran Gumanti 

Kabupaten Solok, dikategorikan cukup tercapai, yaitu dengan rata-rata 

capaian 3,47. 

c) Kompetensi kepala sekolah dalam hal memiliki motivasi yang kuat untuk 

sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pemimpin 

sekolah, berada pada kategori cukup tercapai dengan rata-rata 3,49. 

d) Sedangkan kompetensi kepala sekolah dalam hal pantang menyerah dan 

selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi masalah yang dihadapi 

sekolah sebagai sumber belajar peserta didik berada pada kategori baik, 

dengan capaian rata-rata 3,97. 

e) Secara keseluruhan kompetensi kewirausahaan kepala sekolah pada SMP 

Negeri di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok berada pada skor 

3.30 dengan kategori cukup baik.
28

 

Karya tulis di atas berkaitan dengan penelitian penulis karena membahas 

tentang kompetensi kewirausahaan kepala sekolah, namun fokus penelitian 

berbeda karena penulis menekankan pada analisis implementasi kompetensi 

entrepreneurship dalam peningkatan mutu pendidikan di SMK Negeri 1 Sinjai. 

                                                           
28

Reni Oktavia, “Kompetensi Kewirausahaan Kepala Sekolah pada Sekolah Menengah 

Pertama Negeri di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok”, Jurnal Administrasi 

Pendidikan, Vol. 2, No. 1, 2014, h 62-83. 

http://ejournal.unp.ac.id/index.php/bahana/article/view/3803 Diakses, 25 Maret 2018 

http://ejournal.unp.ac.id/index.php/bahana/article/view/3803
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Literatur tersebut yang bersifat teoretis merupakan kajian pustaka dalam 

bentuk buku-buku atau karya ilmiah yang dimaksud, serta hasil penelitian 

sebelumnya yang telah disebutkan memberikan ilustrasi kepada penulis dalam 

meneliti tentang analisis kompetensi kewirausahaan dalam peningkatan mutu 

pendidikan di SMK Negeri 1 Sinjai. Dengan hasil penelitian itu tentu dapat 

dijadikan acuan sehingga tesis ini lebih akurat, mendalam, dan komprehensif 

kajiannya yang tersusun atas beberapa bab pembahasan.  

Secara teoretis, penelitian ini berisi kajian pendahuluan yang merupakan 

titik tolak secara makro implementasi tugas kepala sekolah dalam peningkatan 

mutu pendidikan di SMK Negeri 1 Sinjai. Selanjutnya bab tinjauan teoretis 

sebagai subyek materi penelitian yang membahas tentang persoalan kompetensi 

kewirausahaan kepala sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan.  

Kemudian bab tentang metodologi penelitian, dan sebagai inti pembahasan 

selanjutnya adalah berisi tipologi pemaknaan, konstruksi sebagai penelitian yang 

menjadi persoalan dari rumusan masalah dan sub-sub masalah yang dijadikan 

acuan penelitian namun sebelumnya dikemukakan secara realitas gambaran umum 

lokasi penelitian, yakni keberadaan SMK Negeri 1 Sinjai yang menjadi sasaran 

utama penelitian, dikemukakan analisis tentang kompetensi kepala sekolah 

kontribusinya terhadap mutu pendidikan. Selanjutnya dikemukakan tentang 

berbagai tantangan implementasi kompetensi kewirausahaan kepala sekolah 

dalam peningkatan mutu pendidikan. Untuk tantangan tersebut maka dicarikan 

solusi untuk dikembangkan lebih lanjut.    
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Mengetahui kebijakan implementasi entrepreneurship mendukung mutu 

pendidikan di SMK Negeri 1 Sinjai.  

b. Mengetahui bentuk implementasi kompetensi entrepreneurship kepala 

sekolah di SMK Negeri 1 Sinjai. 

c. Menemukan peluang dan tantangan implementasi entrepreneurship 

dalam peningkatan mutu pendidikan di SMK Negeri 1 Sinjai serta 

solusinya. 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini memiliki kegunaan ilmiah dan kegunaan praktis. 

a. Kegunaan Ilmiah, yakni sebagai sumbangsi pengetahuan tentang apakah  

kompetensi entrepreneur kepala sekolah telah mengimplementasikan 

tugasnya dengan baik dan memiliki kontribusi signifikan terhadap 

peningkatan mutu pendidikan di SMK Neger 1 Sinjai. Karena itu, 

penelitian ini diharapkan memberi kontribusi pemikiran yang signifikan 

bagi kepala sekolah untuk lebih terarah dalam melaksanakan tugasnya. 

b. Kegunaan Praktis, yakni sebagai bahan masukan kepala sekolah untuk 

segera mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka lebih 

meningkatkan mutu pendidikan untuk pencapaian tujuan pendidikan 

sesuai dengan dinamika, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Konsep Entrepreneurship  

1. Pengertian Entrepreneurship  

Istilah entrepreneurship atau biasa dikenal dengan kewirausahaan 

merupakan suatu yang penting ditanamkan di dalam diri manusia terutama dalam 

berupaya menanggulangi persoalan pengangguran dan kemisikinan. Masalah 

pengangguran dan kemiskinan sudah menjadi masalah umum khususnya di 

Indonesia.  

Entrepreneurship penting untuk hadir dalam memajukan masyarakat 

karena tingginya jumlah pengangguran dan kemiskinan, bahkan sarjana pun 

masih banyak yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Sehingga dibutuhkan 

keseriusan dalam menanamkan di dalam diri jiwa entrepreneurship. 

Istilah wirausaha sering dikaikan dengan wiraswasta yang ternyata 

memiliki pengertian yang berbeda. Wirausaha berasal dari kata wira dan usaha, 

yang berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah 

berani, dan berwatak agung. Usaha berarti perbuatan amal, bekerja, bebuat 

sesuatu. Sedangkan wiraswasta berasal dari kata wira dan swasta yang berarti 

berani, utama atau perkasa. Swasta merupakan paduan antara kata swa artinya 

sendiri sedangkan sta berarti berdiri. Swasta dapat diartikan sebagai menurut 

kekuatan sendiri.
1
 

                                                           
1
Muslimin H. Kara dan Jamaluddin, Pengantar Kewirausahaan, (Makassar: Alauddin 

Press, 2010), h. 20. 
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  Wirausaha mengarah kepada orang yang melakukan usaha/kegiatan 

sendiri dengan kemampuan yang dimilikya. Sedangakan wiraswasta mengarah 

kepada orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan dalam 

bisnis agar dapat memperoleh keuntungan. 

Kewirausahaan mengarah kepada sikap mental yang dimiliki seseorang 

wirausaha dalam melaksanakan usaha/kegiatan. Menurut Drucker yang dikutip 

Anwar mengatakan bahwa kewirausahaan merupakan kemampuan dalam 

menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda.
2
 Pengertian ini bermaksud bahwa 

seorang wirausahawan itu mampu untuk menciptakan sesuatu yang baru dan 

berbeda dari yang lain atau dapat menciptakan sesuatu sesuatu yang beda dari 

yang sebelumnya. 

Menurut Mereddith, wirausaha berarti memiliki kemampuan menemukan 

dan mengevaluasi peluang-peluang, mengumpulkan sumber-sumber daya yang 

diperlukan dan bertindak untuk memperoleh keuntungan dari peluang-peluang 

itu.
3
 Kewirausahaan dapat pula diartikan sebagai berikut: 

“Entrepreneurship is the process of creating something different with 

value by devoting the necessary time and effort, assumsing the 

accompanying financial, psychic, and social risk, and receiving the 

resulting rewards of monetary and personal satisfaction and 

independence”.
4
  

                                                           
2
Muhammad Anwar, Pengantar Kewirausahaan Teori dan Aplikasi, h. 2 

3
Geoffrey G. Meredith et al. Kewirausahaan Teori dan Praktek.(Jakarta: Penerbit PPM, 

2005), h. 3-4. 
4
Yuyus Suryana dan Kartib Bayu. Kewirausahaan Pendekatan Karakteristik 

Wirausahawan Sukses (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 24. 



21 
 

 
 

Kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang lain dengan 

menggunakan waktu dan kegiatan disertai modal dan risiko serta menerima balas 

jasa dan kepuasan serta kebebasan pribadi.  

Sedangkan menurut Oemar Hamalik, kewirausahaan adalah tentang proses 

menciptakan dan membangun sesuatu yang bernilai dari hampir yang tidak ada.
5
 

Hal ini merupakan proses menciptakan atau mengambil kesempatan yang ada, 

dan berusaha mencapainya dengan bantuan sumber daya yang dimilikinya. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, bahwa kewirausahaan adalah 

kemampuan seorang pemimpin dalam menciptakan, menerapkan kreativitas dan 

inovasi dalam memecahkan persoalan serta menemukan peluang baru untuk 

memperbaiki keadaan sebelumnya agar dapat mencapai keuntungan dan 

kemandirian. 

2. Teori Dasar Entrepreneurship 

a. Karakteristik Entrepreneurship 

Karakater penting untuk menjadi fondasi terhadap kecerdasan dan 

pengetahuan bagi kehidupan manusia. Masalah karakter menjadi masalah umum 

terutama bagi seorang pemimpin seperti watak, sifat dan akhlak yang berbeda dari 

yang lain. Sehingga membutuhkan keseriusan dalam proses pembentukan karakter 

tersebut dan dapat melalui pengalaman, pendirian, disiplin dan tujuan masing-

masing individu. 

Dalam kehidupan manusia penting memiliki kecerdasan dan pengetahuan 

terkhusus karakteristik entrepreneurship dalam kemajuan ekonomi agar 

                                                           
5
Oemar hamalik, Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi (Cet. VII; PT 

bumi aksara 2010.), h. 78. 
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mengurangi pengangguran dan  kemiskinan. Seorang wirausahawan dituntut 

untuk memahami karakteristik entrepreneurship dalam memajukan usaha yang 

dimilikinya. 

Radcliffe Collenge dalam Suryana mengatakan karakter tidak bisa 

dikembangkan di dalam kesenangan dan ketentraman, tapi melalui pengalaman 

percobaan dan penderitaan jiwa yang dapat diperkuat, visi dibersihkan, ambisi 

diilhami, dan sukses dicapai.
6
 Karakter orang yang berjiwa entrepreneurship, 

antara lain:
7
 

a. Mempunyai visi, visi biasanya bermula dari suatu impian atau gagasan 

sederhana yang penting diwujudkan menjadi kenyataan. 

b. Kreatif dan inovatif, wirausahawan penting untuk selalu kreatif dan 

inovatif sehingga akan mempunyai gagasan atau ide, baik dalam bentuk 

produk, jasa, proses, cara dan sebagainya untuk selalu memajukan 

bisnisnya. 

c. Mampu melihat peluang, peluang selalu menjadi sasaran utama para 

wirausahawan karena melalui peluang itulah bisa menjalankan usahanya 

dengan cara menciptakan pasar atau mengisi pasar. 

d. Orientasi pada kepuasan konsumen atau pelanggan, kepuasan pelanggan 

itu penting agar mereka tidak lari pada pesaingnya. Yang demikian akan 

mengecilkan bisnisnya atau malah merugi dan akhirnya bangkrut. 

                                                           
6
Yuyun Suryana dan Kartib Bayu, Kewirausahaan Pendekatan Karakteristik 

Wirausahaan Sukses. (Cet IV; Jakarta, Kencana, 2014), h. 50. 
7
Moko P. Astamoen, Entrepreneurship dalam Perspektif Kondisi Bangsa Indonesia, (Cet, 

II; Bandung, Alfabeta, 2008), h. 53-55. 
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e. Orientasi pada laba dan pertumbuhan, pemilik modal mengharapkan 

pengembalian modal disertai keuntungannya. Semakin besar suatu usaha, 

maka akan semakin dipercaya dan semakin dipercaya, maka akan semakin 

besar lagi usaha itu dapat dikembangkan. 

f. Berani menanggung resiko, wirausahawan penting untuk menghadapi 

semua resiko dengan sadar dan bertanggung jawab, karena dalam bisnis 

hanya ada dua pilihan yaitu untung atau rugi. Rugi inilah yang merupakan 

salah satu perwujudan dari resiko. 

g. Berjiwa kompetisi, seorang wirausahawan hendaknya mau dan mampu 

berkompetisi dalam batas-batas aturan hukum dan etika bisnis. 

h. Cepat tanggap dan gerak cepat, perubahan dinamika kehidupan  penting 

disikapi dengan cepat tanggap, membuat keputusan dan gerak cepat agar 

produk dan layanannya selalu memenuhi tuntutan pelanggan. 

i. Berjiwa sosial dengan menjadi dermawan, sebagian kekayaannya 

disumbangkan untuk tujuan sosial dan kemanusiaan karena sadar bahwa 

kekayaannya itu berasal dari orang lain melalui hasil usaha dan bisnisnya. 

Suryana juga mengemukakan beberapa kemampuan yang penting dimiliki 

oleh wirausaha yaitu :
8
 

a. Self Knowledge  (pengetahuan), yaitu memiliki pengetahuan tentang usaha 

yang akan dilakukan atau ditekuninya sehingga ushanya berjalan dengan 

terarah karena mengetahui bidangnya, atau sesuai dengan keahlian dan 

kemampuannya. 

                                                           
8
Yuyun Suryana dan Kartib Bayu, Kewirausahaan Pendekatan Karakteristik 

Wirausahaan Sukses. h. 55.  
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b. Imagination (memiliki imajinasi), artinya sudah memiliki pengalaman dan 

gambaran atas usaha yang akan digelutinya yang akan mengkombinasikan 

antara ide, strategi, perspektif serta tidak mengandalkan pada sukses masa 

lalu. 

c. Practical knowledge (memiliki pengetahuan praktis), pengetahuan tersebut 

merupakan bekal dalam menjalani usahanya misalnya pengetahuan 

tekhnik, desain, prosesing, pembukuan administrasi dan pemasaran. 

d. Search skill (kemampuan menemukan, berkreasi, dan berimajinasi), 

artinya seorang wirausaha penting untuk memiliki kemampuaan tersebut 

sebagai langkah awal untuk menjalankan usahanya agar dapat eksis dan 

mampu bersaing. 

e. Foresigh (pandangan jauh kedepan), dapat membuat perencanaan dan 

mampu untuk memperkirakan peluang di masa yang akan datang. 

Tentunya dengan perencanaan-perencanaan yang telah ditentukan 

waktunya. 

f. Computation skill (kemampuan berhitung dan memprediksi), artinya 

seorang wirausaha dituntut untuk memiliki kemampuan dalam 

memprediksikan usahanya kedepan dengan melakukan perencanaan dan 

pengamatan segmentasi pasar.  

g. Communication skill (kemampuan untuk berkomunikasi), artinya 

seseorang dituntut untuk mampu bergaul dan berhubungan dengan orang 

lain serta mampu untuk membangun relasi. Hal ini dimaksudkan untuk 

menarik dan meyakinkan pembeli atau pengguna jasa terhadap usahanya, 
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serta mampu untuk membangun jaringan (networking) sebagai pondasi 

utama dalam mengembangkan usahanya. 

Pearce dalam Yuyun Suryana, mengemukakan karekteristik entrepreneur 

yang berhasil adalah:
9
 

a. Komitmen dan memastikan yang tiada batas. Tingkat komitmen 

entrepreneur biasanya terganggu oleh kesediaan mereka untuk merusak 

kondisi kemakmuran pribadi mereka, oleh kesediaan untuk menginvestasi 

waktu, menolelir standar kehidupan lebih rendah dibanding standar 

kehidupan yang sebenarnya dapat dinikmati mereka termasuk berkumpul 

dengan keluarga. 

b. Dorongan atau rangsangan kuat untuk mencapai prestasi. Secara tipikal 

dirangsang untuk melampaui hasil-hasil yang diraih mereka pada masa 

lampau, uang semakin berkurang berarti sebagai motivator dan uang lebih 

banyak dijadikan alat untuk mengukur hingga pencapaian prestasi. 

c. Orientasi ke arah peluang serta tujuan. Para entrepreneur yang berhasil 

cenderung memusatkan perhatian mereka kepada peluang yang mewakili 

kebutuhan yang belum terpenuhi atau problem yang menuntut adanya 

pemecahan. 

d. Fokus pengendalian internal. Entrepreneur yang berhasil sangat yakin 

akan diri mereka sendiri, adanya anggapan bahwa yang mengendalikan 

nasib perusahaan dengan sendirinya tanpa ada kekuatan luar yang 

                                                           
9
Yuyun Suryana dan Kartib Bayu, Kewirausahaan Pendekatan Karakreristik 

Wirausahawan Sukses, h. 63-64. 
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mengendalikan dan menentukan hasil yang diraih. Bersifat realistis 

tentang kekuatan dan kelemahan.  

e. Toleransi terhadap ambiguitas. Entrepreneur yang baru memulai usaha 

baru menghadapi kebutuhan untuk mengimbangkan pengeluaran untuk 

upah karyawan dan keuntungan yang diterima, kemudian menerima hal-

hal yang berkaitan dengan pekerjaan yang berubah, pelanggan silih 

berganti termasuk kemunduran-kemunduran sebagai bagian dari 

kehidupan mereka. 

f. Mempersiapakan diri untuk mengantisipasi problem yang munkin timbul, 

mengonfirmasi akan peluang yang ada dan apa yang akan diperlukan 

untuk meraih keberhasilan, menciptakan cara untuk berbagi resiko rekan, 

pelanggan, investor, kreditor, dan dengan hati-hati mengendalikan peranan 

pokok dalam melakukan operasi perusahaan. 

g. Meski kekuasaan dan status dapat diraih, tetapi tetap lebih memusatkan 

perhatian pada peluang, pelanggan, pasar dan persaingan. 

h. Secara agresif mencari umpan balik yang memunkinkan mempercepat 

kemajuan serta efektifitas. Membina hubungan dengan orang untuk 

mendapatkan pelajaran yang bermanfaat. 

i. Kemampuan menghadapi kegagalan secara efektif dengan dapat menerima 

kegagalan. Dan memanfaatkannya sebagai suatu proses belajar. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat dirangkum beberapa 

karakteristik entrepreneurship yang penting dimiliki oleh seorang pemimpin yang 

di bagi menjadi lima golongan, yaitu: 
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1) Memiliki motivasi yang tinggi, kemampuan untuk melakukan sesuatu 

untuk memenuhi kebutuhan hidup agar lebih giat melakukan 

pekerjaan.  

2) Orientasi ke masa depan, memiliki perencanaan dan strategi yang 

matang agar langkah-langkah yang dilaksanakan dapat jelas dan 

terarah. 

3) Memiliki jiwa kepemimpinan yang unggul, pemimpin yang baik harus 

mau menerima kritik dari bawahan dan bersifat responsive. 

4) Memiliki jaringan usaha yang luas, jaringan kerjasama merupakan 

modal agar dapat di senangi dan menyenangkan bagi semua orang atau 

masyarakat.  

5) Tanggap dan kreatif menghadapi perubahan, mampu untuk 

memikirkan sesuatu yang baru dan berbeda dalam bentuk proses, ide 

dan metode.   

b. Komponen-Kompenen Entrepreneurship 

Seseorang yang memiliki jiwa kewirausahaan dituntut kreatif, pandai, dan 

terampilan serta cepat mengambil keputusan. Dalam pengambilan keputusan 

diperlukan pula pikiran yang mampu melihat ke depan dan mencari altenatif 

masalah dan pemecahannya. Sikap dan profil yang sebaiknya dimiliki oleh 

entrepreneur adalah:
10

 

a. Kreatif, inovatif, banyak ide atau gagasan dalam segala hal yang 

meliputi: 

                                                           
10

Moko P. Astamoen, Entrepreneurship dalam Perspektif Kondisi Bangsa Indonesia, h. 

89-90. 
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 Produk baru, baik jasa atau manufaktur. 

 Cara atau proses baru untuk produk lama maupun baru. 

b. Mencari dan mengisi peluang dengan cara: 

 Menciptakan pasar yang baru dengan meluncurkan layanan, 

produk, dengan cara-cara yang baru yang lain dari pada yang lain 

(doing the new way of business). 

 Mengisi sebagian pangsa pasar dengan produk yang sudah ada 

untuk produk sejenis, tetapi dengan kualitas, layanan, harga yang 

lebih kompetitif. 

c.  Orientasi kepada konsumen dalam membuat produk, menjual barang 

atau jasa dengan mempertimbangkan: 

 Harga yang wajar, layak, dan kompetitif. 

 Kemampuan produk untuk menunjang kebutuhan manusia. 

 Fungsi, keamanan, kenyamanan, gengsi dan lain-lain. 

 Pelayanan purna menjual untuk beberapa produk tertentu. 

 Kepuasan dan manfaat bagi pelanggan. 

d.  Menghadapi resiko dalam segala bentuk dan kejadian, seperti: 

 Resiko uang. 

 Resiko persaingan. 

 Resiko produk. 

 Resiko pasar. 
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e. Melakukan ekspansi bisnis untuk tujuan mengembalikan modal, 

mendapatkan laba dan memperbesar usaha, serta mempertahankan 

kelangsungan hidup usaha. 

Adapun yang menunjang kompetensi entrepreneurship dalam sebuah 

lembaga adalah hard skills dan soft skills. Hard skills diartikan sebagai 

keterampilan seseorang dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang ilmunya. Sedangkan soft 

skills adalah keterampilan seseorang dalam mengatur dirinya sendiri 

(intrapersonal skills) yang dapat meningkatkan kinerja secara optimal dan 

keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain (interpersonal 

skills).
11

 

3. Pendidikan Entrepreneurship 

Entrepreneurship sudah tidak asing lagi menjadi topik yang 

diperbincangkan di dunia pendidikan, dikarenakan kehadiran entrepreneurship 

mempunyai konstribusi besar dalam pengembangan suatu pendidikan. Pendidikan 

dituntut untuk dapat mengembangkan kreatifitas dan inovatif dalam tercapainya 

sistem kegiatan yang mandiri.  

Konsep kewirausahaan ini meliputi usaha membaca dengan cermat 

peluang yang ada. Melihat setiap unsur institusi sekolah adanya sesuatu yang baru 

atau inovatif, menggali sumber daya secara realistik dan dapat dimanfaatkan, 

mengendalikan resiko, mewujudkan kesejahteraan warga sekolah dan masyarakat. 

                                                           
11

Barnawi dan Mohammad Arifin. Schoolpreneurship: Membangkitkan Jiwa dan Sikap 

Kewirausahaan Siswa ( Cet, I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 99. 
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Dalam konteks pendidikan, wirausaha merujuk pada kondisi ketika 

seseorang membuat suatu keputusan yang mendorong terbentuknya sistem 

kegiatan mandiri, bebas dari keterikatan lembaga lain.
12

  

Kewirausahaan merupakan sifat karakteristik yang melekat pada diri 

individu yang memiliki kemauan keras untuk mewujudkan dan mengembangkan 

gagasan kreativitas dalam kegiatan yang produktif. Kepala sekolah yang berjiwa 

wirausaha sebagai pendorong perubahan, inovasi dan kemajuan sekolah biasanya 

berasal dari inisiatif pimpinan sekaligus pengelola pada tingkat satuan pendidikan. 

Berkaitan dengan kemampuan kepala sekolah sesuai dengan konteks 

Manajemen Berbasis Sekolah, kepala sekolah merupakan lokomotif kebijakan 

dalam schoolpreneurship.
13

 Selama beberapa tahun terakhir, sekolah masih minim 

atau kurang menujukkan peningkatan dalam memenuhi tuntutan pendidikan, 

sehingga dibutuhkan sikap berpikir kreatif, di luar pola pikir tradisional yang 

selama ini relatif banyak melekat dalam diri kepala sekolah. Kepala sekolah yang 

terjebak di dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis akan mengalami 

kesulitan dalam memandirikan sekolah, utamanya membawa sekolah bergenre 

schoolpreneurship. Dengan demikian dibutuhkan mentalitas entrepreneurship 

dalam diri kepala sekolah agar dapat membaca peluang yang bisa dimanfaatkan 

untuk mengembangkan sekolahnya. 

Lembaga pendidikan dalam memasukkan konsep kewirausahaan tidak 

semata-mata menekankan pada mencari laba yang sebanyak-banyaknya, tetapi 

lebih menekankan pada efesiensi dan kreativitas dalam meningkatkan 

                                                           
12

E. Mulyasa. Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah, h. 189. 
13

Barnawi dan Mohammad Arifin. Schoolpreneurship: Membangkitkan Jiwa dan Sikap 

Kewirausahaan Siswa., h. 125. 
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produktivitas dan kualitas lembaga pendidikan. Dengan ini, kepala sekolah 

sebagai manajer diharapkan memiliki kemampuan sebagai entrepreneur dalam 

mengembangkan lembaga pendidikan yang berkualitas dan diminati oleh banyak 

pelanggan.
14

  

Pendidikan kewirausahaan pada dasarnya merupakan upaya untuk 

mengembangkan perilaku siswa melalui proses, strategi pelayanan untuk 

menghasilkan produk baru yang dapat memenuhi kebutuhan beradaptasi pada 

perubahan sosial yang dinamis. 

Kewirausahaan sekolah berarti proses untuk mengejar peluang tanpa henti 

dengan menggunakan strategi yang paling inovatif dalam menghasilkan mutu 

lulusan yang mendapatkan keuntungan dari investasinya mengeluarkan biaya 

dengan nilai keuntungan yang lebih tinggi dari pada biaya yang 

diinvestasikannya. 

Suyanto dan Abbas dalam bukunya juga menjelaskan kompetensi 

kewirausahaan dalam lembaga pendidikan mengandung dua pengertian dan 

penerapan, yaitu: 1) upaya menerapkan nilai-nilai kewirausahaan dalam 

mengelola lembaga pendidikan; 2) memanfaatkan potensi yang dimiliki/dapat 

diupayakan oleh suatu lembaga pendidikan menjadi kegiatan ekonomi sehingga 

menghasilkan laba yang dapat digunakan untuk memajukan lembaga pendidikan 

yang bersangkutan.
15

 

                                                           
14

Prim Masrokan Mutohar. Manajemen Mutu Sekolah Strategi Peningkatan Mutu dan 

Daya Saing Lembaga Pendidikan Islam. (Yogyakarta: Arruz Media, 2013), h. 193. 
15

Suyanto dan Abbas. Wajah dan Dinamika Pendidikan Anak Bangsa. (Yogyakarta: 

Adicita Karya Nusa, 2010), h. 169. 
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Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

kewirausahaan di dalam pendidikan memiliki peranan yang sangat penting bagi 

kepala sekolah karena dia selaku yang mengambil kebijakan di sekolah dalam 

mengembangkan dan bertanggungjawab mengelola serta meningkatkan mutu 

sekolah. Setiap melaksanakan pekerjaanya penting didasari rasa tanggungjawab 

dan disiplin yang tinggi agar supaya keberhasilan dalam setiap pekerjaan dapat 

diraih dengan baik. 

Kepala sekolah dapat mengadopsi jiwa kewirausahaan yang berasal dari 

bidang bisnis untuk diimplementasikan di dalam mengelola sekolah dengan 

prinsip bahwa tujuan utamanya bukan untuk mengkomersialkan pendidikan, tetapi 

untuk memberikan pelayanan prima terhadap pelanggan yaitu pengguna jasa 

pendidikan agar mereka puas dengan pelayanan dan mutu sekolah. 

Dalam konsep belajar entrepreneurship, diperluhkan metode pembelajaran 

aktif yang berpusat kepada siswa. Guru hanya berfungsi sebagai fasilitator dengan 

merancang kegiatan berpikir (mint on) dan berbuat (hand on).  Seperti yang 

terlihat pada table berikut:
16

  

Table II. Guru Sebagai Fasilitator 

Pembelajaran berpusat pada guru Pembelajaran berpusat pada siswa 

 Guru berceramah di depan 

siswa 

 Guru yang menentukan materi 

yang akan dipelajari dan 

menentukan cara yang akan 

dilakukan guru untuk 

memberikan informasi. 

 Guru menfasilitasi siswa untuk mengingat, 

berfikir, mengatakan dan berbuat sesuatu. 

 Fokus pembelajaran kepada siswa. 

 Siswa aktif belajar. 

 Siswa mengontrol proses belajar dan 

menghasilkan karya sendiri. 

 Pembelajaran bersifat interaktif. 
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Basnawi dan Mohammad Arifin, Scholl Preneurship, h. 67. 
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4. Kompetensi Entrepreneurship 

Kompetensi merupakan kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan 

yang didasari dengan keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap 

dalam suatu pekerjaan. Seorang pemimpin dituntut mampu mempengaruhi 

bawahaanya agar mampu bekerjasama sehingga dapat bekerja lebih efesien dan 

efektif.  

Dalam menjalankan perannya dengan baik, pemimpin dituntut 

mendayagunakan semua sumber yang tersedia dengan cara yang paling produktif 

dan mempunyai kompetensi atau kemampuan yang memadai supaya dapat 

berjalan lancar sesuai harapan.
17

  

Menurut Mulyasa, kompetensi merupakan komponen utama dari standar 

profesi di samping kode etik sebagai regulasi perilaku profesi yang ditetapkan 

dalam prosedur dan sistem pengawasan tertentu.
18

 Kompetensi bukanlah suatu 

titik akhir dari suatu upaya melainkan suatu proses yang berkembang dan belajar 

sepanjang hayat. 

Lain halnya menurut Usman dalam Kusnandar, kompetensi adalah suatu 

hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang 

kualitatif maupun yang kuantitatif.
19

 

Kompetensi yang dimiliki oleh seorang pemimpin khususnya kepala 

sekolah salah satunya yaitu kompetensi kewirausahaan sebagaimana yang termuat 

                                                           
17

Teguh Triwiyanto, Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran, (Cet, I; Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2010), h. 64. 
18

E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya Offset, 2007), h. 26. 
19

Kunandar. Guru Profesional, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) dan Sukses Sertifikasi Guru (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 51. 
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dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang 

Standar Kepala Sekolah. Seorang kepala sekolah yang berjiwa kewirausahaan 

adalah mereka yang memiliki keberanian, berjiwa kepahlawanan dan 

mengembangkan cara-cara kerja yang mandiri. 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 

tentang Standar Kepala Sekolah karakteristik kompetensi kewirausahaan yang 

penting dimiliki oleh seorang kepala sekolah adalah sebagai berikut.
20

 

1) Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah. 

2) Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah sebagai organisasi 

pembelajaran yang efektif. 

3) Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok 

dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah. 

4) Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi 

kendala yang dihadapi sekolah. 

5) Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan sekolah sebagai 

sumber belajar peserta didik. 

Untuk itu kepala sekolah sebagai seorang wirausaha penting memahami 

karakteristik tersebut karena bermanfaat dalam mengembangkan sekolah. 

Menurut Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidik 

dijelaskan bahwa karakteristik kompetensi kewirausahaan kepala sekolah adalah 

sebagai berikut.
21

 

                                                           
20

Johar Permana dan Darma Kesuma. Kewirausahaan dalam Pendidikan (Bandung: 

Alfabeta, 2011), h. 354. 
21

Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik & Tenaga Pendidik. Instrumen 

Pemetaan Kompetensi Kepala Sekolah. (Surakarta: LPPKS, 2010), h. 28-42 
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a. Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah dengan 

patokan: a) kepala sekolah memahami dan mampu menerapkan program-

program yang inovatif untuk meningkatkan keefektifan sekolah berupa 

pembaharuan dibidang kurikulum, keorganisasian, sarana prasarana, 

peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, keuangan, humas, 

dan ketatausahaan, b) kepala sekolah memiliki kreativitas tinggi yang 

terlihat dari gagasan, produk, pelayanan, usaha, model baru yang 

dihasilkan dan kepala sekolah mengambil peran dalam merealisasikan 

gagasan baru di sekolah yang dipimpinnya.  

b. Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah sebagai organisasi 

pembelajaran yang efektif dengan patokan: kepala sekolah secara 

konsisten mampu mengembangkan dan menerapkan program-program 

pembelajaran sampai berhasil mencapai tujuan. 

c. Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas 

pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah dengan patokan: kepala 

sekolah memiliki kemauan yang tinggi untuk mencapai kesuksesan dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pemimpin sekolah. 

d. Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi 

kendala yang dihadapi sekolah dengan patokan: kepala sekolah mampu 

menginternalisasikan jiwa wirausaha di kehidupan nyata berupa: 

optimisme, pantang menyerah, dan berpikir alternatif. 

e. Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa 

sekolah sebagai sumber belajar peserta didik dengan patokan: a) kepala 
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sekolah menginternalisasikan jiwa wirausaha di kehidupan nyata berupa: 

pengembangan unit usaha, pengelolaan unit usaha, dan pemanfaatan unit 

usaha sebagai sumber belajar, b) kepala sekolah memiliki keberanian 

mengambil risiko. 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Suyanto dalam bukunya, mengatakan 

bahwa karakteristik kepala sekolah sebagai wirausahawan yang unggul dapat 

dirumuskan ke dalam lima hal berikut ini:
22

 pertama, kepala sekolah yang 

wirausahawan akan berani mengambil risiko serta mampu memperhitungkan dan 

berusaha tidak menghindarinya. Kedua, kepala sekolah akan selalu berupaya 

mencapai dan menghasilkan karya bakti yang lebih baik untuk pengguna jasa 

(siswa dan orang tuanya), pemilik, pemasok, para pendidik dan karyawan 

administrasi, masyarakat, bangsa dan negara. Ketiga, kepala sekolah bersikap 

antisipatif terhadap perubahan, tetapi akomodatif terhadap lingkungan. Keempat, 

kepala sekolah akan kreatif mencari dan menciptakan peluang dan meningkatkan 

produktivitas, efisiensi, dan efektivitas kinerja lembaganya. Kelima, kepala 

sekolah akan selalu berusaha meningkatkan keunggulan dan citra lembaga melalui 

investasi baru di berbagai bidang. 

Mulyasa juga mengatakan karakteristik seorang wirausahawan adalah 

sebagai berikut.
23

 

1. Penuh percaya diri, penuh percaya diri adalah keadaan seseorang dalam 

melakukan atau mengerjakan sesuatu dengan indikator penuh keyakinan, 

optimis, disiplin, berkomitmen dan bertanggung jawab. 

                                                           
22

Suyanto dan Abbas. Wajah dan Dinamika Pendidikan Anak Bangsa,  h. 172. 
23

E. Mulyasa. Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah, h. 189-190. 
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2. Memiliki inisiatif, inisiatif adalah keadaan seseorang untuk memutuskan 

dan melakukan sesuatu yang benar tanpa harus diberi tahu dengan 

indikator penuh energi, cekatan dalam tindakan dan aktif. 

3. Memiliki motif berprestasi, motif prestasi adalah dorongan  untuk sesuatu 

yang diinginkan dengan mencapai kepuasan tersendiri dengan indikator 

berorientasi pada hasil dan berwawasan ke depan. 

4. Memiliki jiwa kepemimpinan, jiwa kepemimpinan adalah usaha dalam 

Mengembangkan diri dengan tekat dan kedisiplinan yang kuat dengan 

indikator berani tampil beda, dapat dipercaya dan tangguh dalam 

bertindak. 

5. Berani mengambil resiko dengan penuh pertimbangan. 

Di dalam bukunya Sagala juga menjelaskan bahwa kepemimpinan 

wirausaha perlu mempunyai beberapa karakteristik, antara lain:
24

 a) pemimpin 

yang kreatif dan inovatif, b) pemimpin yang mampu mengeksploitasi peluang, c) 

pemimpin yang memiliki internal locus control, d) berani mengambil resiko, e) 

pekerja keras, f) percaya diri, dan g) memiliki jiwa kepemimpinan. Lain halnya 

menurut Johar Permana dan Darma Kesuma bahwa, profil seorang wirausaha 

adalah orang yang memiliki ciri-ciri dan sifat sebagai berikut.
25

 

1) Percaya diri: keyakinan, ketidaktergantungan, individualitas, optimisme. 

                                                           
24

Syaiful Sagala. Administrasi Pendidikan Kontemporer. (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 

180-185. 
25

Johar Permana dan Darma Kesuma. Kewirausahaan dalam Pendidikan, h. 356. 
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2) Berorientasi tugas dan hasil: kebutuhan akan prestasi, berorientasi laba, 

ketekunan dan ketabahan, tekad kerja keras, mempunyai dorongan kuat, 

enerjik dan inisiatif. 

3) Pengambil resiko: berani dan mampu mengambil resiko, suka pada 

tantangan. 

4) Kepemimpinan: bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat bergaul dengan 

orang lain, menanggapi saran-saran dan kritik. 

5) Keorisinilan: inovatif, kreatif, fleksibel, punya banyak sumber, serba bisa, 

mengetahui banyak. 

6) Berorientasi ke masa depan: pandangan ke depan (prospektif) dan 

perseptif. 

Sedangkan Steinhoff menambahkan karakteristik kepribadian wirausaha 

sebagai berikut:
26

  

1) Memiliki kepercayaan diri (self confidence) yang tinggi, terhadap kerja 

keras dan cerdas, mandiri, dan memahami bahwa risiko yang diambil 

adalah bagian dari keberhasilan. Dengan modal tersebut mereka bekerja 

dengan tenang, optimis, dan tidak dihantui oleh perasaan takut gagal. 

2) Memiliki kreativitas diri (self creativity) yang tinggi dan kemauan serta 

kemampuan mencari alternatif untuk merealisasikan berbagai kegiatannya 

melalui kewirausahaan. 

3) Memiliki pikiran positif (positive thinking), dalam menghadapi suatu 

masalah atau kejadian senantiasa melihat aspek positifnya. Dengan 
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E. Mulyasa. Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah, h. 192-193.  
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demikian mereka selalu melihat peluang dan memanfaatkannya untuk 

mendukung kegiatan yang dilakukan. 

4) Memiliki orientasi pada hasil (output oriented), sehingga hambatan tidak 

membuat mereka menyerah, tetapi justru tertantang untuk mengatasi, 

sehingga mencapai hasil yang diharapkan. 

5) Memiliki keberanian untuk mengambil resiko, baik resiko terhadap 

kecelakaan, kegagalan maupun kerugian. Dalam melaksanakan tugas, 

pribadi wirausaha tidak takut gagal atau rugi, sehingga tidak takut 

melakukan pekerjaan, meskipun dalam hal baru. 

6) Memiliki jiwa pemimpin, yang selalu ingin mendayagunakan orang dan 

membimbingnya, serta selalu tampil ke depan untuk mencari pemecahan 

atas berbagai persoalan, dan tidak membebankan atau menyalahkan orang 

lain. 

7) Memiliki pikiran orisinal, yang selalu punya gagasan baru, baik untuk 

mendapatkan peluang maupun mengatasi masalah secara kreatif dan 

inovatif. 

8) Memiliki orientasi ke depan, dengan tetap menggunakan pengalaman 

masa lalu sebagai referensi, untuk mencari peluang dalam memajukan 

pekerjaannya. 

9) Menyukai tantangan, dan menemukan diri dengan merealisasikan ide-

idenya. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai karakteristik kompetensi 

kewirausahaan kepala sekolah dapat diringkas sebagai berikut. Secara garis besar 
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karakteristik kompetensi kewirausahaan kepala sekolah terdiri dari: a) 

menciptakan inovasi bagi pengembangan sekolah, b) bekerja keras untuk 

mencapai keberhasilan sekolah, c) memiliki motivasi yang kuat, d) pantang 

menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang 

dihadapi sekolah, dan e) memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola 

kegiatan sekolah sebagai sumber belajar. 

Seorang kepala sekolah yang berjiwa wirausaha pasti mempunyai prinsip 

sebagai pegangan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk mewujudkan 

tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Dengan prinsip tersebut perilaku dan 

tindakan kepala sekolah dapat terarah sesuai dengan kompetensi kewirausahaan 

yang dimilikinya. 

Keberhasilan seorang wirausahawan didukung oleh keterampilan agar 

dapat sukses. Keterampilan yang penting dimiliki sebagaimana yang dikatakan 

Muhammad Anwar antara lain:
27

 

1) Keterampilan dasar meliputi: 

a. Memiliki mental dan spiritual yang tinggi. 

b. Memiliki kepribadian yang unggul. 

c. Pandai berinisiatif. 

d. Dapat mengkordinasikan kegiatan/usaha. 

2) Keterampilan khusus meliputi: 

a. Keterampilan konsep (conceptual skill): keterampilan melakukan 

kegiatan/usaha secara menyeluruh berdasarkan konsep yang dibuat. 

                                                           
27

Muhammad Anwar, Pengantar Kewirausahaan Teori dan Praktik (Cet. I: Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2014), h. 49. 
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b. Keterampilan teknis (technical skill): keterampilan melakukan teknik 

tertentu dalam mengelola kegiatan. 

c. Human skill: keterampilan bekerja sama dengan masyarakat, 

stakeholder dan sesama wirausaha. 

d. Decision making skill (keterampilan merumuskan masalah dan 

mengambil keputusan). 

e. Time managerial skill (keterampilan mengatur dan menggunakan 

waktu).  

Adapun yang dapat menunjang kompetensi entrepreneurship dalam 

lembaga-lembaga termasuk lembaga pendidikan adalah hard skills dan soft skills. 

Hard skills dapat diartikan sebagai keterampilan seseorang dalam hal penguasaan 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan teknis yang berhubungan dengan 

bidang ilmunya. Sedangkan soft skills adalah keterampilan seseorang dalam 

mengatur dirinya sendiri (intrapersonal skills) yang dapat meningkatkan kinerja 

secara optimal dan keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain 

(interpersonal skills).
28

 

Keterampilan dan pengetahuan yang dimaksud hard skills disini mengenai 

usaha yang akan dirintis hingga sampai kepengetahuan manajemen dan 

pengorganisasiannya serta konsep strategi sampai ke teknik usaha yang akan 

dilakukan. Sedangkan soft skills ialah keterampilan seseorang untuk memahami 

diri sendiri untuk mengembangkan kerja secara optimal dan keterampilan 
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Basnawi dan Mohammad Arifin, School Preneurhip, (Cet I; Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, 

2012), h. 99. 
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seseorang dalam hubungan dengan orang lain untuk mengembangkan kerja secara 

optimal. 

B. Mutu Pendidikan 

1. Konsep Mutu 

Kata mutu dalam bahasa inggris ‘quality’ yang berarti kualitas. 

Perencanaan mutu penting mencerminkan kebutuhan yang sesuai dengan 

penggunaan dari barang dan jasa.  Setiap manusia mengharapakan dan menuntuk 

kualitas dari orang lain, begitu pun dengan sebaliknya sehingga kualitas penting 

untuk dimiliki oleh manusia karena ini merupakan naluri manusia. 

Sebagai tahapan dari mutu barang, dimana barang tersebut mampu 

memenuhi kebutuhan konsumen. Hal ini bukanlah ketentuan mutlak akan tetapi 

dapat diyakini atau diwujudkan dengan membandingkan dengan beberapa standar 

yang sudah ditetapkan sebelumnya.
29

 

Setiap orang perlu memahami bahwa dalam hal peningkatan peran penting 

dalam mencapai sasaran mutu organisasi penting mengambil bagian dalam setiap 

upaya perbaikannya. Menurut Kamus Oxford, Kualitas merupakan sesuatu yang 

menarik, akan tetapi dalam kenyataannya tidak mudah dalam mempelajari 

mengenai kualitas dikarenakan defenisi kualitas masih samar atau abstrak.
30

 

Definisi ini sangat sesuai dengan persepsi umum mengenai kualitas yang 

membingungkan antara kualitas dengan spesifikasi. 

 

  

                                                           
29

Romindo M. Pasaribu, Manajemen Mutu, (Cet,I, Universitas HKBP Nommensen, 

Medan, 2015), h. 11. 
30

Romindo M. Pasaribu, Manajemen Mutu, h. 11. 
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2. Konsep Mutu Pendidikan 

Pemikiran tentang mutu pendidikan dapat ditemukan dalam berbagai 

perspektif sesuai dengan sudut pandang dan perlu ada suatu pengetian operasional 

sebagai suatu pedoman dalam pengelolaan pendidikan. Mutu adalah ukuran baik 

buruk suatu benda, keadaan, taraf atau derajad (kepandaian, kecerdasan, dan 

sebagainya).
31

 Mutu merupakan sebuah filosofi dan metodologis yang membantu 

institusi untuk merencanakan perubahan dan mengatur agenda dalam menghadapi 

tekanan-tekanan eksternal yang berlebihan.
32

  

Ikezawa yang dikutip oleh Marzuki Mahmud mendefinisikan mutu 

sebagai berikut:
33

 “Quality and Customer satisfaction are the same thing; and 

quality is a broad concept that goes beyond just product quality to also include 

the quality of people, processes, and every other aspect of the organization”. 

Artinya: Kualitas dan kepuasan pelanggan adalah hal yang sama dan kualitas 

adalah konsep luas yang melampaui kualitas produk semata untuk juga mencakup 

kualitas orang, proses, dan setiap aspek lain dari organisasi. 

Oemar Hamalik mendefinisikan mutu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu segi 

normatif dan segi deskriptif. Dalam artian normatif, mutu ditentukan berdasarkan 

pertimbangan (kriteria) intrinsik dan ekstrinsik. Berdasarkan kritria intrisik, mutu 

pendidikan merupakan produk pendidikan yakni manusia yang terdidik sesuai 

dengan standar ideal. Berdasarkan kriteria ekstrinsik, pendidikan merupakan 
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Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdikbud, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (Cet. XII; Jakarta : Balai Pustaka, 2005), h. 677.   
32

Donni Juni Priansa, Menjadi Kepala Sekolah dan Guru Profesional, h. 5. 
33

Marzuki Mahmud, Manajemen Mutu Perguruan Tinggi, (Cet,I; Jakarta: Rajawali Pers. 

2012), h.3. 
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instrumen untuk mendidik, tenaga kerja yang terlatih. Dalam artian deskriptif, 

mutu ditentukan berdasarkan keadaan hasil tes prestasi belajar.
34

 

Pengertian mengenai mutu pendidikan mengandung makna yang 

berlainan. Namun, perlu ada suatu pengertian yang operasional sebagai suatu 

pedoman dalam pengelolaan pendidikan untuk sampai pada pengertian mutu 

pendidikan, kita lihat terlebih dahulu pengertian mutu pendidikan. 

Korelasi mutu dengan pendidikan, sebagaimana pengertian yang 

dikemukakan oleh Ahmad, bahwa Mutu Pendidikan adalah kemampuan sekolah 

dalam pengelolaan secara operasional dan efesien terhadap komponen-komponen 

yang berkaitan dengan sekolah sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap 

komponen tersebut menurut norma/standar yang berlaku.
35

 

Mutu pendidikan dapat dilihat dalam dua hal, yakni mengacu pada proses 

pendidikan dan hasil pendidikan. Proses pendidikan yang bermutu apabila seluruh 

komponen pendidikan terlibat dalam proses pendidikan itu sendiri. Faktor-faktor 

dalam proses pendidikan adalah berbagai input, seperti bahan ajar, metodologi, 

sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya 

lainnya serta penciptaan suasana kondusif. Sedangkan, mutu pendidikan dalam 

konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada 

setiap kurun waktu tertentu.
36

 

Pengertian kualitas atau mutu dapat dilihat juga dari konsep secara absolut 

dan relative. Dalam konsep absolut sesuatu (barang) disebut berkualitas bila 
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Oemar Hamalik, Evaluasi Kurikulum, h. 33.   
35

Dzaujak Ahmad, Penunjuk Peningkatan Mutu pendidikan di Sekolah Dasar (Jakarta: 

Depdikbud 1996), h.8.   
36

Kompri, Manajemen Pendidikan (Cet. II, Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2016), h. 

210-211. 
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memenuhi standar tertinggi dan sempurna. Artinya, barang tersebut sudah tidak 

ada yang melebihi. Bila diterapkan dalam dunia pendidikan konsep kualitas 

absolut ini bersifat elitis karena hanya sedikit lembaga pendidikan yang akan 

mampu menawarkan kualitas tertinggi kepada peserta didik dan hanya sedikit 

yang akan mampu membayarnya. Sedangkan dalam konsep relatif, kualitas berarti 

memenuhi spesifikasi yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan.  

Nurkholis mengemukakan kualitas dalam konsep relatif berhubungan 

dengan produsen, maka kualitas berarti sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan 

pelanggan.
37

 Sekolah sebagai lembaga pendidikan bertugas menyelenggarakan 

proses pendidikan dan proses belajar mengajar dalam usaha untuk mencerdaskan 

dan memperbaiki kualitas kehidupan bangsa.
38

 Dalam konteks pendidikan, 

kualitas yang dimaksudkan adalah dalam konsep relatif, terutama berhubungan 

dengan kepuasan pelanggan. Pelanggan pendidikan ada dua aspek, yaitu 

pelanggan internal dan eksternal.
39

 Pendidikan berkualitas apabila: 

a. Pelanggan internal (kepala sekolah, guru dan karyawan sekolah) berkembang 

baik fisik maupun psikis. Secara fisik antara lain mendapatkan imbalan 

finansial. Sedangkan secara psikis adalah bila mereka diberi kesempatan untuk 

terus belajar dan mengembangkan kemampuan, bakat dan kreatifitasnya. 

b. Pelanggan eksternal, 1) Eksternal primer (para siswa): menjadi pembelajaran 

sepanjang hayat, komunikator yang baik dalam bahasa nasional maupun 

internasional, punya keterampilan teknologi untuk lapangan kerja dan 
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Nurkholis, Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Model dan Aplikasi (Jakarta: PT. 

Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003), h. 68. 
38

Veithzal Rivai dan Sylviana Murni, Education Management Analisis Teori dan Praktik, 

(Cet,III; Jakarta, Rajawali Pers, 2012), h.  897. 
39

Nurkholis, Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Model dan Aplikasi, h. 70-71. 
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kehidupan sehari-hari, inregritas pribadi, pemecahan masalah dan penciptaan 

pengetahuan, menjadi warga negara yang bertanggungjawab. Para siswa 

menjadi manusia dewasa yang bertanggungjawab akan hidupnya.
40

 2) 

Eksternal sekunder (orang tua, para pemimpin pemerintahan dan perusahan); 

para lulusan dapat memenuhi harapan orang tua, pemerintah dan pemimpin 

perusahan dalam hal menjalankan tugas-tugas dan pekerjaan yang diberikan. 

3) Eksternal tersier (pasar kerja dan masyarakat luas); para lulusan memiliki 

kompetensi dalam dunia kerja dan dalam pengembangan masyarakat sehingga 

mempengaruhi pada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan keadilan 

sosial. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa berbicara pendidikan 

bukanlah upaya sederhana, melainkan suatu kegiatan dinamis dan penuh 

tantangan. Pendidikan selalu berubah seiring dengan perubahan jaman. Oleh 

karena itu, pendidikan senantiasa memerlukan upaya perbaikan dan peningkatan 

mutu sejalan dengan semakin tingginya kebutuhan dan tuntunan kehidupan 

masyarakat. 

a. Standar Mutu Pendidikan Nasional 

Standar mutu dalam pendidikan nasional penting untuk dicapai dalam 

setiap lembaga demi memperbaiki kualitas dalam proses pendidikan. Kualitas 

dalam pendidikan merupakan harapan pemerintah agar lulusannya memiliki 

kompetensi keilmuwan dan berbudi pekerti yang unggul. 
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Kartini Kartono, Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), h. 11.. 



47 
 

 
 

Untuk pencapaian atau pemenuhan mutu pendidikan pada satuan 

pendidikan adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan standar-standar lain 

yang disepakati oleh kelompok masyarakat. Sebagaimana yang tertuan dalam 

delapan Standar Nasional Pendidikan yang memiliki keterkaitan antara satu 

dengan yang lainnya yaitu: 

1) Standar Isi; mencakup Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat 

kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis 

pendidikan tertentu memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban 

belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kelender 

pendidikan/akademik. 

2) Standar Proses; Proses pembelajaran pada satuan pendidikan 

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan 

ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai 

dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta 

didik, dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan. 

Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, 

pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan 

pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran 

yang efektif dan efisien. 

3) Standar Kompetensi Lulusan; Standar kompetensi lulusan digunakan 

sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari 

satuan pendidikan, meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau 
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kelompok mata pelajaran mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.  

Kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasa menekankan pada 

kemampuan membaca dan menulis yang sesuai dengan jenjang 

pendidikan. 

4) Standar Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Pendidik penting 

memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, 

sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional. Tingkat pendidikan minimal yang harus 

dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau 

sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: 

a. Kompetensi pedagogik; b. Kompetensi kepribadian; c. Kompetensi 

profesional; dan d. Kompetensi sosial. 

5) Standar Sarana dan Prasarana; Setiap satuan pendidikan wajib memiliki 

sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, 

buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan 

lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur 

dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana 

yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, 

ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, 

ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan 

jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat 
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berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses 

pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 

6) Standar Pengelolaan; Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah 

yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, 

keterbukaan, dan akuntabilitas. Pemerintah Daerah menyusun rencana 

kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program: a. 

Wajib belajar; b. Peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang 

pendidikan menengah; c. Penuntasan pemberantasan buta aksara; d. 

Penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah Daerah maupun masyarakat; e. Peningkatan status guru 

sebagai profesi; f. Akreditasi pendidikan; g. Peningkatan relevansi 

pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat; dan h. Pemenuhan Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan disetujui dan 

dipertanggungjawabkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

7) Standar Pembiayaan; Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, 

biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya 

manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasi, a. Gaji pendidik dan tenaga 

kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; b. Bahan atau 

peralatan pendidikan habis pakai, dan; c. Biaya operasi pendidikan tak 

langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan 

prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain 
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sebagainya dan biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus 

dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran 

secara teratur dan berkelanjutan. Standar biaya operasi satuan pendidikan 

ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP. 

8) Standar Penilaian; Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar 

dan menengah terdiri atas: a. penilaian hasil belajar oleh pendidik; b. 

penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan c. penilaian hasil 

belajar oleh pemerintah dilakukan secara berkesinambungan untuk 

memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan 

harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan 

kenaikan kelas.
41

 

b. Standar Mutu Pendidikan SMK 

Pencapaian mutu dalam pendidikan diatas, terdapat delapan Standar 

Nasional Pendidikan (SNP) yang dinyatakan pada  pasal 2 ayat 1 PP No. 19 tahun 

2005.
42

 Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal yang  penting 

dipenuhi oleh penyelenggara pendidikan diseluruh wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. begitu pun terhadap mutu pendidikan khususnya mutu di 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Namun yang membedakan adalah indikator 

pemenuhan standar pendidikan pada jenjang SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan 

SMK/MAK.  

                                                           
41

Peraturan Pemerintah, “Republik Indonesia, Standar Nasional Pendidikan” 

https://kemenag.go.id/file/dokumen/PP1905.pdf diakses, 22 April 2018 
42

Peraturan Pemerintah, “Republik Indonesia, Standar Nasional Pendidikan pasal 2 ayat 1 

PP No. 19 tahun 2005” https://jodenmot.wordpress.com/2012/12/26/standar-mutu-pendidikan/ 

diakses 22 April 2018. 

https://kemenag.go.id/file/dokumen/PP1905.pdf
https://jodenmot.wordpress.com/2012/12/26/standar-mutu-pendidikan/
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Adapun pemenuhan standar pendidikan yang dirangkum dalam standar 

pendidikan SMK/MAK adalah sebagai berikut:
43

 

1) Standar Isi; 

a. Sekolah melaksanakan pengembangan kurikulum dengan melibatkan 

unsur guru, konselor, kepala sekolah, komite sekolah, dan nara 

sumber, dan pihak-pihak lain yang terkait.  

b. Sekolah, mengembangkan kurikulum berdasarkan acuan dan prinsip-

prinsip pengembangan kurikulum dalam standar isi. 

c. Kurikulum sekolah mencakup kelima kelompok mata pelajaran dengan 

karakteristiknya masing-masing sesuai dengan standar isi. 

d. Sekolah menerapkan beban belajar sesuai dengan standar isi. 

e. Kurikulum sekolah dibuat dengan mempertimbangkan karakter daerah, 

kebutuhan sosial masyarakat, kondisi budaya, dan usia peserta didik. 

f. Sekolah melakukan kegiatan pelayanan konseling yang diperuntukkan 

bagi semua peserta didik yang berkenaan dengan masalah diri pribadi 

dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karier peserta.didik. 

g. Sekolah melaksanakan kegiatan bimbingan konseling secara 

terprogram, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan 

tindak lanjut. 

h. Sekolah melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler secara terprogram, 

yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. 

                                                           
43

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pedoman Pemenuhan Standar Nasional 

Pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), (2012), 

h. 12. 
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i. Sekolah melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler bagi semua siswa 

sesuai dengan minat dan bakat dan kondisi sekolah.
44

 

2) Standar Proses. 

a. Kegiatan untuk merencanakan pembelajaan, kepemilikan silabus, 

Komponen silabus, keterkaitan antar komponen dalam silabus. 

b. Kepemilikan RPP, RPP merupakan kelengkapan guru profesional 

sebelum melaksanakan proses pembelajaran di kelas. 

c. Ketersedian buku teks, buku panduan, sumber belajar lain, 

pemanfaatan buku teks, buku panduan, sumber belajar lain yang 

merupakan bagian terpenting sebagai mendukung kegiatan 

pembelajaran. 

d. Pengelolaan kelas merupakan ukuran terhadap tingkat kompetensi dan 

profesionalisme guru 

e. Kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan RPP baik pada tahap 

pendahuluan, inti, maupun penutup sangat penting karena RPP yang 

telah disusun tidak bermakna apapun jika guru tidak melaksanakannya 

di kelas. 

f. Kegiatan Pemantauan, Pengawasan, dan Evaluasi (persiapan, proses, 

penilaian), dan tindak lanjut merupakan kegiatan supervisi yang 

bermanfaat untuk peningkatan mutu proses pembelajaran.
45
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Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pedoman Pemenuhan Standar Nasional 

Pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), h. 33-

37. 
45

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pedoman Pemenuhan Standar Nasional 

Pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), h. 37-

40. 
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3) Standar Kompetensi Lulusan; 

a. Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk menumbuhkan dan 

mengembangkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab. untuk 

memupuk percaya diri perlu dibarengi dengan rasa tanggung jawab 

agar percaya diri peserta didik adalah yang bertanggung jawab. 

b. Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui program pembiasaan 

untuk mencari informasi/pengetahuan lebih lanjut dari berbagai 

sumber belajar. Jika siswa mampu mencari informasi/ pengetahuan 

sendiri maka ia akan berkembang sesuai minat dan potensi yang 

dimilikinya 

c. Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk mengenal pemanfaatan 

lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab. Dengan selalu 

mendorong siswa untuk memanfaatkan lingkungan secara produktif 

dan bertanggung jawab diharapkan akan terjadi akselerasi peningkatan 

mutu pendidikan. 

d. Siswa memperoleh pengalaman belajar agar menguasai kompetensi 

keahlian dan kewirausahaan melalui kegiatan pembelajaran studi 

kasus/nyata dan rekaan (hanya untuk SMK). Khusus untuk SMK, 

pengalaman belajar dalam penguasaan kompetensi keahlian dan 

kewirausahaan baik melalui kegiatan pembelajaran studi kasus, nyata, 

dan rekaan adalah sangat penting karena lulusan SMK disiapkan untuk 

siap bekerja dan siap melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi. 
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e.  memperoleh pengalaman dalam berkomunikasi baik lisan maupun 

tulisan secara efektif dan santun. kemampuan berkomunikasi adalah 

tujuan utama dari pendidikan karena itu perlu dijadikan indikator 

pemenuhan standar nasional pendidikan. 

f. Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk melaksanakan ajaran 

agama dan akhlak mulia. Jika peserta didik tidak memperoleh 

pengalaman belajar melaksanakan ajaran agama dan akhlak mulia 

dapat dikatakan kegiatan pembelajaran gagal total. 

g. Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk berpartisipasi dalam 

penegakan aturan-aturan sosial. Pendidikan memiliki misi menyiapkan 

siswa untuk dapat hidup di masyarakat yang penuh aturan-aturan 

sosial. Oleh karena itu dianggap penting dijadikan  indikator mutu 

pendidikan. 

h. Siswa memperoleh pengalaman belajar yang dapat menunjukkan 

kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa, negara dan tanah air 

Indonesia. Pendidikan salah satunya memiliki misi untuk 

menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap bangsa, negara dan 

tanah air Indonesia. Dengan demikian perlu dijadikan indikator mutu 

lulusan. 

i. Siswa memahami perawatan tubuh serta lingkungan, mengenal 

berbagai penyakit dan cara pencegahannya serta menjauhi narkoba.
46
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Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pedoman Pemenuhan Standar Nasional 

Pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), h. 41-
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4) Standar Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 

a. Guru mempunyai kualifikasi minimal. Sebagai guru profesional harus 

memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 

2008 tentang Guru dan Dosen dan Permendiknas Nomor 16 tahun 

2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. 

b. Guru mempunyai kompetensi yang dipersyaratkan. Bagian dari 

tuntutan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar 

Kualifikasu Akademik dan Kompetensi Guru dan untuk mendapatkan 

kebermutuan dalam memberikan layanan pembelajaran. 

c. Kepala sekolah memiliki kualifikasi pendidikan minimal merupakan 

syarat formal yang harus dipenuhi dari  Permendiknas Nomor 13 tahun 

2007 tentang standar kepala sekolah/madrasah 

d. Kepala sekolah mempunyai kompetensi yang dipersyaratkan, tanpa 

penguasaan kompetensi yang disyaratkan dalam Permendikan Nomor 

13 tahun 2007, kemajuan sekolah akan sangat lambat, bahkan sekolah 

tidak akan berhasil mencapai visi dan misinya 

e. Tenaga perpustakaan mempunyai kompetensi yang dipersyaratkan, 

Untuk memberikan dukungan yang optimal, diperlukan layanan yang 

professional, karenanya tenaga perpustakaan sekolah haruslah orang-

orang yang memiliki kompetensi.
47
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Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pedoman Pemenuhan Standar Nasional 

Pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), h. 49-
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5) Standar Sarana dan Prasarana; 

a. Luas lahan sekolah sesuai dengan SNP, untuk kepentingan pelayanan 

yang memadai bagi siswa dan proses kerja bagi PTK, lahan sekolah 

harus distandarkan 

b. Buku perpustakaan sesuai dengan standar yang berlaku, sekolah harus 

melengkapi kebutuhan belajar peserta didik, khususnya buku-buku 

perpustakaan sebagai salah satu sumber belajar bagi peserta didik 

c. Peralatan pendidikan di laboratorium, kelengkapan peralatan di 

laboratorium akan memudahkan peserta didik dan guru dalam proses 

praktikum 

d. Kelayakan ruang dan sarana kerja pimpinan menjadi unsur pendukung 

bagi keberhasilan kerja kepala sekolah, dan menjadi ruang untuk 

penerimaan tamu sekolah. 

e. Kelayakan ruang dan sarana kerja guru menjadi unsur pendukung 

untuk keberhasilan kerja guru 

f. Kelayakan/kenyamanan ruang ibadah dan sarana ibadah  menjadi 

unsur penting untuk meningkatkan praktik ibadah warga sekolah di 

ruang ibadah 

g. Kelayakan/kenyamanan ruang dan sarana jamban menjadi unsur 

penting untuk meningkatkan praktik hidup sehat di sekolah. 

h. Kelayakan/kenyamanan ruang dan sarana UKS menjadi unsur 

pendukung untuk meningkatkan praktik hidup sehat di sekolah. 
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i. Kelayakan/kenyamanan ruang dan sarana konseling menjadi unsur 

penting dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling peserta 

didik dan guru BK. 

j. Kelayakan/kenyamanan tempat bermain/ Olahraga dan sarana 

bermain/Olahraga menjadi unsur penting dalam layanan kepada 

peserta didik. 

k. Kelengkapan sarana drainase, pembuangan limbah, pepohonan 

(perindang) memberikan kenyamanan bagi warga sekolah untuk 

tinggal di sekolah.
48

 

6) Standar Pengelolaan; 

a. Sosialisasi visi, misi dan tujuan sekolah dilakukan kepada semua 

warga sekolah merupakan rujukan utama dalam penyusunan rencana 

kerja jangka pendek, menengah maupun panjang 

b. Sosialisasi kurikulum sekolah dilakukan kepada semua warga sekolah, 

semua pihak yang terlibat dengan penyelenggaraan sekolah ybs harus 

mengetahui dan memahami informasi yang tertuang dalam kurikulum 

dengan baik 

c. Sekolah memiliki dokumen rencana kerja sekolah dalam bentuk RKS 

dan RKAS merupakan pedoman bagi semua warga sekolah dalam 

mengelola dan mengembangkan sekolah untuk mencapai visi dan misi 

sekolah dan menjadi salah satu rujukan dalam proses evaluasi 

keberhasilan program kerja/kegiatan sekolah dalam setiap tahunnya. 
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Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pedoman Pemenuhan Standar Nasional 

Pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), h. 53-

65. 



58 
 

 
 

d. Penyusunan RKS memperhatikan pertimbangan komite sekolah, 

disetujui oleh Dewan Pendidikan, dan disahkan berlakunya oleh Dinas 

Pendidikan Kabupaten/Kota atau oleh penyelenggara sekolah bagi 

sekolah swasta. Karena itu RKS dan RAKS perlu untuk diberikan 

pertimbangan oleh unsur-unsur tersebut dan sekolah merupakan bagian 

dari komunitas yang lebih besar, seperti masyarakat kelurahan, 

kecamatan dan seterusnya. 

e. Sekolah melaksanakan program peningkatan mutu sekolah, hal ini 

dikarenakan proses manajemen sekolah diorientasikan untuk 

pencapaian tujuan secara efektif dan efisien 

f. Penyusunan program peningkatan mutu sekolah mendasarkan pada: 

hasil evaluasi diri, hasil akreditasi sekolah, dan kelulusan siswa. Untuk 

kesinambungan program dan hasil yang lebih baik, penyusunan 

program peningkatan mutu  perlu mengggunakan hasil evaluasi diri, 

akreditasi sekolah, dan kelulusan siswa. 

g. Sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga lain untuk mendukung 

implementasi rencana kerja sekolah. Pengelolaan sekolah sangat tidak 

mungkin dilakukan hanya oleh kepala sekolah dan guru, tetapi harus 

melibatkan pihak lain di luar sekolah, seperti orang tua, dan para 

pemangku kepentingan lainnya. Kepala sekolah mengidentifikasi 

pihak-pihak yang potensial untuk menjadi mitra sekolah dalam 

mencapai visi dan misi sekolah, baik secara perorangan, kelompok, 

maupun organisasi. 
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7) Kepemimpinan sekolah mampu menerapkan ciri-ciri kepemimpinan yang 

efektif, kepala sekolah secara konsisten menjaga kesesuaian antara apa 

yang diucapkan dengan apa yang dilakukan dalam proses 

kepemimpinannya.
49

 

8) Standar Pembiayaan; 

a. Ada unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam rapat penetapan 

besaran pembiayaan yang harus ditanggung oleh orang tua siswa. 

Keterlibatan masyarakat dalam penetapan biaya sekolah merupakan 

bagian penting dari penguatan komitmen (rasa memiliki) masyarakat 

terhadap sekolah. 

b. Besaran perolehan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat 

Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota, orang tua 

siswa, dan Sekolah menyusun laporan pengelolaan pembiayaan. 

Penyusunan keuangan sekolah harus mengidentifikasi semua 

pemasukan keuangan sekolah, sehingga sekolah dapat dengan mudah 

memetakan pemenuhan kebutuhan biaya operasional dan  investasi 

sekolah ketika menyusun RKAS. 

c. Kemudahan akses terhadap laporan pengelolaan keuangan. 

Kemudahan akses informasi pengelolaan keuangan akan membangun 
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Pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), h.66-
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“kepercayaan” dan komitmen (rasa memiliki) para pemangku 

kepentingan terhadap sekolah.
50

 

9) Standar Penilaian; 

a. Guru membuat rancangan penilaian yang menggunakan berbagai 

teknik penilaian, misal tes untuk prestasi belajar, pengamatan untuk 

perilaku, lembar penilaian untuk proses pencapaian kompetensi. 

b. Guru menyusun instrumen yang memenuhi syarat substansi, 

konstruksi, dan bahasa. Instrumen penilaian yang dikembangkan oleh 

guru akan lebih bermakna dan tepat sasaran dalam pengukuran hasil 

belajar. Dengan demikian dianggap penting dan dijadikan indikator 

pemenuhan standar penilaian jika instrumen dikembangkan oleh 

masing-masing guru. 

c. Siswa menerima informasi hasil ulangan harian. Tujuan dari kegiatan 

evaluasi adalah mengukur kemampuan atau kompetensi siswa. Oleh 

karena itu siswa berhak memperoleh informasi tentang hasil-hasil 

ulangan umum. 

d. Guru memberikan remidi pada siswa yang belum mencapai KKM. 

Setelah melakukan ulangan, guru memeriksa lembar jawaban dan 

engolah data hasil ulangan menjadi infrormasi yang bermakna bagi 

peserta didik serta membagian hasil ulangan kepada peserta didik 

setelah data hasil ulangan direkap oleh guru. 

                                                           
50

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pedoman Pemenuhan Standar Nasional 
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e. Guru menggunakan berbagai teknik penilaian untuk menilai hasil 

belajar kognitif, keterampilan, dan afektif. Untuk memperoleh data 

pengukuran dengan hasil yang tepat sesuai aspek kognitif, afektif, dan 

keterampilan dibutuhkan teknik penilaian yang valid dan reliabel. 

Dengan demikian setiap penilaian harus dirancang dengan 

memperhatikan berbagai teknik penilaian dan aspek yang akan dinilai. 

f. Guru melaporkan hasil penilaian setiap akhir semester. Melaporkan 

hasil penilaian merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip 

akuntabilitas dalam pendidikan. 

g. Guru melakukan penilaian terhadap perilaku kerja siswa sewaktu 

praktik di bengkel/kebun/modiste (hanya untuk SMK). Tes praktek 

merupakan tes perbuatan yang hasilnya berupa produk atau perilaku 

yang sesuai dengan harapan tujuan pembelajaran. Proses penilaian uji 

praktek adalah pengamatan atau observasi. 

h. Guru menilai produk hasil praktik siswa (hanya untuk SMK). 

Penilaian produk merupakan bagian dari portofolio hasil belajar yang 

dinilai sesuai dengan harapan tujuan pembelajaran. Proses penilaian 

produk adalah observasi produk hasil praktek. 

i. Pemantauan terhadap pelaksanaan ujian. Jika pelaksanaan ujian tidak 

tertib, banyak kecurangan, dan dengan suasana yang tidak kondusif 
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maka hasil ujian dianggap tidak sah. Oleh karena ini perlu pemantauan 

yang ketat dalam penyelenggaraan ujian.
51

 

3. Implementasi Entrepreneurship bagi Peningkatan Mutu Pendidikan 

Dalam mengimplemtasikan kompetensi kewirausahaan di sekolah, seorang 

kepala sekolah penting untuk memilki strategi agar yang diharapkan dapat 

berjalan dengan lancar. 

Dengan adanya strategi kewirausahaan di sekolah, diharapkan sekolah 

dalam melaksanakan kompetensi kewirausahaannya dapat berjalan dengan lancar 

agar percapai pendidikan yang berkualitas. Pemikiran tentang mutu pendidikan 

dapat ditemukan dalam berbagai perspektif sesuai dengan sudut pandang dan 

perlu ada suatu pengertian operasional sebagai suatu pedoman dalam pengelolaan 

pendidikan. 

Kepala sekolah dapat juga disebut sebagai manajer sekolah, karena kepala 

sekolah sangat paham dengan kehidupan sekolah sehari-hari. Seorang kepala 

sekolah menduduki jabatannya karena ditetapkan dan diangkat oleh atasan 

(Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau kepala yayasan). 

Beberapa indikator dalam mengukur mutu pendidikan untuk menciptakan 

sekolah yang efektif menurut Heneveld dalam Priansa disajikan dalam table 

berikut:
52
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Tabel IV 

Mutu Pendidikan dalam Menciptakan Sekolah Efektif 

Keadaan Sekolah Kondisi Pendukung 
Proses Belajar 

Mengajar 

Harapan/cita-cita atau 

semangat peserta didik 

yang tinggi 

Kepemimpinan yang 

efektif 

Lama waktu belajar 

Tata tertib dan disiplin Kemampuan mengajar Fariasi dalam strategi 

mengajar 

Pengorganisasian 

kurikulum 

Fleksibilitas dan 

otonomi 

Frekuensi tugas yang 

di bawah ke rumah 

Penghargaan dan insentif Lamanya peserta 

didik/tenaga pengajar 

berada dalam sekolah 

Frekuensi penilaian 

dan umpan balik 

Pada prinsipnya kompetensi kewirausahaan kepala sekolah di semua 

tingkat maupun indikator atau kriteria yang dapat dijadikan tolak ukur mutu 

pendidikan yaitu:  

a. Hasil akhir pendidikan. 

b. Hasil langsung pendidikan, hasil langsung inilah yang dipakai sebagai titik 

tolak pengukuran mutu pendidikan suatu lembaga pendidikan.  

c. Proses pendidikan.  

d. Instrumen input, yaitu alat berinteraksi dengan raw input (siswa). 

e. Raw input dan lingkungan.
53

 

Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu dalam hal ini mengacu pada 

konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah. 

Prestasi yang dicapai dapat berupa hasil test kemampuan akademis (misalnya 

                                                           
53

Nurhasan, Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia, Kurikulum untuk Abad 21, 

Indikator Cara Pengukuran dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi mutu Pendidikan, (Jakarta, 

PT. Sindo, 1994) h. 390. 
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ulangah harian, mid semester, UAN, dan lain-lain), dapat pula prestasi di bidang 

lain misalnya dalam cabang olah raga atau seni. Bahkan prestasi sekolah dapat 

berupa kondisi yang tidak dapat dipegang intangible (tidak berwujud) seperti 

suasana disiplin, keakraban, saling menghormati dan sebagainya. 

Dalam proses pendidikan yang bermutu terlibat berbagai input. Seperti: 

bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai 

kemampuan guru), sarana sekolah dukungan administrasi, sarana prasarana dan 

sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Manajemen sekolah 

dukungan kelas mensinkronkan berbagai input tersebut atau mensinergikan semua 

komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar baik antara guru, siswa dan 

sarana pendukung di kelas maupun di luar kelas, baik konteks kurikuler maupun 

ekstrakurikuler, baik dalam lingkup substansi yang akademis maupun yang non 

akademis dalam suasana yang mendukung proses pembelajaran antara proses dan 

pendidikan yang bermutu saling berhubungan. Akan tetapi agar proses itu tidak 

salah arah, maka mutu dalam arti hasil output harus dirumuskan terlebih dahulu 

oleh sekolah, dan jelas target yang akan dicapai untuk setiap tahun kurun waktu 

tertentu. 

Berbagai input dan proses dituntut untuk selalu mengacu pada mutu hasil 

output yang ingin dicapai. Adapun instrumental input, yaitu alat berinteraksi 

dengan raw input (siswa) seperti guru yang memiliki komitmen yang tinggi dan 

total serta kesadaran untuk berubah dan mau berubah untuk maju, menguasai ajar 

dan metode mengajar yang tepat, kreatif, dengan ide dan gagasan baru tentang 

cara mengajar maupun materi ajar, membangun kinerja dan disiplin diri yang baik 
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dan mempunyai sikap positif dan antusias terhadap siswa, bahwa mereka mau 

diajar dan mau belajar. Kemudian sarana dan prasarana belajar penting tersedia 

dalam kondisi layak pakai, bervariasi sesuai kebutuhan, alat peraga sesuai dengan 

kebutuhan, media belajar disiapkan sesuai kebutuhan. Biaya pendidikan dengan 

sumber dana, budgeting, kontrol dengan pembukuan yang jelas.  

Sudarman Damin mengatakan bahwa jika sebuah institusi hendak 

meningkatkan mutu pendidikannya maka minimal melibatkan lima faktor yang 

dominan, yaitu:
54

  

1) Kepemimpinan Kepala Sekolah; kepala sekolah dituntut memiliki dan 

memahami visi kerja secara jelas, mampu dan mau bekerja keras, 

mempunyai dorongan kerja yang tinggi, tekun dan tabah dalam bekerja, 

memberikan layananyang optimal, dan disiplin kerja yang kuat.  

2) Guru; keterlibatan guru secara maksimal, dengan meningkatkan 

kompetensi dan profesi kerja guru dalam kegiatan seminar, lokakarya serta 

pelatihan sehingga hasil dari kegiatan tersebut diterapkan di sekolah. 

3) Siswa; pendekatan yang penting dilakukan adalah anak sebagai pusat 

sehingga kompetensi dan kemampuan siswa dapat digali sehingga sekolah 

dapat menginventarisir kekuatan yang ada pada siswa. 

4) Kurikulum; adanya kurikulum yang konsisten, dinamis, dan terpadu dapat 

memungkinkan dan memudahkan standar mutu yang diharapkan sehingga  

tujuan dapat dicapai secara maksimal. 

                                                           
54

Sudarman damin, Visi Baru Manajemen Sekolah. (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), h. 56.. 
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5) Jaringan Kerjasama; jaringan kerjasama tidak hanya terbatas pada 

lingkungan sekolah dan masyarakat semata (orang tua dan masyarakat) 

tetapi dengan organisasi lain, seperti perusahaan atau instansi pemerintah 

sehingga output dari sekolah dapat terserap di dalam dunia kerja.  

Berdasarkan pendapat diatas, dapat dijelaskan bahwa kepala sekolah dan 

guru mempunyai tanggung jawab besar terhadap peningkatan mutu pendidikan di 

sekolah. Namun dalam hal peningkatan mutu pendidikan di sekolah, tidak kalah 

penting faktor sarana dan prasarana yang memadai disertai dengan pengolaan 

pemanfaatan secara optimal. Sedangkan dalam mencapainya diperlukan 

pemahaman dan pengaplikasian manajemen sarana dan prasarana pendidikan. 

Bagi pengambil kebijakan di sekolah pemahaman tentang sarana dan prasarana 

akan membantu memperluas wawasan tentang bagaimana ia dapat berperan dalam 

merencanakan, menggunakan dan mengevaluasi sarana dan prasarana yang ada 

sehingga dapat dimanfaatkan dengan optimal guna mencapai tujuan pendidikan.
55

  

Pada prinsipnya kompetensi kewirausahaan kepala sekolah di semua 

tingkat pendidikan menjadi sarana kemampuan manusia untuk dibahas dan 

dikembangkan. Dalam pengalaman historis, tidak ada satu negara manapun yang 

mampu mencapai kemajuan yang hakiki tanpa didukung penyempurnaan 

pendidikan. Negara-Negara Eropa yang terkenal sebagai kawasan negara-negara 

yang maju itu sebenarnya sebagai akibat dari pembangunan pendidikannya.
56

 

                                                           
55

Mulyono, Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan (Cet:I; Jakarta:  Ar-Ruzz 

Media, 2010), h. 115. 
56

Mujamil Qomar, Epistimologi Pendidikan Islam dari Metode Rasional hingga Metode 

Kritik, (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 226.   
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Pendidikan merupakan suatu masalah yang sangat penting dalam 

kehidupan manusia. Maju tidaknya suatu bangsa sangat tergantung pada 

pendidikan bangsa tersebut. Artinya jika pendidikan suatu bangsa dapat 

menghasilkan manusia yang berkualitas lahir batin. Otomatis bangsa tersebut 

akan maju, damai dan tentram. Sebaliknya jika pendidikan suatu bangsa 

mengalami stagnasi maka bangsa itu akan terbelakang disegala bidang. 

Mutu produk pendidikan akan dipengaruhi oleh sejauh mana lembaga 

mampu mengelola seluruh potensi secara optimal mulai dari tenaga kependidikan, 

peserta didik, proses pembelajaran, sarana pendidikan, keuangan dan termasuk 

hubungannya dengan masyarakat. 

Pada kesempatan ini, lembaga pendidikan dituntut mampu merubah 

paradigma baru pendidikan yang berorientasi pada mutu semua aktivitas yang 

berinteraksi didalamnya yang mengarah pencapaian pada mutu.Globalisasi 

menuntut adanya perubahan paradigma dalam dunia pendidikan. Untuk 

melakukan hal tersebut, peranan manajemen pendidikan sangat signifikan untuk 

menciptakan sekolah yang bermutu. 

Lulusan bermutu merupakan SDM yang kita harapkan bersumber dari 

sekolah yang bermutu (efektif). Sehingga sistem pendidikan kita untuk 

menetaskan mutu sumber daya manusia agar mampu berkompetisi secara 

profesional dengan bangsa lain. Sebelum melangkah kesana, dunia pendidikan 

penting memenuhi hal-hal sebagai berikut:  

a. Perbaikan manajemen pendidikan sekolah. 

b. Persediaan tenaga kependidikan yang profesional. 
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c. Perubahan budaya sekolah (visi, misi, tujuan dan nilai). 

d. Peningkatan pembiayaan pendidikan.  

e. Pengoptimalan dukungan masyarakat terhadap pendidikan.
57

 

Selain itu, dalam menjawab berbagai permasalahan yang ada di 

lingkungan pendidikan khususnya pendidikan Islam terletak pada Manajemen 

Mutu Terpadu yang akan memberi solusi para professional pendidikan untuk 

menjawab tantangan masa kini dan masa depan. Karena manajemen mutu terpadu 

dapat digunakan untuk membangun aliansi antara pendidikan, bisnis dan 

pemerintah. Manajemen mutu terpadu dapat membentuk masyarakat respon 

terhadap perubahan tuntutan masyarakat di era globalisasi ini. manajemen mutu 

terpadu dapat pula membentuk sekolah yang tanggap dan mampu merespon 

perubahan yang terjadi dalam bidang pendidikan demi memberikan kepuasan 

pada stakeholder. 

Abad ke-21 merupakan momentum yang penuh tantangan bagi negara 

sedang berkembang seperti Indonesia. Kita perlu mencari model baru manajemen 

pendidikan untuk meningkatkan mutu lulusan sekolah. Tidak ada salahnya jika 

mempelajari usaha-usaha di bidang pendidikan dalam beberapa dekade terakhir 

abad XX di Negara maju, seperti Amerika, Jepang, dan Inggris serta Malaysia. 

Negera-negera tersebut ketika itu merasa perlu menerapkan TQM (Total Quality 

Manajemen) atau Manajemen Mutu Terpadu dalam bidang pendidikan, tapi 

sekaligus sebagai model yang mengutamakan perbaikan berkelanjutan.
58
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Syafarudin, Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan, (Jakarta: Grasindo, 2002), 

h.19. 
58

 Syafaruddin, Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidkan,  h. 15-16.   
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kualitas lulusan suatu lembaga pendidikan menjadi prioritas utama dalam 

mempertahankan keberadaannya. Sedangakan dalam hal pelaksanaan 

entrepreneurship (Kewirausahaan) sangat membantu dalam pencapaian lulusan 

yang berkualitas.  

Lembaga pendidikan yang memiliki lulusan yang mampu memenuhi 

harapan masyarakat, akan menjadi idola dan diandalkan serta senantiasa pendapat 

perhatian dari berbagai pihak. Menurut peneliti, andai ada lembaga pendidikan 

yang menawarkan sekolah sambil kerja dan berpenghasilan maka lembaga yang 

demikian itu akan laris ditengah masyarakat. Paling tidak setelah selesai di 

SMA/SMK sederajat langsung dapat kerja. Untuk itu lembaga pendidikan penting 

untuk mampu menyediakan kualitas pembelajaran yang mampu memenuhi 

harapan masyarakat. 

C. Kerangka Konseptual 

Kepala sekolah mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mengelola 

sekolah yang dipimpinnya. Penyelenggaraan pendidikan melalui Manajemen 

Berbasis Sekolah memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk mengelola 

sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kemampuannya. Namun, selain 

memberikan keleluasaan juga memberikan tantangan bagi masing-masing sekolah 

untuk mandiri. 

Kompetensi kepala sekolah yang cukup sentral dan merupakan inti dari 

keberlanjutan program sekolah diantaranya adalah kompetensi manajerial, 

kepribadian, kewirausahaan, supervisi dan sosial. Namun, dewasa ini kompetensi 

kepala sekolah yang menunjang dalam memajukan, mengembangkan, dan 
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memandirikan sekolah adalah dimensi kompetensi kewirausahaan. Sebagai upaya 

mewujudkan kompetensi kewirausahaannya, maka kepala sekolah penting untuk 

mampu menunjukkan kemampuan mengelola sekolah secara efektif, efisien, dan 

mandiri agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Kompetensi kewirausahaan kepala sekolah ini memiliki beberapa 

karakteristik yang meliputi: a) menciptakan inovasi yang berguna bagi 

pengembangan sekolah, b) bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah 

sebagai organisasi pembelajar yang efektif, c) memiliki motivasi yang kuat untuk 

sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin 

sekolah, d) pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam 

menghadapi kendala yang dihadapi sekolah, dan e) memiliki naluri kewirausahaan 

dalam mengelola kegiatan sekolah sebagai sumber belajar peserta didik. Adanya 

beberapa karakteristik tersebut kepala sekolah diharapkan mampu mengelola, 

memajukan, mengembangkan, dan memandirikan sekolah sehingga bisa menjadi 

sekolah mandiri yang bermutu. 

Berkaitan dengan hal tersebut kepala sekolah dituntut dapat meningkatkan 

layanan dan kualitas sekolah. Jika kualitas sekolah baik, masyarakat terutama 

orang tua akan bersedia berperan aktif di sekolah, karena yakin anaknya akan 

mendapat pendidikan yang baik. Di sinilah pentingnya pribadi wirausaha kepala 

sekolah untuk berusaha meningkatkan kualitas sekolah agar masyarakat mau 

berpartisipasi dalam berbagai program sekolah. 

Pada prinsipnya kompetensi kewirausahaan kepala sekolah di semua 

tingkat maupun jenjang pendidikan itu sama, termasuk di SMA/SMK sederajat. 
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Melalui kompetensi kewirausahaan tinggi yang dimiliki oleh kepala sekolah 

diharapkan mampu mengelola, memajukan, mengembangkan, dan mewujudkan 

sekolah mandiri sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya dan 

mampu bersaing dengan sekolah lain. 

Adapun yang menjadi kerangka konseptual dalam kajian ini sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Menciptakan inovasi yang berguna bagi 

pengembangan sekolah. 

b) Bekerja keras untuk mencapai 

keberhasilan sekolah sebagai organisasi 

pembelajar yang efektif. 

c) Memiliki motivasi yang kuat untuk 

sukses dalam melaksanakan tugas pokok 

dan fungsinya sebagai pemimpin 

sekolah. 

d) Pantang menyerah dan selalu mencari 

solusi terbaik dalam menghadapi 

kendala yang dihadapi sekolah. 

e) Memiliki naluri kewirausahaan dalam 

mengelola kegiatan sekolah sebagai 

sumber belajar peserta didik. 

Sekolah Bermutu 

Kompetensi 

Mandiri 

Kompetensi Kepala Sekolah 
Kompetensi Kewirausahaan Kepala 

Sekolah 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian ini field research, yakni jenis penelitian lapangan yang 

menekankan corak fenomenologik pada konstruksi kualitatif dalam bentuk 

kegiatan observasi di lapangan. Sugiyono menyatakan pada penelitian kualitatif, 

pengumpulan data dilakukan pada natural setting dan tehnik pengumpulan 

datanya lebih bayak pada observasi, wawancara mendalam dan dokumntasi.
1
 

Observasi digunakan untuk menyelidiki hubungan atau untuk menguji hipotesis.
2
 

Dengan demikian, penelitian observasi di sini dilakukan dengan berdasarkan 

kerangka kualitatif yang mengarah pada uraian deskriptif.  

Penelitian ini adalah field research, maka ditetapkan lokasi penelitian, 

yakni di Kabupaten Sinjai dengan lokasi sasaran penelitian pada Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri 1 Sinjai dengan sasaran kepala sekolah SMK Negeri 

1 Sinjai.  

Berkenaan dengan itulah, kembali ditegaskan bahwa penelitian ini lebih  

menekankan pada jenis metode penelitian kualitatif, yakni penelitian yang 

memiliki karakteristik yang menurut Suharsimi Arikunto antara lain mempunyai 

natural setting sebagai sumber data langsung, peneliti merupakan instrumen kunci 

(key instrument), bersifat deskriptif, lebih memperhatikan proses dari pada 

produk, cenderung menganalisis data secara induktif, dan makna adalah hal yang 

                                                           
1
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatf dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 

2010), h. 63 

2
Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 8. 
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esensial di dalamnya.
3
 Penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik, 

karena situasi lapangan penelitian bersifat natural atau wajar, apa adanya, tanpa 

dimanipulasi, diatur dengan instrumen atau tes, melalui pendekatan kualitatif, 

diharapkan terangkat gambaran mengenai aktualitas, realitas, dan persepsi sasaran 

penelitian tanpa tercemar oleh pengukuran formal.
4
  

Menurut Bogdan dan Taylor seperti yang dikutip Moleong, metodologi 

kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati.
5
 

Dengan demikian penelitian kualitatif dalam tesis ini lebih mengarah pada 

kerangka deskriptif dengan corak fenomenologik berdasarkan fakta dan data yang 

ditemukan melalui field research di lokasi penelitian.   

B. Pendekatan Penelitian 

  Merujuk pada judul penelitian dan rumusan masalah yang diteliti, maka 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

multidisipliner meliputi pendekatan keilmuan berupa teologis normatif dan 

yuridis formal.  

 Pendekatan teologis normatif digunakan dalam rangka melihat fenomena-

fenomena kompetensi yang dimiliki. Pendekatan ini, dijadikan dasar penelitian ini 

dalam melihat pelaksanaan kompetensi yang dimiliki kepala sekolah di SMK 

Negeri 1 Sinjai. 

                                                           

3
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), h. 28-29.  

4
Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD (Cet. XIl Bandung: 

Alfabeta, 2008), h. 1.  
5
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Cet. XXVII : Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2010),  h. 3. 
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 Pendekatan yuridis formal karena penelitian ini fokus pada persoalan 

kinerja tenaga kependidikan yang merujuk undang-undang pendidikan secara 

umum dan peraturan pemerintah berkenaan dengan masalah pendidikan secara 

khusus. Sehingga kebenaran informasi yang diperoleh semaksimal mungkin 

sesuai dengan realitas alamiah lapangan. 

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua, yakni data dalam 

kategori primer dan skunder.  

    1. Data Primer 

Data primer adalah temuan yang diperoleh secara langsung dari lokasi 

penelitian yakni di SMK Negeri 1 Sinjai. Pada lokasi tersebut yang ditemui yakni 

kepala sekolah dan guru. Data primer ini ditemukan dari hasil observasi di 

lapangan dan dari informan yang akan memberikan berbagai informasi yang 

diperlukan selama proses penelitian. Informan tersebut terdiri atas dua, ada 

informan kunci dan informan tambahan.
6
 Informan kunci yang dimaksud di sini 

adalah informan utama adalah kepala sekolah dan informan lainnya adalah 

sejumlah guru di SMK Negeri 1 Sinjai. Selain informan, sumber data berupa hasil 

observasi juga merupakan data primer, yakni hasil observasi yang penulis 

temukan secara riil di lokasi penelitian. 

    2. Data Skunder 

Data sekunder adalah yang diperoleh dari buku-buku, majalah, internet, 

media cetak dan informasi yang disampaikan dari berbagai pihak yang memahami 

                                                           

6
Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif 

Pendekatan (Cet V; Jakarta: Kencana, 2010), h. 171. 
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kompetensi kewirausahaan kepala sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di 

SMK Negeri 1 Sinjai. Setelah data yang diperoleh terkumpul sebagai informan 

tambahan yang dapat memberi data pendukung secara skunder, selanjutnya 

dilakukan pengolaan data dan analisis data. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian field research merupakan 

teknik-teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data di lapangan. Secara 

umum metode penelitian tersebut banyak sekali dan berbeda-beda seperti yang 

dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto, yang dalam hal ini bisa berupa 

penggunaan tes/pengujian, observasi/pengamatan, kuesioner/ angket, interviu/ 

wawancara, dan dokumentasi.
7
 Dari sekian metode tersebut, maka yang penulis 

gunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pengamatan/Observasi 

Pengamatan atau observasi yang dilakukan pada penelitian ini, yaitu 

pengumpulan data dengan cara terjung langsung di lapangan, yakni di lokasi 

penelitian dengan melakukan pengamatan langsung mengenai berbagai kegiatan/ 

aktivitas kepala sekolah SMK Negeri 1 Sinjai. 

Agar observasi yang dilakukan oleh peneliti memperoleh hasil yang 

maksimal, maka dalam pelaksanaannya peneliti bukan hanya sekedar mencatat, 

tetapi juga harus mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian ke 

dalam suatu skala bertingkat. Di sini peneliti senantiasa berada di lapangan untuk 

melakukan pengamatan secara terus menerus melalui dua cara, yaitu observasi 

                                                           

7
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik, h. 192.  
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partisipasi dan non-partisipan. Observasi partisipasi dilakukan saat peneliti ikut 

terlibat secara langsung, Sedangkan observasi non partisipan adalah  observasi 

yang dilakukan dimana peneliti tidak menyatu dengan yang diteliti, peneliti hanya 

sekedar sebagai pengamat. Fokus pengamatan yang dilakukan oleh penulis adalah 

aktivitas kepala sekolah dalam kegiatan di SMK Negeri 1 Sinjai. 

2. Wawancara/Interviu 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, wawancara itu 

dilakukan dengan dua pihak, yakni pewawancara merupakan orang yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai adalah orang yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu atau disebut dengan informan.
8
 

Sebagai metode pengumpulan data dilakukan wawancara sejak peneliti 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan data awal yang berkaitan dengan 

permasalahan yang harus diteliti dan untuk mendapatkan informasi yang akurat di 

lapangan terhadap beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.
9
 

Penggunaan teknik ini dimaksudkan untuk menggali informasi yang berhubungan 

dengan kompetensi kepala sekolah dan kontribusi kepala sekolah terhadap 

peningkatan mutu Pendidikan di SMK Negeri 1 Sinjai.  

 

 

 

                                                           
8
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Cet. XXVII : Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2010),  h. 180. 

9
Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat 

dilakukan melalui tatap muka (face to face) maupun dengan menggunakan telepon. Suharsimi 

Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik, h. 157. 
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3. Studi Dokumen/Kajian Kepustakaan 

Dokumntasi adalah cara mendapatkan data dengan menelaah referensi-

referensi dan mencatat buku-buku arsip, dokumen, foto-foto yang berkaitan 

dengan fokus masalah penelitian.
10

 

Penggunaan studi dokumen/kajian pustaka dalam penelitian ini 

dimaksudkan untuk mendapatkan hal-hal yang tersedia dalam bentuk dokumen 

(tertulis) yang sulit diperoleh melalui wawancara. Selain itu, penggunaan studi 

dokumen/kajian pustaka dimaksudkan untuk mendalami hal-hal yang 

berhubungan dengan data sekunder.  

E. Instrumen Penelitian  

Intsrumen penelitian merupakan prosedur teknis yang praktis digunakan 

dalam mengumpulkan data di lapangan. Instrumen utamanya adalah pedoman 

observasi, pedomanan wawancara dan format dokumentasi. 

Melalui observasi penulis melihat keadaan di lapangan kemudian 

membuat catatan khusus dengan cara mengumpulkan informasi melalui catatan, 

rekaman, blangko penelitian, dan pedoman pertanyaan.  

Instrumen penelitian berikutnya, adalah menyiapkan pedoman pertanyaan 

yang dihadapkan pada informan untuk memperoleh keterangan. Dalam penelitian 

ini, penulis menggunakan metode wawancara dengan cara menyampaikan 

pertanyaan terkait dengan pedoman yang dibuat oleh penulis.  

Selanjutnya melalui dokumentasi berbentuk rekaman, instrumen tersebut 

digunakan untuk menyimpan data penelitian. Dalam hal ini, penulis menyediakan 

                                                           
10

 A. Kadir Ahmad, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif, (Makassar: Indobis 

Media Center, 2003), h. 116. 
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tape-recorder, handphone, dan kamera. Khusus untuk data rekaman dari tape-

recorder dan  handphone akan ditranskrip dalam bentuk tulisan.  

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menata secara 

sistematis catatan hasil pengamatan data tertulis, serta memprediksi hasil 

wawancara. Data yang telah terkumpul dideskripsikan sebagai temuan dalam 

laporan penelitian. Adapun prosedur pengolahan data selama di lapangan 

dianalisis secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 

yang terdiri atas tiga aktivitas, yaitu data reduction, data display dan conslusion 

drawing/verification.
11

 Ketiga rangkaian aktivitas teknik analisis data tersebut 

penulis terapkan sebagai berikut: 

1. Data Reduction 

Reduksi data dengan cara penulis merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya dan membuang 

yang tidak perlu. Dalam penelitian yang penulis lakukan data perlu dicatat 

secara teliti dan rinci. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh 

tujuan yang akan dicapai. Data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dengan 

demikian, data yang direduksi dapat dibantu degan peralatan seperti komputer, 

notebook dan lain. 

 

                                                           

11
Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan, h. 336. 
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2. Display Data/Penyajian data 

Penyajian data dalam bentuk kualitatif yakni setelah data direduksi, maka langkah 

selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, dimana penyajian 

data dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau kedalam bentuk naratif deskriptif 

(pengungkapan secara tertulis).
12

 Dengan tujuan untuk memudahkan dalam 

mendeskripsikan penelitian sehingga memudahkan untuk mengambil kesimpulan. 

3. Conclusion Drawing and Verification  

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Data yang sudah dipolakan kemudian difokuskan dan 

disusun secara sistematik dalam bentuk naratif, kemudian melalui induksi data 

tersebut disimpulkan.
13

 Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat 

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga 

tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih 

bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan 

sehingga memerlukan verifikasi lebih lanjut. 

Setelah selesai di lapangan, simpulan-simpulan yang diperoleh dari tahap 

sebelumnya yang terkumpul melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, 

maka selanjutnya data tersebut akan dianalisa kedalam analisis kualitatif yang 

merupakan teknik pengelolaan data yang dilakukan dalam rangka 

mendeskripsikan atau membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis 

konseptual. 

 

                                                           
12

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD, h. 249. 
13

Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif, (Cet, 1; Jakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2012), h. 199. 
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G. Keabsahan Data Penelitian  

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini, dilakukan melalui tahap 

pengecekan kredibilitas data dengan teknik: 

1. Perssistent Observasion.  

Untuk memahami gejala/peristiwa yang mendalam, dilakukan pengamatan 

secara berulang-ulang, merupakan perpanjangan pengamatan yang penulis 

lakukan guna memperoleh data yang sahih (valid) dari sumber data dengan cara 

meningkatkan intensitas pertemuan dengan nara sumber yang dijadikan informan, 

dan melakukan penelitian dalam kondisi yang wajar dan waktu yang tepat. 

2. Triangulasi (triangulation) 

Mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh 

dengan triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi dilakukan meliputi empat hal 

pokok yakni triangulasi data, triangulasi peneliti, triangulasi teori dan triangulasi 

metodologi. Melalui teknik pemeriksaan ini diyakini fakta, data dan informasi 

yang ada dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi persyaratan kesahihan dan 

keandalan data yang ditemukan. 

Triangulasi (triangulation) sebagai wujud pemeriksaan keabsahan data 

sangat diperlukan dalam pendekatan kualitatif demi kesahihan dan keandalan 

serta tingkat kepercayaan data yang terkumpul. Validitas dan reliabilitas data 

perlu diuji melalui teknik pemeriksaan keabsahan data atau teknik menguji dan 

memastikan temuan. 

Penelitian ini menggunakan teknik menguji dan memastikan temuan 

melalui memeriksa kepresentatifan yakni aspek pemilihan informan yang 
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mewakili masalah yang diteliti, memeriksa pengaruh peneliti, memberi bobot 

pada bukti, membuat perbandingan atau pertentangan, memeriksa makna segala 

sesuatu di luar, menggunakan kasus ekstrem, menyingkirkan hubungan palsu, 

membuat replica temuan, mencari penjelasan tandingan, memberi bukti yang 

negatif serta teknik terakhir adalah mendapatkan umpan balik informan. 

3. Member check  

Member check dilakukan dengan cara diskusi teman sejawat secara 

langsung pada saat wawancara dan secara tidak langsung dalam bentuk 

penyampaian rangkuman hasil wawancara yang sudah ditulis oleh peneliti. 

Member check merupakan proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada 

pemberi data, tujuan member check ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh 

data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan pemberi data. 

Dalam penelitian ini penulis melakukan member check kepada semua 

sumber data terutama kepada mereka yang mengetahui kompetensi kepala sekolah 

dalam peningkatan mutu pendidikan di SMK Negeri 1 Sinjai. Untuk validitas 

data, maka member check ini diperluas kepada stakeholder pendidikan. 

4. Referential adequacy check 

Pengecekan kecukupaan referensi dengan mengarsip data yang terkumpul 

selama penelitian di lapangan. Menggunakan referensi yang cukup disini adalah 

adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. 

Oleh karena itu supaya validitas penelitian ini dapat dipercaya maka penulis 

mengumpulkan semua bukti penelitian yang ada. Semua berkas hasil wawancara 

dan dokumen diarsipkan dalam bundel khusus, sehingga mudah untuk 
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mengajukan data yang ditemukan di lapangan apabila ada pihak lain yang 

meminta bukti akuntabilitas dari hasil penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A.  Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

a. Sejarah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sinjai  

Riwayat singkat berdirinya SMK Negeri 1 Sinjai Kelurahan Biringgere 

bertempat di jalan tekukur No. 1 pada tahun 1969 tepatnya di bulan juli, Pada 

awal terbentuknya sekolah tersebut yang diberi nama dengan SMEA yang 

mempunyai 2 jurusan yaitu tata buku,dan tata niaga. Seiring berjalannya waktu, 

SMEA semakin berkembang (tambah jurusan) menjadi tata buku, tata niaga, 

akuntansi, administrasi, dan penjualan.  

Akhirnya pihak kementerian sepakat dengan pengelola sekolah untuk 

mengganti nama sekolah SMEA menjadi SMK jurusannya bertambah menjadi 

akutansi, administrasi, pemasaran (penjualan), koperasi, sekitar tahun 2007 ada 

penambahan jurusan yaitu tata busana, dan sekitar tahun 2008 bertambah lagi 

jurusan TKJ (tekhnik komputer dan jaringan), jadi SMK sekarang mempunyai 5 

jurusan yaitu akuntansi, administrasi, pemasaran, tata busana butik, dan TKJ 

(tekhnik komputer dan jaringan). 

Dari hasil pengamatan saya, diantara beberapa sekolah yang ada di Sinjai, 

SMK Negeri 1 Sinjai yang paling besar bangunannya karena mempunyai 17 

gedung, 43 kelas, 1 mushollah dan sampai sekarang masih ada penambahan 1 

gedung yang sementara dalam proses (kerja) yang letaknya disebelah kanan 

mushollah. 
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Adapun nama-nama yang menjabat sebagai kepala sekolah, sejak 

berdirinya SMEA sampai berkembang menjadi SMK yaitu Amir Ganya yang 

merupakan kepala sekolah pertama yang pada saat itu masih SMEA. Sedangakan 

kepala sekolah kedua yakni Syamsuddin Saeha, B.A yang memimpin pada 

tanggal 1 Juni 1971 sampai 1 Maret 1997. Setelah selesai masa jabatannya, maka 

dilanjutkan oleh Drs. M. Basri pada tanggal 1 Maret 1997 sampai 5 Oktober 2001.  

Dilanjutkan lagi oleh Drs. Abdul Latif Parman yang menjabat pada tanggal 5 

Oktober 2001 sampai 31 Juli 2009 dan terakhir sampai saat ini yang menjabat 

sebagai kepala SMK Negeri 1 Sinjai adalah Drs. Muhiddin, M. Pd, dimulai pada 

tanggal 10 Agustus 2019 sampai saat ini (Dapat dilihat pada lampiran table III).   

b. Visi dan Misi SMK Negeri 1 Sinjai 

i. Visi 

Menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan tingkat menengah yang 

menghasilkan tenaga kerja profesional bertaraf nasional dan internasional dengan 

modal kecakapan hidup berdasarkan IPTEK, IMTAK, dan memiliki karakter 

bangsa Indonesia.  

ii. Misi 

1) Membekali peserta didik kemampuan atau kompetensi daya saing dan 

kemandirian. 

2) Mengubah peserta diklat dari status beban menjadi aset pembangunan 

yang produktif. 
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3) Menghasilkan tamatan program keahlian akutansi, administrasi, 

perkantoran, pemasaran, busana butik dan tekhnik komputer dan 

jaringan yang profesional.  

4) Menghasilkan tenaga kerja yang mampu beradaptasi dengan 

lingkungan global dan memposisikan Kabupaten Sinjai sebagai fokus 

pengabdian dan pengembangan.  

5) Menghasilkan tamatan yang memiliki daya saing nasional dan 

internasional dan bermodelkan kecakapan hidup.  

6) Menghasilkan tamatan yang memiliki karakter bangsa Indonesia.  

c. Keadaan Pendidik dan Tenaga KependidikanTahun Pelajaran 2017/2018 

1) Keadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Pendidik sebagai penata usaha sekolah memegang peranan penting dalam 

proses perkembangan peserta didiknya dan segala harapan peserta didiknya akan 

bertumpuh untuk mengembangkan pengetahuan dan perilakunya, pendidiklah 

yang menjadi benteng utama dalam menegakkan serta mendidik dengan melalui 

proses pengajaran dan latihan bagi peserta didik.  

Dengan demikian pendidik adalah sebagai suri tauladan dalam hal 

pembentukan sikap dan perilaku peserta didik, serta proses belajar mengajar.  

Untuk itu, pencapaian prestasi belajar sangat ditentukan oleh pendidik. Jadi kunci 

keberhasilan peserta didik adalah ditentukan oleh kualitas pendidik itu sendiri, 

dalam menyampaikan dan mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik.  

Adapun jumlah tenaga pendidik di SMK Negeri 1 Sinjai pada tahun 

2018berjumlah 91 Orang. Jumlah pendidik PNS yang tetap adalah 58 Orang, dan 
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non PNS berjumlah 33 Orang. Dan adapun jumlah tenaga kependidikannya 

berjumlah 14 Orang, jumlah tenaga kependidikan yang PNS adalah 5 Orang, serta 

jumlah yang Non PNS adalah 9 Orang.  

2) Keadaan Peserta Didik 

Jumlah peserta didik di SMK Negeri 1 Sinjai pada tahun 2017-2018 yaitu 

sebanyak 1. 160 Orang peserta didik di beberapa jurusan yakni Tekhnologi 

Komputer dan Jaringan (TKJ) berjumlah 201 siswa yang terdiri dari kelas X 

berjumlah 56 siswa (laki-laki 41 dan perempuan 26), kelas XI 57 siswa (laki-laki 

32 dan perempuan 25), kelas XII 77 siswa (laki-laki 49 dan perempuan 28), 

jurusan Tata Busana (TB) berjumlah 60 siswa yang terdiri dari kelas X berjumlah 

27 siswi, kelas XI 16 siswi, kelas XII 17 siswi, jurusan Akuntansi (AK) berjumlah 

330 siswa yang terdiri dari kelas X berjumlah 100 siswa (laki-laki 34 dan 

perempuan  66), kelas XI 128 siswa (laki-laki 29 dan perempuan 99), kelas XII 

102 siswa (laki-laki 39 dan perempuan 63), jurusan Administrasi Perkantoran 

(AP) berjumlah 441 siswa yang terdiri dari kelas X berjumlah 162 siswa (laki-laki 

52 dan perempuan 110), kelas XI 170 siswa (laki-laki 57 dan perempuan 113), 

kelas XII 109 siswa (laki-laki 42 dan perempuan 67), jurusan Pemasaran (PS) 

berjumlah 128 siswa yang terdiri dari kelas X berjumlah 40 siswa (laki-laki 27 

dan perempuan 13), kelas XI 45siswa (laki-laki 29 dan perempuan 16), kelas XII 

43 siswa (laki-laki 23 dan perempuan 20) jumlah keseluruhan siswa di berbagai 

jurusan tahun 2018 adalah 1. 160 (lihat lampiran table V).  

3) Profil lulusan  
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Adapun lulusan SMK Negeri 1 Sinjai di berbagai jurusan seperti jurusan 

Tehnik Komputer dan Jaringan (TKJ), jurusan Tata Busana (TB), jurusan 

Akuntansi (AK), jurusan Administrasi Perkantoran (AP) dan jurusan Pemasaran 

(PS) sudah banyak yang berhasil dalam dunia kerja dan bahkan ada yang sudah 

menjadi guru di SMK Negeri 1 Sinjai (lihat lampiran V).  

Ini merupakan gambaran umum dari lokasi penelitian penulis yang 

bertempat  di SMK Negeri 1 Sinjai yang intinya tentang sejarah singkat berdirinya 

SMK Negeri 1 Sinjai, Visi dan Misi, struktur organisasi sekolah, keadaan tenaga 

pendidik dan tenaga kependidikan serta keadaan peserta didik di SMK Negeri 1 

Sinjai.  

2. Kebijakan Implementasi Entrepreneurship dalam Mendukung Mutu 

Pendidikan di SMK Negeri 1 Sinjai 

Eksistesi SMK Negeri 1 Sinjai sama halnya dengan sekolah pada 

umumnya yang beorientasi pada peningkatan mutu sebagai upaya menghasilkan 

output yang berkualitas. Saat ini pemerintah sudah sangat berpihak pada 

pengembangan budaya kewirausahaan dan bahkan memberikan beberapa macam 

program wirausaha yang disalurkan kepada lembaga yang terkait dengan 

kewirausahaan. Termasuk lembaga pendidikan baik pada pendidikan dasar, 

menengah bahkan pendidikan tinggi. Sehingga penting bagi kepala sekolah 

sebagai pimpinan dalam memahami kompetensi yang telah diatur dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang standar 

Kepala Sekolah/Madrasah pasal 1 yang berbunyi untuk diangkat sebagai kepala 

sekolah/madrasah, seseorang wajib memenuhi standar kepala sekolah/madrasah 
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yang berlaku nasional.
1
 Standar kepala sekolah yang dimaksud adalah kualifikasi 

kepala sekolah dan kompotensi kepala sekolah yang salah satunya ditegaskan 

bahwa seorang kepala sekolah dituntut memiliki kompetensi kewirausahaan. 

Berikut ini dibahas tentang kebijakan entrepreneurship dalam mendukung 

mutu pendidikan di SMK Negeri 1 Sinjai yakni perencanaan kewirausahaan, 

pelaksanaan kewirausahaan, dan evaluasi/penilaian kewirausahaan.  

1. Perencanaan Entrepreneurship 

Perencanaan merupakan salah satu unsur penting dalam manajemen untuk 

mendapatkan kebutuhan sesuai porsinya. Implementasi entrepreneurship di SMK 

Negeri 1 Sinjai dalam peningkatan mutu pendidikan lebih awal menyusun 

perencanaan. Perencanaan ini dilakukan sebelum mengadakan rapat kerja di awal 

tahun pembelajaran. Berbagai bentuk perencanaan yang disusun ini nantinya akan 

disepakati di dalam rapat kerja, seperti apa yang akan dilakukan selama satu tahun 

kedepan. Begitu pun dengan perencanaan entrepreneurship, kepala sekolah 

menyampaikan kepada guru-guru agar tidak lupa memasukkan nilai-nilai 

entrepreneueship  ke dalam mata pelajaran yang diajarkan, agar siswa dapat untuk 

berfikir secara kreatif, mandiri, inovatif, solutif dan bertanggung jawab. Muhiddin 

mengatakan, harapan kepala sekolah sangat besar agar kedepannya lulusannya 

dapat membuka usaha, paling tidak nilai-nilai kewirausahaan dapat 

diimplementasikan di masyarakat. 
2
 

                                                           
1
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang 

Standar Kepala Sekolah/Madrasah (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), h. 17. 
2
Muhiddin, Kepala Sekolah Menegah Kejururan Negeri 1 Sinjai, Wawancara di Sinjai 

tanggal 31 Mei 2018  
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Kepemimpinan sangat penting dalam penentuan kebijakan untuk 

mengambil keputusan terhadap pelaksanaan program kepala sekolah. Kebijakan  

kewirausahaan kepala sekolah yang peneliti temukan adalah masih bersifat umum, 

seperti menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah maupun swasta dan belum 

memiliki kebijakan ditingkat nasional.  

Sisi lain yang peneliti temukan terkait kebijakan kepala sekolah adalah 

Pertama; adanya pemberian reward kepada stakeholder dalam hal ini adalah guru 

dan siswa yang memiliki kreatifitas dan berpestasi. Kedua; semangat dan pantang 

menyerah apabila memiliki masalah/hambatan di dalam sekolah. Semangat ini 

pula yang mendorong guru untuk tekun sampai tujuan mereka tercapai.  

Perencanaan yang disusun SMK Negeri 1 Sinjai juga menjadi tolak ukur 

dalam menentukan arah dan target yang akan dicapai dalam visi dan misinya.  

Selain perencanaan entrepreneurship, diterapkan pula manajemen metodologi 

pengajaran di SMK Negeri 1 Sinjai dan ini dilihat dari proses pembelajaran 

dikelas secara baik, aman dan terkendali karena telah direncanakan secara matang.  

Adapun pembinaan yang dilakukan kepala sekolah kepada guru dan 

peserta didik dalam rangka peningkatan mutu pendidikan sebagaimana yang 

dikatakan oleh Muhiddin, adalah dengan melakukan observasi yang diarahkan 

pada pengelolaan dan pemenuhan standar nasional pendidikan yakni standar isi, 

standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga 
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kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar 

pembiayaan dan standar penilaian.
3
 

Dari tahapan standar isi yakni standar nasional pendidikan yang 

berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk 

mencapai standar kompetensi lulusan.  Termasuk di dalamnya standar kurikulum, 

beban belajar, implementasi kurikulum 2013 yang mengarah kepada kemandirian 

dan kalender pendidikan. Sedangkan standar proses, adalah standar nasional 

pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan 

pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.  Termasuk di dalamnya 

standar pembelajaran harus melalui proses secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, 

serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 

sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.   

Selanjutnya standar kompetensi lulusan, adalah output pendidikan 

dituntut untuk berdaya guna dan mampu bersaing, termasuk di dalamnya 

memiliki kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.  

Untuk tujuan itu maka diperlukan standarisasi pendidik dan tenaga 

kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi. Termasuk 

di dalamnya standar pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kriteria 

pendidikan prajabatan, dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan 

dalam jabatan.  

                                                           
3
Muhiddin, Kepala Sekolah Menegah Kejururan Negeri 1 Sinjai, Wawancara di Sinjai 

tanggal 31 Mei 2018 



91 
 

 
 

Ditinjau dari sarana, maka lingkungan pendidikan minimal memiliki 

prabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar 

lainnya. Untuk prasarana, adalah memiliki ruang kelas, ruang pimpinan satuan 

pendidikan, ruang pendidik atau guru, ruang tata usaha, perpustakaan, 

laboratorium, lapangan upacara, tempat olah-raga dan selainnya yang dianggap 

penting. Untuk kebutuhan sarana dan prasarana ini memerlukan standar 

pengelolaan dan pembiayaan yang erat kaitannya dengan manajemen 

pengelolaan pendidikan dan standar penilaian.  

Fungsi dari pelaksanaan standarisasi pendidikan yang disebutkan di 

atas, sebagai dasar dalam perencanaan dan pengawasan pendidikan dalam 

rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu dan bertujuan untuk 

menjamin mutu pendidikan nasional yang dapat mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.  

Dengan demikian, Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal 

tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang berfungsi untuk meningkatkan mutu sumber daya 

manusia dan pengukuran kualitas pendidikan. Standar tersebut bukan 

merupakan ukuran yang statis yang tidak berubah, tetapi semakin lama 

semakin ditingkatkan. Selain itu standar pendidikan juga berfungsi sebagai 

pemetaan pendidikan yang bermutu.  

2. Pelaksanaan Kewirausahaan/Entrepreneurship 

Adapun pelaksanaan entrepreneurship di SMK negeri 1 Sinjai dalam 

peningkatan mutu pendidikan seperti yang dikemukanan Muhiddin adalah 
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memberikan modal usaha kepada peserta didik agar dapat mandiri. Selain itu 

melakukan MOU kepada pihak swasta dan pemerintah dalam mengembangkan 

jiwa entrepreneur di sekolah.
4
 

Berdasarkan penjelasan di atas maka Sulastri membenarkan hal tersebut 

MOU yang dilakukan terhadap pihak swasta dalam hal ini Alfa midi dan 

Pemerintah Kabupaten Sinjai mengatakan bahwa: 

“Alfa midi memberikan anggaran 20 juta rupiah untuk merenovasi satu 

kelas yang nantinya akan membantu memberikan kenyamanan bagi siswa 

yang akan berbelanja di alfa midi tersebut sedangankan MOU dengan 

Pemerintah Kabupaten Sinjai adalah memberikan seminar kewirausahaan 

seperti materi pemasaran online agar dapat memotivasi peserta didik 

dalam menanamkan nilai-nilai kewirausahaan di sekolah.”
5
 

 

Hal lain yang peneliti temukan pada saat wawancara dengan Wardah 

adalah bahwa setiap penerimaan peserta didik baru memberikan seragam sekolah 

hasil karya peserta didik lama yakni putih abu-abu dengan biaya dibawah harga 

pasar yang dikontrol oleh pengurus koperasi sekolah.
6
 Setelah mengkonfirmasi 

kepada siswa terkait dengan pembelian seragam sekolah tersebut Rusdi 

mengatakan “Iye betul, Seragam sekolah yang saya pakai merupakan pembagian 

dari sekolah dengan harga yang murah dan dijahit oleh senior di jurusan Tata 

Busana.
7
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Selanjutnya memberikan kesempatan kepada siswa melaksanakan Praktik 

Kerja Industri (PRAKERIN) sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhiddin: 

“PRAKERIN dilaksanakan pada bulan kedua semester genap di khusukan 

kepada siswa XI dengan mengirim kepada perusahaan/toko yang sudah 

menjalin kerjasama agar siswa dapat mempraktikkan teori yang sudah 

dipelajari di sekolah namun masih membutuhkan perluasan karena 

perusahaan yang ada di Sinjai masih sedikit agar.
8
 

    

3. Evaluasi Kewirausahaan 

Dalam hal eveluasi kewirausahaan di SMK Negeri 1 Sinjai dilakukan 

ditiap tahun selama porseni sekolah dengan cara melakukan pameran 

kewirausahaan dan memberikan reward bagi siswa yang terbaik karyanya.  

Wardah mengatakan, bahwa pemeran ini diikuti oleh seluruh siswa perwakilan 

kelas yang ada di SMK Negeri 1 Sinjai dengan memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk memamerkan karya-karyanya dan ketika ada stakeholder yang 

tertarik untuk memilikinya maka bisa dijual.  

Dengan adanya minat dari beberapa siswa sebagai upaya dalam 

penanaman nilai kewiausahaan siswa maka Muhiddin mengatakan bahwa: 

SMK Negeri 1 Sinjai sudah lama melaksanakan kewirausahaan yaitu  

memberikan kesempatan kepada siswa yang ingin menjadi pengusaha agar 

dapat mandiri dengan cara memasukkan proposal usaha kepada pihak 

sekolah dan sekolah memberikan bantuan modal bagi siswa tidak memiliki 

modal.
9
  

 

Menambahkan keterangan ini Sulastri membenarkan hal tersebut: 

“Betul kepala sekolah memberikan bantuan usaha kepada siswa yang 

ingin berwirausaha seperti usaha jual pulsa dan usaha jual kue dan sudah 
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ada 2 siswa yang di modali usaha jual pulsa, sedangkan 1 siswa yang di 

modali usaha kue namun ketika modal dalam skala besar, maka kepala 

sekolah mempertimbangkan dan menyarankan agar usaha yang ingin 

dilaksanakan oleh siswa berskala kecil dulu”.
10

 

 

Dari hasil wawancara diatas, penulis beranggapan bahwa ini merupakan 

bentuk perhatian pihak sekolah kepada siswa untuk memunculkan jika 

kewirausahaan yang dimiliki. Sehingga dalam hal kebijakan kompetensi 

entrepreneurship kepala sekolah dapat memberikan inovasi, motivasi dan 

memberikan peluang dalam menumbuhkan nilai-nilai entrepreneurship kepada 

peserta didik.  

3. Implementasi Kompetensi Entrepreneurship Kepala Sekolah di SMK 

Negeri 1 Sinjai 

Kepala sekolah dalam melaksanakan kompetensi entrepreneur di sekolah 

tidak terlepas dari prinsip-prinsip kewirausahaan yang telah dilakukannya yang 

meliputi dapat menciptakan inovasi,bekerja keras, motivasi, pantang menyerah 

dan memiliki naluri kewirausahaan.  

1. Menciptakan Inovasi 

Dari tahun ke tahun kepala sekolah selalu mengharapan adanya perubahan 

dalam setiap kegiatan di sekolah termasuk dalam bidang kewirausahaan.  

Berpikir kreatif untuk mencari dan menemukan gagasan baru yang lebih baik 

dari sebelumnya. Misalnya pada saat pembelajaran kewirausahaan di kelas 

guru menyarankan siswa untuk membawa sabun mandi, setelah itu mengajak 

                                                           
10

Sulastri, Guru Kewirausahaan SMK Negeri 1 Sinjai, Wawancara di Sinjai tanggal 27 

Mei 2018 



95 
 

 
 

siswa untuk berkreasi dengan memanfaatkan sabun itu agar menjadi sebuah 

karya.
11

  

Kepala sekolah sebagai inovator penting menerapkan pola pikir kreatif untuk 

mencari dan menemukan gagasan baru yang lebih baik dari sebelumnya. 

Kepala sekolah dituntut mampu melakukan pembaruan dalam segala kegiatan 

yang ada di sekolah.  

2. Bekerja Keras 

Kepala sekolah memahami dan memiliki dorongan yang kuat dan 

keterampilan dalam memimpin yang baik untuk memajukan sekolah. Sulastri 

mengatakan, bahwa kepala sekolah selalu memberikan motivasi kepada guru 

dan peserta didik untuk  menjadi yang terbaik dan selalu bekerja keras dalam 

melaksanakan kegiatan-kegiatan di sekolah.
12

 Motivasi ini sering disampaikan 

kepala sekolah pada saat menjadi pembina upacara dan rapat koordinasi.     

Dengan demikian untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran 

yang efektif penting adanya kerja keras dari kepala sekolah serta usaha yang 

sinergi oleh setiap komponen sekolah untuk memajukan dan mengembangkan 

sekolah secara nyata.  

3. Motivasi 

Kemampuan motivasi kepala sekolah dalam hal menjalankan tugas dan 

fungsinya menurut peneliti kurang mendukung kinerja guru, dikarenakan 

kesibukan yang dimiliki diluar dari pada sekolah membuat kepala sekolah 
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tidak maksimal dalam hal bertatapan langsung kepada peserta didik maupun 

guru.  

4. Pantang menyerah dan mencari solusi 

Kepercayaan diri kepala sekolah untuk mencapai tujuan dalam hal pantang 

menyerah dan selalu mencari solusi dalam menghadapi kendala di sekolah, 

terbukti dalam setiap pengambilan keputusan terhadap peserta didik yang 

memiliki masalah di sekolah, berusaha semaksimal munkin agar tidak ada 

yang dirugikan hal ini diungkapkan oleh guru BK di SMK Negeri 1 Sinjai.
13

  

Dengan prinsip yang terpenting dalam pemberdayaan adalah melibatkan guru 

dalam proses pengambilan keputusan dan tanggung jawab. Melalui proses 

pemberdayaan diharapkan guru memiliki kepercayaan diri dalam 

meningkatkan produktifitas kerja sehingga mutu pendidikan di sekolah bisa 

dicapai dengan baik.  

5. Naluri Kewirausahaan 

Kompetensi kewirausahaan kepala sekolah dalam hal mengelolah kegiatan 

sebagai sumber belajar peserta didik menurut pengamatan peneliti sangat baik 

dikarenakan kepala sekolah memahami dan memiliki keterampilan 

kewirausahaan. Terbukti bahwa selain beliau seorang pelaku kewirausahaan, 

juga dibuktikan dengan adanya beberapa alumni yang berwirausaha seperti 

Rahmantullah (percetakan), Yulianti (rumah makan TPI), dan Khaerunnisa 

(butik di Makassar).  
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 Guru yang juga merupakan penentu keberhasilan kepala sekolah dituntut 

sebagai pelaksana entrepreneurship hendaknya memiliki kemampuan dan 

kesanggupan untuk menciptakan pembelajaran yang kondusif agar peserta didik 

terdorong untuk mengetahui pembelajaran entrepreneurship. Senang bertanya, 

berani mengajukan pendapat serta melakukan berbagai percobaan yang menuntut 

pengalaman baru. Menurut Sulastri, pembelajaran tersebut sudah dilaksanakan 

dan mengharapkan peserta didik secara menyeluruh mampu untuk mengajukan 

pertanyaan dan pendapat namun hanya sebagian peserta didik yang 

memberanikan diri untuk mencoba sehingga menjadi tantangan bagi kami selaku 

pendidik.
14

 

4. Peluang dan Tantangan Implementasi Entrepreneurship dalam 

Peningkatan Mutu Pendidikan di SMK Negeri 1 Sinjai 

Peningkatan kompetensi entrepreneur di sekolah dalam mutu pendidikan 

dalam analisiseksternal mencakup diantaranya faktor peluang dan tantangan yang 

mempengaruhi pengembangan pendidikan sampai saat ini.  

1. Faktor Peluang 

a. Adanya kerjasama  

Kerjasama dalam bentuk kenyamanan konsumen yang dilakukan pihak 

SMK Negeri 1 sinjai dengan alfa midi merupakan langkah awal yang 

dilakukan untuk memperoleh keuntungan mulai dengan pemberian harga 

yang lebih rendah dari alfa midi secara umum. Sehingga dapat 

meminimalisir keuangan peserta didik. Kemudian memberikan 
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kesempatan kepada alumni yang bergabung dalam alfa midi sekolah yang 

ingin menjadi karyawan alfa midi tanpa adanya tes yang sama dengan 

calon pendaftar yang lain karena dianggap sudah memiliki pengalaman.  

Menurut Muhiddin, keterlibatan alfa midi dalam dunia usaha di sekolah 

cukup membantu hal ini bertujuan agar dapat mengsingkrongkan antara 

pembelajaran teori dan praktek langsung di lapangan sehingga peserta 

didik mampu mempelajari kewirausahaan dengan maksimal.
15

 

b. Adanya laboratorium kewirausahaan 

Laboratorium yang dimaksud dalam hal ini dikelola oleh wali kelas 

pemasaran yang pada awalnya memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk membuat dan menjual hasilnya ke masyarakat. Setelah dievaluasi, 

Muhiddin mengungkapkan, kegiatan tersebut terlalu kasar dan tidak 

terkelolah dengan baik sehingga sekarang ini laboratoriumnya berfungsi 

untuk menampung hasil karya-karya peserta didik.
16

 

2. Faktor Tantangan 

Ada beberapa tantangan/ancaman yang menjadi sentral kehawatiran kepala 

sekolah yaitu nilai kejujuran dan rendahnya jiwa kewirausahaan.  

a. Nilai Kejujuran 

Kekhawatiran pihak sekolah dari segi kejujuran baik dalam proses 

pembelajaran atau pun diluar pembelajaran karena menurut Muhiddin, 

kejujuran pada saat sekarang ini sangat mahal sehingga dengan hadirnya 
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pendidikan entrepreneurship dapat membantu dan mengajarkan peserta 

didik untuk lebih meningkatkan kejujuran baik di sekolah maupun diluar 

sekolah. 
17

 

b. Rendahnya jiwa kewirausahaan 

Melihat banyaknya peserta didik yang ada di SMK negeri 1 Sinjai dan 

adanya program-program kewirausahaan saat ini belum cukup membantu 

dalam memunculkan karakter entrepreneur peserta didik secara 

menyeluruh. Sehingga harapan kedepannya lebih berusaha untuk 

memberikan pemahaman dan pengembangan sikap kewirausahaan.  

c. Keterlibatan masyarakat 

Keterlibatan masyarakat dalam pendidikan di SMK Negeri 1 Sinjai masih 

tergolong rendah, dikarenakan belum mampu menyikapi kebutuhan, 

keinginan dan harapan masyarakat akan pendidikan bagi anak-anaknya.  

Hal ini disebabkan oleh kurangnya tatap muka antara pihak sekolah 

dengan masyarakat/orangtua peserta didik.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis di SMK Negeri 1 

Sinjai tergambar beberapa kegiatan yang terkait dengan kepemimpinan kepala 

sekolah dalam meningkatan mutu pendidikan, antara lain: 

 Pelaksanaan program pembinaan warga sekolah dalam menanamkan nilai 

keislaman dalam rangka mewujudkan sekolah umum yang tetap pula 

berciri keislaman.  
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 Rencana induk pengembangan sekolah, rencana strategis, rencana kegiatan 

tahunan.  

 Guru-guru pada umumnya sudah disertifikasi, ini berarti kualitas dan 

kesejahteraan guru SMK Negeri 1 Sinjai sudah mendapat pengakuan dari 

pemerintah sebagai guru yang profesional.  Tinggal bagaimana 

keprofesionalan guru tersebut dapat ditingkatkan mutunya secara optimal.  

 Obsesi terhadap mutu peserta didik terutama dalam proses pembelajaran di 

kelas agar bisa menjadi mandiri.  

 Setiap pengambilan keputusan yang akan dijadikan sebagai ketetapan, 

senantiasa mempertimbangkan kepentingan peserta didik dan tidak 

melupakan meminta saran dan pendapat pengurus komite sekolah.  

 Kepala sekolah memiliki agenda supervisi dikelas dan selanjutnya 

diadakan tindak lanjut dari hasil supervisi tersebut.  selain itu kepala 

sekolah menetapkan mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi bagi 

guru, staf dan siswa yang berprestasi dan sangksi bagi yang melanggar 

aturan.  

 SMK Negeri 1 Sinjai juga melaksanakan kegitan tertentu seperti workshop 

KKM dan lainnya, panitia mendatangkan tokoh-tokoh pendidikan yang 

diharapkan dapat membawa kemaslahatan bagi pengelolaan 

pembelajaran.
18

 

Hal lain yang menjadi perhatian utama kepala sekolah dalam mengembang 

amanah sebagai pimpinan adalah perubahan perilaku warga sekolah.  
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perilaku dan sikap mental yang senantiasa dibangun pada masing-masing 

individu (guru dan pegawai) adalah keikhlasan niat untuk melakukan 

semua pekerjaan untuk meraih ridho Allah SWT.  

B. Pembahasan 

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa keberhasilan pelaksanaan 

entrepreneurship di sekolah ditentukaan oleh keberhasilan kepala sekolah 

dalam mengelola tenaga kependidikan. Hasil dari penemuan penelitian di 

SMK Negeri 1 Sinjai merupakan sekolah tersebut sudah menerapkan nilai-nilai 

entrepreneurship di sekolah. Seperti memasukkan entrepreneurship dalam 

pembelajaran, menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dan swasta, 

menumbuhkan kreativitas dan inovatif, pemberian reward, terbiasa dalam 

memecahkan masalah dan pemberian seragam sekolah dengan harga murah. 

Menurut Maslow, yang dikutip dalam buku Mulyasa mengatakan bahwa  

dalam perwujudan diri manusia, kreativitas dan inovasi merupakan manifestasi  

dari individu yang memiliki fungsi penuh.
19

 

Melihat kondisi tersebut masalah kreativitas dan inovasi penting dipahami 

oleh kepala sekolah dalam tugas dan tanggung jawabnya serta mampu 

mempengaruhi semua warga sekolah agar dapat bekerja sama dalam membangun 

keberhasilan di sekolah.  

Dari hasil observasi penulis, SMK Negeri 1 Sinjai merupakan sekolah 

yang menerapkan program kewirausahaan. Namun, kecenderungan sikap atau 

nilai-nilai kewirausahaan yang dimiliki menunjukkan angka yang relatif belum 
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optimal. Hasil analisis penulis menoton pada pendalaman wawasan 

kewirausahaan dan keterampilan mengelola bisnis namun kurang pada 

pembentukan sikap/nilai-nilai entrepreneurship. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi objek penelitian ini dalam 

kaitannyan hasil temuan dilapangan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

Pertama, Kebijakan pelaksanaan entrepreneurship dalam mendukung 

mutu pendidikan di SMK negeri 1 Sinjai, diantaranya melakukan MOU kepada 

pihak swasta yakni alfamidi dan pemerintah setempat dengan mengadakan 

pelatihan/seminar agar dapat mengembangkan jiwa kewirausahaan stakeholder 

serta memberikan reward kepada siswa yang berprestasi/kreatif. Memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengikuti Praktik Kerja Industri sebagai bentuk 

nyata pengimplementasian materi yang didapatkan di sekolah serta pemberian 

modal usaha kepada siswa yang ingin berwirausaha. 

Kedua, kepala sekolah mengimplementasikan kompetensi 

entrepreneurship di SMK Negeri 1 Sinjai tidak terlepas dari prinsip-prinsip 

kewirausahaan yang di dalamnya mampu menciptakan inovasi: seperti 

pembelajaran kewirausahaan di kelas guru menyarankan siswa untuk membawa 

sabun mandi, setelah itu mengajak siswa untuk berkreasi dengan memanfaatkan 

sabun itu agar menjadi sebuah karya. Motivasi dan bekerja keras: pemberian 

motivasi kepada guru dan peserta didik untuk  menjadi yang terbaik dan selalu 

bekerja keras dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di sekolah. Mencari solusi: 

setiap pengambilan keputusan terhadap peserta didik yang memiliki masalah di 
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sekolah, berusaha semaksimal munkin agar tidak ada yang dirugikan hal ini 

diungkapkan oleh guru BK di SMK Negeri 1 Sinjai. Naluri kewirausahaan: 

adanya kepala sekolah sebagai pelaku kewirausahaan dan adanya beberapa alumni 

yang berwirausaha. 

Ketiga, tantangan yang alami dalam implementasi entrepreneurship dalam 

peningkatan mutu pendidikan di SMK Negeri 1 Sinjai adalah dengan adanya 

sarana dan prasarana yang dimiliki cukup representative dalam proses 

pembelajaran di ruang kelas. Rendahnya pemahaman dan keterlibatan  dalam 

pengembangan sikap kewirausahaan. Adanya sarana labolatorium/ruang 

kewirausahaan yang tidak terkelola dengan baik. Disamping itu, kurangnya 

keterlibatan masyarakat dalam menyikapi kebutuhan, keinginan dan harapan akan 

pendidikan bagi anak-anaknya.  

B. Implikasi  

Berdasarkan rumusan kesimpulan yang telah dikemukanan maka implikasi 

penelitian ini sebagai berikut: 

Pertama: Kebijakan entrepreneurship kepala sekolah merupakan suatu 

kompetensi yang sangat penting dalam diri seorang kepala sekolah karena 

berkaitan dengan pengembangan demi mendukung mutu/kualitas pendidikan. 

sehingga penting untuk kepala sekolah menentukan kebijakan-kebijakan yang 

akan dilakukan baik mulai dari kebijakan internal, daerah, wilayah dan 

pusat/nasional. 

Kedua: Implementasi kompetensi entrepreneurship tidak terlepas dari 

prinsip-prinsip kewirausahaan yang di dalamnya mampu menciptakan inovasi, 
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bekerja keras, motivasi, pantang menyerah dan memiliki naluri kewirausahaan 

namun penting untuk dimasimalkan dengan baik. 
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