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PEDOMAN TRANSILITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan  

Tabel 1 Tabel Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidakdilambangkan Tidakdilambangkan ا

 Ba B Be ب 

 Ta T Te ت 

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث 

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż ذ
zet (dengan titik di 

atas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad ṣ ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 Dad ḍ ض
de (dengan titik di 

bawah) 

 Ta ṭ ط
te (dengan titik di 

bawah) 

 Za ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ‘ Apostrofterbalik‘ ع

 Gain G Ge غ
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 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

2. Vokal 

Vokal bahasa arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong atau vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai 

berikut: 

Tabel 2 Vokal Tunggal 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fath ah A A ا  

 Kasrah I I اِ

 D}amah U U ا  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tabel 3 Vokal Gabungan Antara Harakat dan Huruf 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

-- ي —َ    Fathahdan ya Ai a dan i 

-- و  —َ    Fathahdan wau Au a dan u 

Contoh:   ك يْف= kaifa   ه وْل= haula 

3. Maddah 
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Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Tabel 4 Maddah atau Vokal Panjang 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan alif /ya Ā a dan garis di ... ا  ... ى  
atas 

 Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ىِ 

 D}ammah dan wau Ū u dan garis di و  
atas 

Contoh:    وْت ي م  = yamu>tu    قِيْل = qi>la    ات  ma>ta =م 

4. Ta’ Marbutah 

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

hidup atau mendapat harakat fath’ah, kasrah dan dammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

tansliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbutah 

diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata 

itu terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: وض ة الأ طف ال  raudah al-atfal = ر 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasyd’d ()  ّ , dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: ربّنا = rabbana  نزّل = nazzala 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ال

(alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiyah 

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 
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yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar.  

Contoh:  الْزلزلة= al-zalzalah    الشَّمْس= al-syams 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah 

terletak di awal kata, tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa 

tulisan alif. 

Contoh:  أمرت= amutu تأمرون= ta’ muruna 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan 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 yang sering ditulis dalam bahasa 

Indonesia atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur’an (dari kata al-

Qur’an), Alhamdulillah, dan munaqasyah. 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf ja’r dan lainnya atau 

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

hamzah. 

10. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, tapi 

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa 
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Indonesia (PUEBI) yang berlaku. Huruf kapital, misalnya digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan huruf pertama pada penulisan kalimat, 

dan aturan lainnya. 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.   = subhanahu wa ta’ala 

saw.  = sallalla hu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salam 

H  = Hijriah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

HR  = Hadis Riwayat 

QS .../...: ... = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A>li ‘Imra>n/
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ABSTRAK 

Nama : Risnawati 
Nim  : 80300222008 
Judul  : Manajemen Kepala Sekolah dalam Mengatasi Degradasi Moral  
  Peserta Didik SMAN 13 Bone 

 Penelitian ini bertujuan untuk 1). Mengetahui bagaimana perencanaan 
manajemen kepala sekolah dalam mengatasi degradasi moral peserta didik 
SMAN 13 Bone 2) Mengetahui bagaimana pengorganisasikan manajemen 
kepala sekolah dalam mengtasi degradasi moral peserta didik SMAN 13 Bone 
3). Mengetahui bagaiamana pelaksanaan manajemen kepala sekolah dalam 
mengatasi degradasi moral peserta didik SMAN 13 Bone 4). Mengetahui 
bagaiamana pengawasan manajemen kepala sekolah dalam mengatasi 
degradasi moral peserta didik SMAN 13 Bone. 
 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau penelitian lapangan 
yang dilakukan melalui pendekatan metodologi, keilmuan, metodologi, 
teologis. Adapun metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara, 
dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data melalui reduksi data, 
penyajian data atau display data, penarikan kesimpulan dan keabsahan data. 
Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan (Planning) 
manajemen kepala sekolah dalam mengatasi degradasi moral peserta didik 
dilakukan dengan perencanaaan kegiatan menanamkan pendidikan karakter 
baik lingkungan keluarga, instansi pendidikan dan sudah diimplementasikan 
serta dimonitor oleh kepala sekolah, pengorganisasian (organizing) 
manajemen kepala sekolah dalam mengatasi degradasi moral peserta didik 
sudah terlaksana dengan cara melakukan pembagian tugas masing-masing 
dan kerjasama dengan stakeholder, pelaksaan (actuating) manajemen kepala 
sekolah dalam mengatasi degradasi moral peserta didik dengan terlaksananya 
semua kegiatan sehingga jaranya peserta didik yang melanggar kode etik 
sekolah, pengawasan (controling) manajemen kepala sekolah dalam 
mengatasi degradasi moral peserta didik dengan melalui pemantauan yang 
terlihat dari berjalanya semua kegiatan sesuai yang diinginkan. 
 Implikasi pada penelitian ini adalah 1). Kepada pihak kepala sekolah 
hendaknya lebih meningkatkan manajemen dengan memperkuat program 
pembinaan karakter, melibatkan guru dalam menitoring perilaku peserta 
didik, dan mendorong kominikasi terbuka untuk mengatasi degradasi moral 
peserta didik. 2). Bagi guru hendaknya lebih mendukung manajemen kepala 
sekolah dengan aktif berpartisipasi dalam program pembinaan karakter, 
memberikan perhatian lebih pada aspek moral peserta didik, serta melibatkan 
diri dalam kegiatan pengawasan dan komunikasi kolaboratif untuk 
menciptakan lingkungan belajar yang positif. 3). Untuk komite hendaknya 
lebih mendukung manajemen kepala sekolah dengan memastikan efektif dari 
program pembinaan karakter, memberikan masukan konstruktif terkait 
kebijakan moral di sekolah, serta melakukan evaluasi teratur terhadap upaya 
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kepala sekolah dalan mengatasi degradasi moral. 4). Bagi peserta didik 
hendaknya lebih berperan aktif dalam manajemen dengan mendukung 
program pembinaan karakter yang diselenggarakan oleh kkepala sekolah, 
menghargai norma-norma moral yang diterapkan, dan berpartisipasi dalam 
kegiatan positif yang memperkuat nilai-nilai moral sekolah. 
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ABSTRAC 

Name : Risnawati 
Nim  : 80300222008 
Title  : School Principal Management in Addressing the Moral   
   Degradation of Students at SMAN 13 Bone 

This research aims to: 1) Understand how the school principal's 
management planning addresses the moral degradation of students at SMAN 
13 Bone. 2) Understand how the school principal organizes management to 
overcome the moral degradation of students at SMAN 13 Bone. 3) Understand 
how the implementation of school principal management addresses the moral 
degradation of students at SMAN 13 Bone. 4) Understand how the supervision 
of school principal management addresses the moral degradation of students 
at SMAN 13 Bone. 

This research is qualitative or field research conducted through 
methodological, scholarly, and theological methodology approaches. The data 
collection methods include observation, interviews, and documentation. Data 
processing and analysis techniques involve data reduction, data presentation 
or display, drawing conclusions, and data validity. Data validity testing in this 
research uses triangulation techniques. 

The results of this research indicate that the school principal's 
management planning in addressing the moral degradation of students is 
carried out through the planning of activities to instill character education in 
the family environment, educational institutions, and has been implemented 
and monitored by the school principal. The organizing of school principal 
management in addressing the moral degradation of students has been 
implemented by dividing tasks and cooperating with stakeholders. The 
actuating of school principal management in addressing the moral 
degradation of students is through the implementation of all activities so that 
students who violate the school's code of ethics are minimized. The controlling 
of school principal management in addressing the moral degradation of 
students is through monitoring, evident in the smooth running of all activities 
as desired. 

The implications of this research are as follows: 1) School principals 
should enhance management by strengthening character development 
programs, involving teachers in monitoring student behavior, and promoting 
open communication to address student moral degradation. 2) Teachers 
should support school principal management by actively participating in 
character development programs, paying more attention to students' moral 
aspects, and engaging in supervisory activities and collaborative 
communication to create a positive learning environment. 3) Committees 
should support school principal management by ensuring the effectiveness of 
character development programs, providing constructive feedback on school 
moral policies, and conducting regular evaluations of the principal's efforts in 
addressing moral degradation. 4) Students should take a more active role in 
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management by supporting character development programs organized by 
the school principal, respecting moral norms, and participating in positive 
activities that reinforce school moral values. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Masyarakat Indonesia menghadapi sebuah problem mendasar, yakni 

kecenderungan terjadinya degradasi etika sosial dan krisis akhlak. 1  Krisis 

karakter yang ditandai dengan meningkatnya berbagai tindak kejahatan dan 

kekerasan di masyarakat. 2  Ketika moralitas dipinggirkan dalam sistem 

berperilaku maupun dalam sistem bersikap dalam kehidupan sosial 

masyarakat, maraknya kasus yang destruktif dalam konteks kebangsaan, 

seperti terjadinya perselisihan antar suku dan etnis, maraknya kasus narkoba, 

terjadinya tawuran di kalangan pelajar yang menggambarkan peningkatan 

dalam perilaku kriminal serta merupakan indikator yang menunjukkan 

terjadinya degradasi dan krisis akhlak, moral dan etika sosial. Meningkatnya 

presentase perilaku negatif, baik secara individu maupun kelompok di 

masyarakat memberikan gambaran semakin terkikisnya karakter bangsa. 

Dunia pendidikan disadari bahwa sekolah masih perlu meningkatkan 

moral. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang sangat strategis untuk 

menanamkan dan mengajarkan moral. Sekolah merupakan tempat kelanjutan 

pendidikan moral yang sudah dilakukan oleh keluarganya. Oleh karena itu 

kepala sekolah dan wali kelas perlu menempatkan moral menjadi prioritas 

program pendidikan di sekolah.3 

 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Pasal 3 menyebutkan: 

 
1Abdullah Idi dan Safarina, Etika Pendidikan: Keluarga, Sekolah dan Masyarakat (Cet. II; 

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 1. 
2Asmaun Sahlan dan Angga Teguh Prastyo, Desain Pembelajaran Berbasis Pendidikan 

Karakter (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 13. 
3Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, Psikologi Remaja; Perkembangan Peserta Didik 

(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h. 145. 
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Pendidikan nasional memiliki fungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang 
demokratis serta bertanggung jawab.4 

Amanah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut 

bermaksud agar pendidikan tidak hanya membentuk manusia yang cerdas, 

akan tetapi juga mempunyai kepribadian atau berkarakter sehingga akan lahir 

generasi bangsa yang tumbuh dan berkembang dengan karakter sesuai nilai-

nilai luhur bangsa dan agama.5 Dalam sejarah mencatat bahwa suatu bangsa 

dan negara akan hancur karena akhlak dan moral bangsanya yang telah rusak. 

Pendidikan karakter merupakan suatu pondasi bangsa yang sangat penting 

dan perlu ditanamkan sejak dini. 6  Penguatan karakter sedari dini akan 

menumbuhkan budaya karakter bangsa yang baik dan merupakan kunci 

utama dalam membangun bangsa. Karena pendidikan sebagai suatu elemen 

fundamental berbangsa, memiliki peranan strategis dalam menanamkan dan 

mengembangkan nilai-nilai etika, moralitas, akhlak al-kharimah anak bangsa. 

Manajemen Kepala sekolah dalam pendidikan, sangat diperlukan, 

khususnya dalam pembinaan moral. Moral merupakan kesadaran diri yang 

muncul dari batin terdalam untuk mengikti dan menaati peraturan-peraturan, 

nilai-nilai dan hukum yang berlaku dalam suatu lingkungan tertentu. Moral 

juga menjadi sarana pendidikan. Dalam mendidik moral berperan 

memengaruhi, mendorong, mengendalikan, mengubah, membentuk moral 

tertentu sesuai dengan nilai-nilai yang ditanamkan, diajarkan, dan 

 
4Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 2. 
5Pupuh Fathurrahman, dkk., Pengembangan Pendidikan Karakter (Bandung: PT Refika 

Aditama, 2013), h. 3. 
6Masnur Muslich, Pendidikan Karakter : Menjawab Tantangan Kritis Multidimensional, 

(Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 1. 
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diteladankan. Perubahan moral seseorang termasuk prestasinya hasil dari 

suatu pendidikan dan pembelajaran terencana.7 

Kepala sekolah adalah ujung tombak pendidikan, sebab kepala sekolah 

dan secara langsung memengaruhi, membinan, mengembangkan kemampuan 

peserta didik agar menjadi manusia yang cerdas dan terampil, dan bermoral 

tinggi. Sebagai ujung tombak, kepala sekolah dan wali kelas dituntut memiliki 

kemampuan dasar yang diperlukan dalam tugasnya sebagai pendidik dan 

pengajar.  

Dalam pembelajaran selain memberikan ilmu pengetahuan 

penanaman nilainilai moral pun perlu di terapkan dalam dunia pendidikan. 

Moralitas sebagai bentuk kesepakatan masyarakat mengenai apa yang layak 

dan apa yang tidak layak dilakukan, mempunyai sistem hukum sendiri. 

Hampir semua lapisan masyarakat mempunyai suatu tatanan masing-masing, 

bahkan komunitas terkecil masyarakat kadang mempunyai moral/etika 

tersendiri dengan sistemnya sendiri. Tak jarang hukuman bagi mereka yang 

melanggar moralitas, lebih kejam daripada hukuman yang dijatuhkan oleh 

institusi formal. Hukuman terberat dari seorang yang melanggar moralitas 

adalah beban psikologis yang terus menghantui, pengucilan dan pembatasan 

dari kehidupan yang normal. 

Kemerosotan moral dikalangan remaja menjadi masalah saat ini dan 

tidaklah datang begitu saja. Pada masa transisi ini remaja mengalami 

ketidaktentuan dan ketidakpastian, serta bnyak sekali mendapatkan godaan 

atau tarikan-tarikan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik dan tidak 

jelas. Remaja dihadapkan pilihan untuk megerjakan pekerjaan yang mengarah 

 
7E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi (Cet. 1, Bandung; Remaja Rosdakarya, 

2003), h. 108. 
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kepada kebaikan atau melakukan perbuatan keburukan yang dapat 

menjerumuskannya. 

Masyarakat yang mempunyai istilah beragam dalam setiap 

membahasakan moral ini, ada yang menyebutnya dengan etika dan dalam 

Islam dikenal dengan akhlak. Dalam komunitas profesional dikenal dengan 

kode etik, sedangkan di tengah masyarakat sering dibahasakan dengan sopan 

santun, keseluruhan-nya mempunyai kesamaan yaitu apa yang patut dan apa 

yang tidak patut dilakukan oleh anggotanya. 

Degradasi moral, itulah kalimat yang kira-kira melanda bangsa kita saat 

ini, jika kita perhatikan informasi baik dari media cetak maupun elektronik, 

tentu banyak faktor penyebab terjadinya degradasi moral bangsa kita saat ini, 

betapa dahsyatnya peredaran narkoba, yang sudah merambah berbagai lini 

kehidupan, mulai dari instansi pemerintah, organisasi sampai ke dunia 

pendidikan, rupanya memang ada pihak lain yang menginginkan runtuhnya 

bangsa kita. 

Dalam dunia pendidikan tentu ada harapan bagi peserta didik saat ini 

yaitu agar peserta didik ditanamkan kesadaran sejak dini tentang pentingnya 

ilmu pengetahuan dan memberikan edukasi serta pemahaman tentang akhlak 

atau moral. Agar peserta didik tidak hanya fokus menambah ilmu 

pengetahuannya dan melupakan akan pentingnya nilai moral. Untuk 

menumbuhkan akhlak atau moral peserta didik dibutuhkan dukungan dari 

guru-guru, keluarga, dan masyarakat. Pendidikan moral begitu penting karena 

ketika seseorang telah memiliki moral yang baik, kepribadian yang 

menyenangkan, tutur kata yang lembut, sopan santun dan kepedulian yang 

tinggi kepada sesama, maka mereka bisa menjaga diri mereka dari melakukan 

hal-hal negativ yang merugikan dirinya sendiri dan orang-orang disekitarnya. 
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Kita mengharapkan moral yang baik untuk semua peserta didik tapi tidak bisa 

dipungkiri moral peserta didik saat ini memprihatinkan. Penulis juga berharap 

bahwa dengan adanya penelitian ini akan mampu merealisasikan harapan 

dalam dunia pendidikan.8 

Faktor di atas akan membawa dampak yang buruk bagi generasi 

bangsa kita, karena dengan mudahnya mengakses hal-hal yang bersifat negatif 

sehingga mengakibatkaan anak mudah terjerumus ke hal-hal yang bersifat 

negatif. Apalagi di era globalisasi saat ini, yang dengan mudahnya mengakses 

situs-situs yang bersfiat negatif yang memungkinkan tidak dapat kita cegah.  

Persoalan dan akibat yang ditimbulkan cukup serius dan tidak dapat 

lagi dianggap sebagai suatu persoalan yang sederhana, karena tindakan-

tindakan tersebut sudah menjurus kepada tindakan kriminal. Kondisi ini 

sangat memprihatinkan masyarakat khususnya para orang tua dan para guru 

(pendidik), sebab pelaku-pelaku beserta korbanya adalah kaum remaja, 

terutama para pelajar. Mirisnya lagi kejadian itu tidak hanya terjadi di tingkat 

SMA saja, tetapi mulai peserta didik SD, SMP sampai SMA/SMK. Melihat 

kondisi banyaknya penyimpangan moral dikalangan peserta didik dan remaja 

saat ini, tugas yang berat dan harus dilalui oleh para guru, dan orang tua.  

Pada saat ini degradasi moral telah menjadi masalah yang serius dalam 

dunia pendidikan di Indonesia saat ini, semakin hari tingkat pelanggaran yang 

dilakukan para pelajar semakin meningkat dari pelanggaran dalam skala kecil 

sampai skala besar dan fenomena seperti ini sampai saat ini sangat banyak 

terdapat di lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia. Dapat kita ketahui 

melalui berbagai media berita, begitu banyaknya para pelajar-pelajar di 

Indonesia melakukan penyimpangan-penyimpangan sosaial, dari skala kecil 

 
8 Aat Syafaat, Sohari Sahrani. Peranan Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah 

Kenakalan Remaja (Jakarta: PT. Raja Grafindo Remaja), h.75. 
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seperti datang terlambat, dan lain-lain. Dalam hal ini dapat kita ketahui 

bahwasanya pendidikan di Indonesia saat ini dalam hal ini dapat kita ketahui 

bahwasanya pendidikan di Indonesia saat ini mengalami degradasi moral, 

pendidikan moral tidak lagi di kedepankan bahkan di utamakan.  

Dalam kondisi seperti ini tidak hanya guru di sekolah yang dapat 

memberikan pembinaan untuk mengtaasi peserta didik yang mengalami 

perilaku menyimpang peserta didik tersebut, tetapi juga peran orang tua 

diharapkan untuk membina anaknya dirumah agar anak tersebut dapat 

memperbaiki dirinya sendiri, peserta didik yang sudah beranjak dewasa akan 

teguh terhadap pendiriannya sendiri karena mereka berpikir dia sudah 

mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk. Akan tetapi banyak 

peserta didik yang berada jalur yang salah, misalnya memiliki sifat tidak 

menghargai guru ataupun orang tua atau terjerumus ke pergaulan bebas. 

Untuk itu peran orang tua sangat diharapkan untuk mendidik anaknya 

dirumah dengan cara menasihati, membina serta mengarahkan anaknya ke 

arah yang lebih positif.9 

Strategi yang dilakukan untuk mempersiapkan peserta didik agar 

memiliki akhlak yang terpuji, diperlukan adanya seorang guru yang tidak 

hanya sekadar menyampaikan materi saja, melainkan juga dapat menjadi 

sosok teladan yang baik bagi peserta didik nya. Guru menjadi salah satu unsur 

yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan kependidikan yang 

dilaksanakan, dapat dikatakan bahwa berhasil tidaknya pendidikan untuk 

mencapai suatu tujuan tergantung kepada seorang guru dalam mengelola 

pendidikan dan pengajaran. 

 
9Akhyak, Profil Pendidik Sukses (Surabaya: Elkaf, 2005), h. 1-2. 
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Mencegah generasi muda mengalami kemerosotan moral, dapat 

melakukan pembinaan akhlak, salah satu caranya yaitu dengan 

memaksimalkan pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah. 

Pendidikan agama Islam merupakan salah satu materi pelajaran tujuannya 

untuk meningkatkan akhlak mulia serta nilai-nilai spiritual dalam diri anak 

didik. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan agama Islam mempunyai 

peranan yang penting dalam melaksanakan pendidikan karakter di sekolah. 

Oleh karena itu, pendidikan agama Islam menjadi salah satu mata pelajaran 

wajib baik dari sekolah tingkat dasar, menengah maupun perguruan tinggi. 

Sekolah harus mampu berupaya secara optimal dalam menyelenggarakan 

pendidikan agama Islam dengan cara menerapkan nilai-nilai agama Islam 

dalam lingkungan sekolah yang dilakukan oleh seluruh guru dan peserta didik 

secara bersama-sama serta berkesinambungan.10 

Pendidikan yang berhasil tidak hanya berkutat pada penguasaan 

materi akademis semata, melainkan juga pada pembentukan karakter dan 

moralitas peserta didik. Dalam mencapai kondisi ideal peserta didik terkait 

moral, suatu sistem pendidikan harus secara aktif mempromosikan dan 

menanamkan nilai-nilai etika, integritas, serta empati. Peserta didik yang 

memiliki dasar moral yang kokohakan lebih cenderung menghadapi tantangan 

hidup dengan bijaksana, menjaga hubungan interpersonal dengan baik, dan 

berkontribusi positif pada komunitas di sekitarnya. Oleh karena itu, integrasi 

pendidikan moral menjadi elemen krusial dalam membentuk generasi yang 

tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bertanggungjawab secara 

moral. 

 
10 Afriantoni, Prinsip-prinsip Pendidikan Akhlak Generasi Muda: Percikan Pemikiran 

Ulama Sufi Turki Bediuzzaman Said Nursi (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 43. 
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SMAN 13 Bone adalah salah satu lembaga pendidikan formal yang 

terletak di Kota Bone sebagi wadah untuk mendidik, meningkatkan 

keceradasan, pengetahuan, dan menanamkan akhlak yang baik kepada 

peserta didik sehingga menghasilkan penerus bangsa yang berkualitas dan 

berakhlakul karimah. Disini kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan di 

sekolah memiliki tanggungjawab dan dituntut dapat mengelolah lembaga 

yang dipimpinnya agar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang 

berkualitas. Berdasarkan dari teori yang diungkapkan oleh George R. Terry 

bahwa proses pengelolaan secara umum mengikuti langkah-langkah POAC 

(Planning, Organizing, Actuating, and Controling). Berdasarkan fakta lapangan 

bahwa pengelolaan manajemen kepala sekolah dalam meningkatkan 

degradasi moral sudah terlaksana dengan baik tetapi kurang dimonitor 

(memantau) oleh kepala sekolah disamping itu masih kurang kerja sama dan 

dukungan guru-guru. 

Adapun hasil observasi awal yang dilakukan oleh calon peneliti di 

SMAN 13 Bone dengan mendapatkan informasi melalui Humas, masih ada 

peserta didik yang mengalami kemerosotan moral di sekolah seperti; masih 

terdapat Ketidak-sopanan terhadap Guru: Masih ada peserta didik yang tidak 

menghormati guru mereka, bahkan dengan perilaku yang kasar dan tidak 

sopan selama proses pembelajaran, Pelanggaran Aturan Sekolah: Banyak 

peserta didik yang tidak mematuhi aturan-aturan sekolah, seperti berpakaian 

sesuai dengan peraturan sekolah, atau bahkan merokok di sekitar lingkungan 

sekolah. Pelanggaran-pelanggaran ini mencerminkan kurangnya kesadaran 

akan norma-norma dan etika yang berlaku di sekolah, Bolos dan 

Ketidakpatuhan Terhadap Jadwal Pelajaran: Bolos dan ketidak patuhan 

terhadap jadwal pelajaran mengganggu proses pembelajaran dan mengurangi 
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efektivitas belajar, Perilaku romantis di Sekolah: Perilaku berpacaran di area 

sekolah dapat mengganggu lingkungan belajar dan menciptakan gangguan 

bagi peserta didik lainnya, Sikap Kasar dan Ketidak-sopanan: Peserta didik 

yang berbicara kasar, menggunakan bahasa yang tidak pantas, dan tidak 

bersikap sopan dalam interaksi sehari-hari, Perubahan Ukuran Seragam: 

Perubahan ukuran seragam sekolah yang tidak sesuai dengan peraturan 

mencerminkan sikap tidak menghormati peraturan sekolah. Maka dari itu 

manajemen kepala sekolah suatu langkah yang dilakukan oleh seorang kepala 

sekolah yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 

pengawasan usaha-usaha sekolah untuk mencapai tujuan sekolah untuk 

meningkatkan degradasi moral peserta didik. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan Manajemen 

kepala sekolah dalam mengatasi degradasi moral di SMAN 13 Bone. Dan 

tentang apa yang dilakukan di lapangan agar peneliti tidak kehilangan arah 

ketika berada di lokasi penelitian.  

2. Deskripsi Fokus 

Deskripsi fokus ini dimaksudkan untuk menjelaskan batasan dan 

cakupan penelitian. Jadi, berdasarkan pada fokus penelitian di atas, maka 

deskripsi fokus yang dimaksud dalam penelitian ini adalah: 

Manajemen kepala sekolah suatu langkah yang dilakukan oleh seorang 

kepala sekolah yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, pengawasan usaha-usaha sekolah untuk mencapai tujuan 

sekolah untuk meningkatkan degradasi moral peserta didik. 

a. Perencanaan  
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   Perencanaan merupakan proses menentukan tujuan dan 

straregi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan, maka dari itu 

kepala sekolah menyusun rencana kegiatan, dimana masih banyak 

peserta didik yang tidak sopan terhadap gurunya, tidak mematuhi 

aturan sekolah dan lain-lain, maka dari itu manajemen kepala sekolah 

suatu langkah yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah yang 

meliputi proses perencanaan. 

b. Pengorganisasian  

 Seiring dengan perencanaan kepala sekolah menetapkan atau 

membagi tugas-tugas kegiatan yang sudah ada sebelumnya dengan 

maksud untuk mengatasi degradasi moral peserta didik, maka dari itu 

manajemen kepala sekolah suatu langkah yang dilakukan oleh seorang 

kepala sekolah yang meliputi proses pengorganisasian. 

c. Pelaksanaan  

 Pelaksaan merupakan sebagai suatu usaha atau kegiatan 

tertentu yang dilakukan mulai dari tingkat atas, menengah, bawah, 

untuk mewujudkan rencana yang sudah disusun sebelumnya, maka 

dari itu kepala sekolah melaksankan kegiatan yang sudah direncakana 

dan membagi tugas-tugas sebelumnya untuk mengatasi degradasi 

moral peserta didik. Maka dari itu manajemen kepala sekolah suatu 

langkah yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah yang meliputi 

proses pelaksanaan setiap kegiatan yang sudah dibagikan. 

d. Pengawasan  

 Kepala sekolah melakukan pengawasan kegiatan dengan 

melakukan pemantauan atas pelaksanaan suatu kegiatan, maka dari itu 
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manajemen kepala sekolah suatu langkah yang dilakukan oleh seorang 

kepala sekolah yang meliputi proses pengawasan setiap kegiatan. 

Tabel 1.1. Matriks Fokus Penelitian 

No. Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1. 
Manajemen Kepala Sekolah 
Dalam mengatasi degradasi 
Moral di SMAN 13 BONE 

1. Perencanaan (planning) 

2. Pengorganisasian (organizing) 

3. Pelaksanaan (actuating) 

4. Pengawasan (controling) 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan 

masalah pokok yaitu “Manajemen kepala sekolah dalam mengatasi degradasi 

moral peserta didik di SMAN 13 Bone”. Pokok masalah tersebut dijabarkan 

dalam beberapa sub permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaiamana Perencanaan Manajemen Kepala Sekolah dalam Mengatasi 

Degradasi Moral Peserta Didik di SMAN 13 Bone? 

2. Bagaiamana Pengorganisasian Manajemen Kepala Sekolah dalam 

Mengatasi Degradasi Moral Peserta Didik di SMAN 13 Bone? 

3. Bagaiamana Pelaksanaan Manajemen Kepala Sekolah dalam Mengatasi 

Degradasi Moral Peserta Didik di SMAN 13 Bone? 

4. Bagaiamana Pengawasan Manajemen Kepala Sekolah dalam Mengatasi 

Degradasi Moral Peserta Didik di SMAN 13 Bone? 

D. Kajian Pustaksa 

Kajian pustaka dijelaskan untuk menelusuri hasil-hasil penelitian yang 

telah dilakukan oleh orang lain dalam tema yang sama, namun memiliki 

subtansi yang berbeda. Hasil penelitian terdahulu memiliki relevansi dengan 

penelitian ini, akan dijelaskan perbedaanya sehingga penelitian ini jelas 
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bukanlah merupakan plagiasi. Hasil penelitian terdahulu diuraikan sebagai 

berikut: 

Tabel 1.2. Penelitian Terdahulu 

No. 
Nama, Judul 
Penelitian, 

Tahun 
Hasil Penelitian 

Persamaan dan 
Perbedaan dengan 

Penelitian 
Terdahulu 

1. Halia, “Peranan 

Kemampuan 

Mnajemen 

Kepala Sekolah 

dan Wali kelas 

dalam 

Pengelolaan 

Kelas Terhadap 

Peningkatan 

Moral Peserta 

didik di Pondok 

Pesantran DDI 

Tobarakka” 

2013. 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

pengelolaan kelas 

menjadi upaya dan 

aktifitas kepala sekolah 

dan wali kelas dalam 

memanfaatkan sumber 

daya kelas dengan 

sebaik-baiknya agar 

proses belajar 

mengajar dapat 

berlangsung aman 

tertib. 

Persamaan penelitian 

terdahulu dan 

penelitian ini yaitu 

sama-sam membahas 

mengenai 

kemorosotan moral 

peserta didik, 

Perbedaan peneliti 

terdahulu dengan 

peneliti ini yaitu 

dengan penelitian ini 

yakni lokasi yang 

memiliki karakteristik 

yang berbeda, teori 

yang digunakan, 

metode yang 

digunakan, dan 

peneliti ini berfokus 

pada “Manajemen 

Kepala Sekolah dan 

dalam Mengatasi 
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Degradasi Moral 

Peserta Didik di SMAN 

13 Bone 

2. Alfi Muklis 

Kurniawan, 

“Analisis 

Penanaman 

Karakter Religius 

Peserta didik 

Sekolah Dasar 

Kelas Rendah di 

Sekolah Dasar 

Berbasis Islam di 

Kota 

Purwokerto” 

2019. 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

penanamkan nilai-nilai 

karakter pada peserta 

didik melalui 

pengintegrasian nilai 

keagamaan kedalam 

pelaksanaan kegiatan 

penegmbangan diri 

dengan baca tulis al-

Qur’an dll. 

Persamaan yang 

dilakukan peneliti 

yaitu sama-sama 

mebahas mengenai 

kemorosotan moral 

peserta didik. 

Perbedaan peneliti 

terdahulu dengan 

peneliti ini yakni 

perbedaan teori, 

perbedaan lokasi 

dimana memiliki 

karakterristik yang 

berbeda dan 

penelitian ini 

berfokus pada 

“Manajemen Kepala 

Sekolah dan dalam 

Mengatasi Degradasi 

Moral Peserta Didik di 

SMAN 13 Bone 

3. Anis Yuli Astuti, 

Analisis Faktor-

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

Persamaan dalam 

penelitian ini adalah, 
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fakor Penyebab 

Degradasi Moral 

Remaja Dalam 

Perspektif Islam 

di desa jojog 

Kecamatan 

Pekalongan 

Kabupaten 

Lampung timur” 

2018. 

faktor yang 

menyebabkan 

degradasi moral 

remaja adalah apa saja 

faktor-faktor yang 

terjadinya degradasi 

moral remaja. 

dalam penelitian 

sama-sama meneliti 

tentang kemorosotan 

moral peserta didik. 

Sedangkan Perbedaan 

peneliti terdahulu 

dengan peneliti ini 

yaitu perbedaan teori 

yang digunakan, 

lokasi yang memiliki 

karakterirstik yang 

berbeda dan metode 

yang digunakan. 

Adapun persamaan 

penelitian terdahulu 

dengan penelitian 

sekarang yaitu 

berfokus pada 

“Manajemen Kepala 

Sekolah dan dalam 

Mengatasi Degradasi 

Moral Peserta Didik di 

SMAN 13 Bone 

4. Eva Indriyani, 

Modernisasi dan 

Degradasi Moral 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

modernisasi pada saat 

Persamaan dalam 

penelitian ini peneliti 

sama-sama meneliti 
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Remaja di desa 

Jati mulyo 

Kecamatan Jati 

Agung 

Kabupaten 

Lampung 

Selatan” 2019. 

ini sangat berpengaruh 

dalam terjadinya 

degradasi moral 

remaja sekarang 

seperti kemajuan 

teknologi dan lain 

sebagainya. 

tentang kemorosotan 

moral peserta didik. 

Sedangkan Perbedaan 

peneliti terdahulu 

dengan peneliti ini 

yaitu dengan 

perbedaan lokasi yang 

karakteristik yang 

berbeda, teori yang 

digunakan, metode 

yang digunakan dan 

penelitian ini 

berfokus pada 

“Manajemen Kepala 

Sekolah dan dalam 

Mengatasi Degradasi 

Moral Peserta Didik di 

SMAN 13 Bone 

5. Maulani 

Agustina, 

Dekadensi Moral 

Mahapeserta 

didik Dalam 

Interaksi 

Edukatif (studi 

kasus: 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

peneliti ingin 

mengetahui bagaimana 

faktor, dampak, dan 

kesulitam dosen dalam 

menghadapi 

permasalahan 

Dalam penelitian ini 

peneliti sama-sama 

meneliti tentang 

kemorosotan moral 

peserta didik. 

Sedangkan Perbedaan 

peneliti terdahulu 

dengan penelitian ini 
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Mahapeserta 

didik PAI 

Fakultas 

Tarbiyah dan 

Keguruan UIN 

Ar-Raniry” 2019. 

degradasi moral 

peserta didik. 

yakni perbedaan teori 

yang digunakan, 

metode yang 

digunakan, lokasi 

karakteristik yang 

berbeda, metode yang 

digunakan dan 

penelitian ini 

berfokus pada 

“Manajemen Kepala 

Sekolah dan dalam 

Mengatasi Degradasi 

Moral Peserta Didik di 

SMAN 13 Bone 

6. Ningrum, 

Kemrosotan 

Moral Di 

Kalangan Remaja 

: Sebuah 

Penelitian 

Mengenai 

Parenting Style 

dan Pe ngajaran 

Adab” 2018. 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

peneliti ingin 

mengetahui kondisi 

pemerosotan remaja 

dalam sebuah 

penelitian penting style 

dan pengajaran adab 

yakni mengerjakan 

karakter anak yang 

mengedepankan 

keteladanan, 

Persamaan peneliti 

terdahulu dan 

penelitian sekarang 

yaitu sama-sama 

meneliti tentang 

kemorosotan moral 

peserta didik. 

Sedangkan Perbedaan 

peneliti terdahulu 

dengan peneliti ini 

yaitu dengan 

penelitian ini yakni 
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komunikasi dua arah 

yakni antara anak dan 

orang tua. 

terletak pada 

perbedaan teori yang 

digunakan peneliti, 

metode yang 

digunakan, lokasi 

karakteriristik yang 

berbeda dan 

penelitian ini 

berfokus pada 

“Manajemen Kepala 

Sekolah dan dalam 

Mengatasi Degradasi 

Moral Peserta Didik di 

SMAN 13 Bone 

 

 

 

Berdasarkan kajian pustaka di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada penelitian yang memiliki kesamaan secara total dengan penelitian 

sekarang. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
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a. Untuk mengetahui bagaimana Perencanaan Manajemen Kepala 

Sekolah dalam Mengatasi Degradasi Moral Peserta Didik di SMAN 13 

Bone. 

b. Untuk mengetahui bagaimana Pengorganisasian Manajemen Kepala 

Sekolah dalam Mengatasi Degradasi Moral Peserta Didik di SMAN 13 

Bone. 

c. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Manajemen Kepala Sekolah 

dalam Mengatasi Degradasi Moral Peserta Didik di SMAN 13 Bone. 

d. Untuk mengetahui bagaimana Pengawasan Manajemen Kepala Sekolah 

dalam Mengatasi Degradasi Moral Peserta Didik di SMAN 13 Bone. 

2. Kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan yang hendak didapat dalam penelitian ini adalah:  

a. Kegunaan ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada 

umumnya dan ilmu keislaman pada khususnya, seperti: 

1) Sebagai pengembangan ilmu pendidikan, dengan penelitian ini 

diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan mengenai 

aspek-aspek yang berkaitan dengan degradasi moral peserta 

didik. 

2) Sebagai sumbangsi pemikiran bagi upaya memperdalam makna 

partisipasi masyarakat dalam penguatan pendidikan degradasi 

moral peserta didik di SMAN 13 Bone.  

3)  Sebagai bahan referensi tertulis bagi peneliti berikutnya yang 

berkeinginan meneliti masalah yang ada relevansinya dengan 

tulisan ini. 
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b. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi 

pemikiran dan masukan terhadap individu dan instansi yang terkait 

dalam merumuskan kebijakan pembangunan masyarakat, bangsa, 

negara, dan agama, seperti: 

1) Bagi sekolah, diharapkan dapat memberikan informasi, bahan 

kajian, evaluasi dalam peningkatan mutu pendidikan melalui 

mengatasi degradasi moral peserta didi. 

2) Bagi dinas pendidikan, diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan dalam kegiatan evaluasi dan pengambilan 

keputusan lebih lanjut berkaitan dengan upaya mengatasi 

degradasi moral di Kabupaten Bone. 

3) Bagi komite sekolah, diharapkan menjadi bahan masukan dan 

evaluasi untuk terlibat dan ikut serta dalam meningkatkan mutu 

pendidikan melalui mengatasi degradasi moral di sekolah.
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BAB II  

TINJAUAN TEORITIS 

A. Manajemen Kepala Sekolah 

Manajemen kepala sekolah Manajemen kepala sekolah adalah suatu 

langkah yang dilakukan oleh seorang atasan yang meliputi proses 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha 

para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar 

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.1 

Manajemen sebagai suatu kemampuan yang selanjutnya menjadi cikal 

bakal suatu profesi. Ada lagi pendapat lain mengatakan bahwa proses 

manajemen mempunyai beberapa tahapan yaitu; penentuan tujuan, 

perumusan strategi, perencanaan, penentuan program kerja, 

pengorganisasian, penggerakkan sumber daya manusia, pemantauan kegiatan 

operasional, pengawasan, penilaian serta penciptaan dan penggunaan sistem 

umpan balik.2 

Proses untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan melakukan 

kegiatan dari empat fungsi manajemen disingkat dengan POAC yang di 

kemukakan oleh G.R. Terry dalam bukunya Principles of Management 

membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu Planning (Perencanaan), 

Organizing (Pengorganisasian), Actuating (Pelaksanaan) dan Controlling 

(Pengawasan). Keempat fungsi manajemen ini disingkat dengan POAC. Berikut 

ini adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip tersebut secara garis besar; 

 

1. Perencanaan (planning) 

 
1George. R. Terry, Prinsip-Prinsip Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 6. 

UU 2Basri dkk, Manajemen Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Fungsi Guru di Sekolah 

MeUnengah Atas Negeri 4 Merangin, Jurnal Ilmiah Dikdaya, Vol. 2, No. 11, 2021, h.351.   
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Perencanaan dapat berarti meliputi tindakan memilih dan 

menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi 

menegenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasikan serta 

merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk 

mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Perencanaan berarti menentukan 

sebelumnya apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya.3 

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa perencanaan adalah pemilih fakta 

dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-

perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan 

menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk 

mencapai hasil yang diinginkan.4 

Dalam Al-Qur’an sendiri telah dijelaskan makna penting dari 

perencanaan sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al Hasyr: 18 sebagai 

berikut:5 

  
ْ
وا
ُ
ق
َّ
 ٱت
ْ
وا
ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
هَا ٱل يُّ

َ
أ
ُۢ بِمَا  يَ  َٰٓ ُ بِي 

َ
َ خ

َّ
 ٱللَّ

َّ
 إِن

ََۚ  ٱللََّّ
ْ
وا
ُ
ق
َّ
 وَٱت

ٖۖ
د 
َ
 لِغ

ۡ
مَت

َّ
د
َ
ا ق سٞ مَّ

ۡ
ف
َ
رۡ ن

ُ
نظ

َ
ت
ۡ
َ وَل

َّ
ٱللَّ

  
َ
ون

ُ
عۡمَل

َ
 ١٨ت

 Terjemahnya:  

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 
hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya 
untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 

Berdasarkan Tafsir Al Mishbah bahwa kelompok ayat-ayat yang lalu 

berbicara tentang orang-orang Yahudi dan munafik yang kesudahan mereka 

adalah siksa duniawi dan ukhrawi. Ayat di atas mengajak kaum muslimin 

 
 3George. R. Terry, Prinsip-Prinsip Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 6. 

 4Mahmuddin, Manajemen Dakwah Rasulullah (Suatu Talaah Historis Kritis), (Jakarta: 

Restu Ilahi, 2004), h. 24. 
5Kementerian Agama RI, al Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2017), h. 

548. 
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untuk berhati-hati jangan sampai mengalami nasib seperti mereka itu. Allah 

berfirman: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah yakni 

hindarilah siksa yang dapat dijatuhkan Allah dalam kehidupan dunia dan 

akhirat dengan jalan melaksanakan perintah-Nya sekuat kemampuan kamu 

dan menjauhi larangan-Nya dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa 

yang telah dikedepankannya yakni amal saleh yang telah diperbuatnya untuk 

hari esok yang dekat yakni akhurat. 

Setelah memerintahkan bertakwa didorong oleh rasa takut, atau dalam 

rangka melakukan amalan positif, perintah tersebut diulangi lagi — agaknya 

agar didorong oleh rasa malu, atau untuk meninggalkan amalan negatif. Allah 

berfirman: Dan sekali lagi Kami pesankan, bertakwalah kepada Allah, 

sesungguhnya Allah menyangkut apa yang senantiasa dan dari saat ke saat 

kamu kerjakan Maha Mengetahui sampai sekecil apapun.6 

Ayat dari Surah Al-Hashr ini mengingatkan orang-orang yang berimann 

untuk hidup dengan takwa kepada Allah, artinya menjalani kehidupan dengan 

rasa takut kepada-Nya, cinta kepada-Nya, dan berusaha menjauhi perbuatan 

dosa. Lebih dari itu, ayat ini mendorong setiap individu untuk merenungkan 

tindakan dan perbuatan mereka, serta mempertimbangkan akibatnya di 

akhirat. Dengan kata lain, kita diingatkan untuk memikirkan dampak 

perbuatan kita dalam konteks akhirat, bukan hanya dalam dunia ini. Ayat ini 

juga menegaskan bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, termasuk 

perbuatan kita, dan bahwa Dia akan memberi balasan sesuai dengan keadilan-

Nya. Dalam intinya, ayat ini mengajak kita untuk hidup dengan integritas, 

etika, dan kesadaran bahwa kita akan bertanggung jawab atas perbuatan kita 

di hadapan Allah di hari akhirat. 

 
 6M. Quraish Shihab, Tafsir Al- Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an (Cet. IV; 

Jakarta: Lentera Hati, 2016), h. 129.  
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Arti penting perencanaan terutama adalah memberikan kejelasan arah 

bagi setiap kegiatan, sehingga setiap kegiatan dapat diusahakan dan 

dilaksanakan seefisiendan seefektif mungkin. T. Hani Handoko 

mengemukakan sembilan manfaat perencanaan bahwa perencanaan: 

a. Membantu manajemen untuk menyesuaikan diri denga 

perubahan-perubahan lingkungan. 

b. Membantu dalam kristalisasi persesuaian pada masalah-masalah 

utama. 

c. Memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran. 

d. Membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat. 

e. Memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi. 

f. Memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai 

bagian organisasi. 

g. Membuat tujuan lebih khusus, terperinci dan lebih mudah 

dipahami; 

h. Meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti dan 

i. Menghemat waktu, usaha dan dana.7 

2. Pengorganisasian (organizing) 

Fungsi manajemen berikutnya adalah pengorganisasian (organizing). 

George R. Terry dalam Gatot Jariono mengemukakan bahwa : 

“Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan 

kelakuan yang efektif antara orang- orang, sehingga mereka dapat bekerja 

sama secara efisien, dan memperoleh kepuasanpribadi dalam melaksanakan 

tugas-tugas tertentu, dalam kondisi lingkungan tertentuguna mencapai tujuan 

atau sasaran tertentu”.  

 
 7T. Hani Handoko, Manajemen (Yogyakarta: BPFE, 2003), h. 10.  
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Penulis dapat menyimpulkan bahwa Pengorganisasian tidak dapat 

diwujudkan tanpa ada hubungan dengan yang lain dan tanpa menetapkan 

tugas-tugas tertentu untuk masing-masing unit. 

Dalam al Quran sendiri telahmenjelaskan pentingya pengorganisasian 

sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al Shaff: 4 sebagai berikut:8  

رۡصُوصٞ   نٞ مَّ يَ  
ۡ
هُم بُن

َّ
ن
َ
أ
َ
ا ك
ّٗ 
 ۦصَف ي سَبِيلِهِ ِ

 ف 
َ
ون

ُ
تِل   

َ
ذِينَ يُق

َّ
َ يُحِبُّ ٱل

َّ
 ٱللَّ

َّ
 ٤إِن

 Terjemahnya:   

“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya 
dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu 
bangunan yang tersusun kokoh.” 

Mereka yang tidak menyucikan Allah SWT., menyimpang dari sistem 

yang berlaku dan menyendiri padahal semua menyucikan-Nya, sungguh sikap 

mereka itu harus diluruskan. Kaum beriman telah menyadari hal tersebut, 

bahkan ada yang telah menyatakan siapnya untuk berjuang dalam rangka 

menyucikan Allah, tetapi ketika tiba saatnya, mereka mengingkari janji. Ayat 

di atas mengecam mereka dengan memanggil mereka dengan panggilan 

keimanan sambil menyindir bahwa dengan keimanan itu mestinya tidak 

berlaku demikian. Allah berfirman: Hai orang-orang yang mengaku beriman, 

kenapa kamu mengatakan yakni berjanji akan berjihad atau mengapa kamu 

mengucapkan apa yang tidak kamu perbuat yakni tidak sesuai dengan 

kenyataan? Amat besar kemurkaan di sisi Allah, bahwa kamu mengatakan apa 

yang tidak kamu perbuat. 

Setelah menyebut apa yang dibenci Allah, disebutnya apa yang disukai-

Nya dengan menyatakan: Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang 

berjuang di jalan-Nya yakni untuk menegakkan agama-Nya dalam bentuk satu 

 
8Kementerian Agama RI, al Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2017), h. 

551. 
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barisan yang kokoh yang saling kait-berkait dan menyatu jiwanya lagi penuh 

disiplin seakan-akan mereka karena kukuh dan saling berkaitannya satu 

dengan yang lain bagaikan bangunan yang tersusun rapi.9 

Ayat ini Allah mengungkapkan kesukaan-Nya terhadap orang-orang 

yang bersedia berperang untuk mempertahankan agama atau 

mempertahankan kebenaran dalam barisan yang teratur dan disiplin, seolah-

olah mereka adalah bagian dari bangunan yang kokoh dan tersusun rapi. 

Pesan utama ayat ini adalah untuk mendorong solidaritas, kerjasama, dan 

ketertiban dalam perjuangan agama atau dalam mendukung kebenaran. 

Dalam hal ini, Allah memberikan penghargaan kepada mereka yang bersatu 

dan bertindak seolah-olah mereka adalah satu kesatuan yang kuat dan kokoh 

dalam menjalani tugas yang diamanahkan kepada mereka dalam perjuangan 

tersebut. 

Ernest Dale seperti dikutip oleh T. Hani Handoko mengemukakan tiga 

langkah dalam proses pengorganisasian yait : (a) pemerincian seluruh 

pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi; (b) 

pembagian beban pekerjaan total menjadi kegiatan-kegiatan yang logik dapat 

dilaksanakan oleh satu orang; dan (c) pengadaan dan pengembangan suatu 

mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan para anggota menjadi 

kesatuan yang terpadu dan harmonis. 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pengorganisasian pada dasarnya merupakan upaya untuk melengkapi 

rencana-rencana yang telah dibuatdengan susunan organisasi pelaksananya. 

Hal yang penting untuk diperhatikan dalam pengorganisasian adalah bahwa 

 
 9M. Quraish Shihab, Tafsir Al- Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an (Cet. IV; 

Jakarta: Lentera Hati, 2016), h. 188. 
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setiap kegiatan harus jelas siapa yang mengerjakan, kapan dikerjakan, dan apa 

targetnya. 

3. Pelaksanaan/Penggerakan (actuating) 

Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan (actuating) 

merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan 

dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak 

proses manajemen, sedangkan fungsi actuating justru lebih menekankan pada 

kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi.10 

Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa penggerakan dapat 

membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya 

berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan 

ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian 

dari pihak pimpinan. 

Dalam Al-Qur’an sendiri telah dijelaskan pentingya pelaksanaan 

sebagaimana yang termuat dalam Firman Allah SWT dalam Q.S. at Taubah: 105 

sebagai berikut: 

يۡبِ 
َ
غ
ۡ
ٱل لِمِ  عَ     

َ
إِلَ  

َ
ون

ُّ
د َ
ُ

وَسَيُ  
ٖۖ َ
ون

ُ
مِن
ۡ
مُؤ

ۡ
وَٱل  ۥ

ُ
ه
ُ
وَرَسُول مۡ 

ُ
ك
َ
عَمَل  ُ

َّ
ٱللَّ ى  َ سَي َ

َ
ف  
ْ
وا
ُ
ٱعۡمَل لِ 

ُ
وَق

  
َ
ون

ُ
عۡمَل

َ
مۡ ت

ُ
نت
ُ
م بِمَا ك

ُ
ك
ُ
ئ بِّ
َ
يُن
َ
ةِ ف

َ
د هَ  

َّ
 ١٠٥وَٱلش

 

 

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 

 
 10George. R. Terry, Prinsip-Prinsip Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014 ), h. 9-10. 
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yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu 
kerjakan.”11 

Ayat yang lalu menyatakan: “Katakanlah, wahai Muhammad SAW., 

bahwa Allah menerima taubat,” dan katakanlah juga: “Bekerjalah kamu, demi 

karena Allah semata dengan aneka amal yang saleh dan bermanfaat, baik 

untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, maka Allah akan melihat, 

yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu, Nan Rasul-Nya serta 

orang-orang mukmin akan melihat dan menilainya juga, kemudian 

menyesuaikan perlakuan mereka dengan amal-amal kamu itu dan selanjutnya 

kamu akan dikembalikan melalui kematian kepada Allah SWT. Yang Maha 

Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu 

sanksi dan ganjaran atas apa yang telah kamu kerjakan, baik yang nampak ke 

permukaan maupun yang kamu sembunyikan dalam hati.” 

Terbaca di atas, bahwa setelah penyampaian harapan tentang 

pengampunan Allah SWT., ayat ini melanjutkan dengan perintah beramal 

saleh. Agaknya hal ini perlu, karena walaupun taubat telah diperoleh, tetapi 

waktu yang telah lalu dan yang pernah diisi dengan kedurhakaan, kini tidak 

mungkin kembali lagi. Manusia telah mengalami kerugian dengan berlalunya 

waktu itu tanpa diisi oleh kebajikan, karena itu, ia perlu giat melakukan aneka 

kebajikan agar kerugian tidak terlalu besar.12 

Ayat ini menyiratkan pesan penting tentang perbuatan dan akibatnya 

di akhirat. Dalam ayat ini, Allah menyerukan kepada umat-Nya untuk bekerja 

dan beramal dengan tulus. Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman 

akan memantau dan menyaksikan pekerjaan kita. Pekerjaan baik akan diakui 

dan dihargai, sedangkan perbuatan buruk juga akan dicatat. 

 
 11Kementrian Agama RI, al Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2017), h. 

560. 

 12 M. Quraish Shihab, Tafsir Al- Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an (Cet. 

IV; Jakarta: Lentera Hati, 2016), h. 711.  
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Selain itu, ayat ini mengingatkan kita bahwa akhirat adalah saat ketika 

segala yang tersembunyi dan nyata akan diungkapkan. Allah adalah Yang 

Maha Mengetahui, dan Dia akan menginformasikan kepada kita apa yang telah 

kita lakukan selama hidup kita. Oleh karena itu, pesan utama ayat ini adalah 

untuk menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran dan bertanggung jawab 

terhadap perbuatan kita, serta siap untuk melakukan taubah (bertobat) jika 

diperlukan. Ini adalah pengingat tentang akhirat yang mendorong kita untuk 

hidup dengan integritas dan keimanan yang kuat. 

Dalam hal ini, George R. Terry dalam Randa Pratiwi mengemukakan 

“bahwa actuating merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota 

kelompok sedemikianrupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk 

mencapai sasaran perusahaandan sasaran anggota-anggota perusahaan 

tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran 

tersebut. 

Dari pengertian di atas, pelaksanaan (actuating) tidak lain merupakan 

upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui 

berbagaipengarahan dan pemotivasian agar setiap karyawan dapat 

melaksanakan kegiatansecara optimal sesuai dengan peran, tugas dan 

tanggung jawabnya. 

 Hal yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanan (actuating) ini 

adalah bahwa seorang karyawan akan termotivasi untuk mengerjakan sesuatu 

jika : (1) merasa yakin akan mampu mengerjakan, (2) yakin bahwa pekerjaan 

tersebutmemberikan manfaat bagi dirinya, (3) tidak sedang dibebani oleh 

problem pribadiatau tugas lain yang lebih penting, atau mendesak, (4) tugas 

tersebut merupakan kepercayaan bagi yang bersangkutan dan (5) hubungan 

antar teman dalam organisasi tersebut harmonis. 
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4. Pengawasan (controlling) 

Pengawasan (controlling) Dapat dirumuskan sebagai proses penentuan 

apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu 

pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-

perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan 

standar (ukuran). 

Merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam 

suatu organisasi. Semua fungsi terdahulu, tidak akan efektif tanpadisertai 

fungsi pengawasan.  

Sementara itu, Robert J. Mocker sebagaimana disampaikan oleh T. Hani 

Handoko mengemukakan definisi pengawasan yang di dalamnya memuat 

unsur esensial proses pengawasan, bahwa: 

“Pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematik untuk 
menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, 
merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan 
nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan 
dan mengukur penyimpangan- penyimpangan, serta mengambil 
tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua 
sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan 
efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.”13 

Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengawasan 

merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar 

pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana danmemastikan apakah 

tujuan organisasi tercapai. Apabila terjadi penyimpangan di mana letak 

penyimpangan itu dan bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk 

mengatasinya.  

George R. Terry mengemukakan proses pengawasan sebagai berikut: 

a. Menetukan standard atau dasar bagai pengawasan. 

 
13Handoko, Manajemen (Yogyakarta: BPEF, 1999), h. 55.  
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b. Ukuran pelaksanaan. 

c. Bandingkan pelaksanaan dengan standard dan temukan jika ada 

perbedaan. 

d. Perbaiki penyimpangan dengan cara-cara yang tindakan yang 

tepat.14 

Dalam Al-Qur’an sendiri telah dijelaskan mengenai pengawasan 

sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al Infithaar: 10-12 sebagai beriku:15 

فِظِي  َ   حَ  
َ
مۡ ل

ُ
يۡك
َ
 عَل

َّ
تِبِي  َ    ١٠وَإِن   

َ
ا ك    ١١كِرَامّٗ

َ
ون

ُ
عَل
ۡ
ف
َ
 مَا ت

َ
مُون

َ
 ١٢يَعۡل

 Terjemahnya:  

10.“Padahal Sesungguhnya bagi kamu ada (Malaikat-malaikat) yang 
Mengawasi (pekerjaanmu),”11.“Yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat 
(pekerjaan-pekerjaanmu itu),”12.“Mereka mengetahui apa yang kamu 
kerjakan.” 

Dari tafsiran ayat ini mengemukakan bahwa ke mahamurahan dan 

kemahakuasaan Allah SWT., tidak membuat manusia mempercayai hari 

pembalasan, malah menjadikannya mendustakan hari kebangkitan dan hari 

pembalasan. Kemudian Allah SWT., mengingatkan manusia bahwa dengan 

kekuasaandan izinnya, para malaikat yang mulia diberi tugas untuk 

mengawasi dan mencatat segala yang mereka ketahui dari perbuatan 

manusia.16 

Ayat ini menyampaikan bahwa Allah menugaskan ,alaikat-malaikat 

untuk mengawasi dan mencatat semua tindakan dan perbuatan manusia. 

Malaikat-malaikat ini memiliki pengetahuan yang lengkap tentang semua yang 

 
 14George. R. Terry, Prinsip-Prinsip Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 11. 

15Kementerian Agama RI, al Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2017), h. 

588.  

 16Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, Lubaabut Tafsir Min 

Ibni Katsiir (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2016), h. 79. 
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kita lakukan. Pesan ini menunjukkan pentingnya berperilaku dengan baik dan 

bertaqwa, karena semua amal kita tercatat. 

Controlling dalam ayat ini adalah pengawasan terhadap diri kita supaya 

kita senantiasa melakukan kebaikan dan tidak melakukan kemungkaran. 

Karena kehidupan kita selalu diawasi. Selanjutnya dikemukakan pula oleh T. 

Hani Handoko bahwa proses pengawasan memiliki lima tahapan, yaitu:” (a) 

penetapan standar pelaksanaan; (b) penentuan pengukuran pelaksanaan 

kegiatan; (c) pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata; (d) pembandingan 

pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-

penyimpangan; dan (e) pengambilan tindakan koreksi, bila diperlukan”. 

Menurut pendapat ahli di atas serta fungsi manajemen menurut George 

R. Terry, maka dengan ini penulis dapat menyimpulkan bahwa manajemen 

adalah kegiatan yang bersifat pengelolaan dengan melaksanakan fungsi 

perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengkoordinasian, 

pengarahan dan pengawasan untuk mencapai sasaran secara efektif dan 

efesien. Maka penulis mengambil empat faktor yang memepengaruhi 

manajemen pengelolaan yang dikemukakan oleh George R. Terry:1) Planning, 

2) Ortganizing, 3) Actuating dan ,4) Controlling,  

Dengan demikian, setiap kegiatan pendidikan di sekolah harus 

memiliki perencanaan yang jelas dan realisitis, pengorganisasian yang efektif 

dan efisien, pengerahan dan pemotivasian seluruh personil sekolah untuk 

selalu dapat meningkatkan kualitas kinerjanya, dan pengawasan secara 

berkelanjutan. Hal ini hanya dapat dilakukan jika proses manajerial dapat 

dilakukan dengan baik oleh seluruh warga sekolah. 

Keberhasilan organisasi sekolah banyak ditentukan oleh 

kepemimpinan kepala sekolah dalam menjalankan peranan dan tugasnya. 
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Peranan adalah seperangkat sikap dan perilaku yang harus dilakukan sesuai 

dengan posisinya dalam organisasi (Direktorat Tenaga Kependidikan), 

Peranan tidak hanya menunjukkan tugas dan hak, tapi juga mencerminkan 

tanggung jawab dan wewenang dalam organisasi. 

Kepala sekolah yang profesional akan mampu melaksanakan 

kewajiban dengan baik, sehingga kualitas pendidikan yang diharapkan akan 

terwujud. selain itu kepala sekolah yang profesional dapat menunjukkan 

kepada masyarakat bahwa ia layak dapat menjadi panutan atau teladan 

masyarakat di sekelilingnya. Kepala sekolah melaksanakan segala 

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan.17 

Peningkatan profesionalisme kepala sekolah, maka kepala sekolah 

tidak tampil hanya senagai pengajar, seperti fungsinya yang menonjol selama 

ini, melainkan sebagai pelatih, pembimbing dan menajer belajar. Sejalan 

dengan itu, untuk dapat tampil secara profesional, para kepala sekolah harus 

memiliki karakteristik dasar (basic traits) sebagai elemen inti (core elements) 

yang membedakannya dengan pendidik-kepala sekolah lain yang tidak 

profesional.  

Karakteristik seorang kepala sekolah yang profesional, paling tidak 

memiliki kualifikasi pendidikan profesi yang memadai, memiki kompetensi 

keilmuan sesuai dengan bidang yang ditekuninya, memiliki kemampuan 

berkemuniasi yang baik dengan anak didknya, mempunyai jiwa yang kreatif 

dan produktif, mempunyai etos kerja dan komitmen yang tinggi terhadap 

profesinya, dan selalu melakukan pengembangan diri secara terus menerus 

(continuous imrovement) melalui organisasi profesi, internet,buku seminar 

 
17 Muslich Masnur, Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik (Jakarta: Bumi 

Aksara, 20017), h.25. 



32 
 

 
 

dan sebagainya. Pada dasarnya kompetensi merupakan suatu variabel yang 

dapat distimulus dengan berbagai cara.18 

Meningkatkan kompetensi kepala sekolah berarti berupaya 

mendorong peningkatan kualitas manajemen kepala sekolah sangat penting 

dalam memberikan adopsi bagi kegiatan pembelajaran di sekolah dengan 

memberikan dan mengenal model dan metode pendidikan baru kepada kepala 

sekolah sejawat. Berkaitan dengan peningkatan profesionalisme kepala 

sekolah maka menajemen sekolah dan instasi terkait adalah melakukan 

berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan profesionalisme kepala 

sekolah.19 

Tugas dan tanggungjawab kepala sekolah yang tidak dapat digantikan 

oleh orang lain, maka ia harus bersungguh-sungguh melaksanakan tugasnya, 

tidak menjadikan tugas mengajar sebagai pekerjaan sembilan, di samping itu 

kepala sekolah harus menyadari bahwa ia selalu dituntut untuk meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuan dalam rangka melaksanakan tugas yang 

menyangkut dengan profesinya sebagai seorang kepala sekolah. Ia harus peka 

terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, khususnya dalam bidang 

pendidikan dan pengajaran.20 

Realitas menunjukkan tidak semua kepala sekolah mempunyai 

kemampuan tersebut, sehingga kepala sekolah sering terkesan sebagai aktor 

yang kurang cepat mengikuti perbuahan dunia yang sangat pesat. Informasi 

yang diberikan kepala sekolah selalu ketinggalan zaman ilmunya kadaluarsa, 

teorinya usang, dan wawasannya tidak mampu mencerahkan dan 

 
18E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah, h. 25.  
19Wahjosumijo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 

h. 83.  
20Dirawat, dkk, Pengantar Kepemimpinan Pendidikan, (Surabaya: Usaha Nasional, 2013), 

h. 80.  
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membangkitkan potensi anak didik. Dalam rangka mengemban tugas tersebut 

di atas tentunya seorang kepala sekolah harus membekali diri dengan ilmu 

dan teknologi yang sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Akan tetapi 

kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua kepala sekolah mempunyai 

kemampuan tersebut, sehingga kepala sekolah terkesan sebagai aktor yang 

mempunyai satu menajemen sehingga para penontonnya dalam hal ini peserta 

didik merasa bosan dan jenuh dengan apa yang disampaikan oleh kepala 

sekolah, sehingga transfer ilmu pun tidak akan berjalan dengan optimal. 

Kompetensi profesional kepala sekolah adalah sejumlah kompetensi 

yang berhubungan dengan profesi yang menuntut berbagai keahlian di bidang 

pendidikan oleh kepala sekolah. Kompetensi profesional merupakan 

kemampuan dasar kepala sekolah dalam pengetahuan tentang belajar dan 

tingkah laku manusia, bidang studi yang di binanya, sikap yang tepat tentang 

lingkungan proses pembelajaran dan mempunyai keterampilan dalam teknik 

mengajar. 

Profesi kepala sekolah menuntut kompetensi yang merupakan 

kemampuan dasar agar dapat mengajar dengan optimal, kemampuan tersebut 

meliputi menguasai bahan, mengelola program belajar mengajar, mengelola 

kelas, menggunakan media sumber, menguasai landasan pendidikan, 

mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah serta memahami 

prinsip-prinsip dari hasil penelitian kepala sekolah untuk kepentingan 

pengajaran. 

Kepala sekolah diharapkan menggunakan segala upaya yang dimiliki, 

seperti kebijakan pendidikan, program pembinaan, dan intervensi langsung 

untuk mengatasi permasalahan moral. Jika kepala sekolah mampu menangani 

degradasi moral dengan tindakan konkret, itulah yang dianjurkan oleh hadis. 
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Jika tidak mampu secara langsung, kepala sekolah tetap diharapkan 

melakukan tindakan positif melalui komunikasi dan pendekatan yang 

membangun. Dan pentingnya melibatkan seluruh komunitas sekolah, 

termasuk guru, peserta didik, dan orang tua, juga dapat diterapkan dalam 

upaya bersama untuk meningkatkan moral dan nilai-nilai positif di sekolah. 

Hadis ini mengajarkan prinsip dasar dalam islam tentang 

tanggungjawab untuk mengubah keadaan buruk. Dalam konteks manajemen 

kepala sekolah mengatasi degradasi moral, hadis ini bisa diartikan sebagai 

dorongan bagi kepala sekolah untuk aktif dan proaktif dalam memperbaiki 

kondisi moral di lingkungan sekolah, berikut hadis; 

 
ْ
ل
َ
بِق
َ
ف طِعْ 

َ
يَسْت مْ 

َ
ل  
ْ
إِن
َ
ف بِلِسَانِهِ، 

َ
ف طِعْ 

َ
يَسْت مْ 

َ
ل  
ْ
إِن
َ
ف هُ بِيَدِهِ،  ْ ِّ ي 

َ
يُغ
ْ
ل
َ
ف رًا 

َ
ك
ْ
مْ مُن

ُ
ك
ْ
ى مِن

َ
بِهِ،  مَنْ رَأ

يمَانِ" مسلم  ِ
ْ
عَفُ الْ

ْ
ض
َ
 أ
َ
لِك

َ
 وَذ

 Artinya: 

“Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia 
mengubahnya dengan tanganya. Jika tidak mampu, maka dengan 
hatinya, dan itulah selemah-lemah iman. Muslim 

B. Degradasi Moral 

1. Pengertian Degradasi Moral 

Menurut H. Mocthar Husein, bahwa: adalah suatu tingkat umur di mana 

peserta didik tidak lagi anak-anak, tetapi belum dapat dipandang dewasa.21 

Degradasi moral adalah kecenderungan melakukan tindakan yang melanggar 

aturan yang mengakibatkan kerugian dan kerusakan terhadap dirinya sendiri 

maupun orang lain yang dilakukan rentang usia 13-17 tahun. Berperilaku 

nakal diindikasikan memiliki tingkat religius yang rendah dan kontrol diri 

 
21 Mochtar Husein, Peranan Remaja Dalam Pembangunan (Sulawesi Selatan: Bagian 

Proyek Penerangan Bimbingan dan Da’wah/Khutbah Agama Islam Propinsi Sulawesi Selatan, 

1988/1989), h. 2.  
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yang rendah. Salah satu faktor yang mempengaruhi degradasi moraladalah 

kontrol diri. Yang gagal dalam membanggakan kontrol diri yang cukup dalam 

hal tingkah laku berarti gagal dalam mempelajari perilaku yang di terima dan 

perilaku yang tidak diterima oleh masyarakat.22 

Degradasi moral merupakan suatu perbuatan, kejahatan dan 

pelanggaran yang dilakukan oleh anak yang bersifat melawan hukum, anti 

susila, anti sosial dan menyalahi norma-norma agama. 

2. Faktor-faktor Penyebab Degradasi Moral 

Degradasi moral sendiri secara umum disebabkan dari berbagai hal 

yaitu faktor ekstern dan faktor intern 

a. Faktor Internal  

Banyak faktor yang mempengaruhi degradasi moral peserta didik , 

diantaranya mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, keadaan 

ekonomi, keadaan sosial, dan masyarakat. Memang terlalu banyak faktor yang 

mempengaruhi degradasi moral peserta didik, salah satunya antara harapan 

para peserta didik yang sebagian ingin menikmati kebebasan dan kesenangan, 

dengan banyaknya pelajaran yang diperoleh di sekolah mereka merasa 

tertekan akibatnya mereka frustasi. Kemudian untuk menghilangkan rasa 

jenuh dan mencerahkan fikiran dan berbagai masalah di sekolah tersebut, 

mereka mencari pelarian dengan melakukan tindakan yang menyimpang, 

seperti minum-minuman keras, membuat keributan dll. Faktor lain yang 

mempengaruhi degradasi moral peserta didik adalah yang terdapat pada diri 

pribadi peserta didik sendiri sebagai bentuk ketidakmampuan mereka dalam 

beradaptasi dengan lingkungan sekitar.  

 
22Evi Aviyah dan Muhammad Farid, Religiusitas Control Diri dan Kenakalan Remaja ( 

Jurnal, Psikologi Indonesia, Vol, 3, no 2, 2014), h. 128. 
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Di samping itu juga berbagai contoh dari kelakuan yang kurang 

mendidik yang mereka dapatkan dari orang di sekitarnya, sinetron-sinetron, 

novel dan komik yang berisi konten porno yang mengindahkan nilai, mutu, 

dan hanya memandang segi komersil saja. Kartini Kartono membagi dua 

faktor yang mempengaruhi degradasi moral peserta didik yaitu faktor intern 

dan faktor ekstern.23 Faktor Internal, adalah faktor degradasi moral dari diri 

Sendiri yang meliputi: 

1) Reaksi Frustasi Negatif, frustasi adalah rasa kecewa yang berat akibat 

kegagalan; patah semangat akibat dari tidak berhasil dalam mencapai 

suatu cita-cita12. Frustasi timbul apabila adanya kesenjangan antara 

harapan dan hasil yang diperoleh. Frustasi dapat disebut dengan 

gangguan fikiran, karena ketidak sesuaian, mengganggu teman di 

lingkungannya dan sebagainya. Beberapa reaksi frustasi negatif yang 

menyebabkan anak salah ulah misalnya Agresi (penyerangan atau 

penyerbuan), Regresi atau sifat infantil (sifat kekanak-kanakan), 

Fiksasi (pelekatan pada satu pola yang kaku, stereotipis dan tidak 

wajar), Narsisme (menganggap diri sendiri superior), Autisme 

(kecenderungan menutup diri secara total terhadap dunia luar). 

2) Gangguan Pengamatan dan Tanggapan, pengaruh sinetron yang 

setiap hari disajikan dan disaksikan televisi juga banyak 

mempengaruhi pola kehidupan anak-anak remaja terutama dalam hal 

berbelanja dan berpakaian, Semua itu dikarenakan peserta didik 

remaja mengalami pengamatan dan tanggapan yang apa adanya, 

tanpa meneliti terlebih dahulu mana yang tidak baik dan mana yang 

tidak buruk, sangat disayangkan ketika peserta didik remaja 

 
23Kartini Kartono, Patologi sosial 2 kenakalan remaja (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2013), h. 109.  
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mengikuti mode hanya karena didasari ikut-ikutan model, supaya 

tidak dikatakan ketinggalan zaman atau jadul (jaman dulu). 

3) Gangguan Berfikir dan Intelegensi, intelegensi yaitu suatu 

kesanggupan atau kemampuan untuk menyelesaikan suatu perasaan 

dengan tepat, cepat, dan mudah tanpa mengalami suatu kesulitan. 

4) Gangguan Emosional, perkembangan atau keadaan emosi yang terjadi 

pada remaja ada dua hal yaitu situasi yang menimbulkan bentuk 

emosi tertentu dan cara memberikan respon terhadap emosi yang 

dialaminya itu. Perubahan-perubahan yang terjadi dikarenakan 

pengalaman yang lebih luas untuk mempelajari reaksi-reaksi lain, 

maka anak akan berusaha tidak memberikan reaksi yang tidak disukai 

orang lain, padahal mereka ingin disukai masyarakat. Pada anak yang 

terkena gangguan pada emosional dia harus bisa mengkotrol diri.24 

 

b. Faktor Eksternal 

Faktor Eksternal, yaitu faktor yang mempengaruhi degradasi moral 

peserta didik dari luar, yang meliputi: 

1) Faktor Keluarga, keluarga adalah unit keluarga sosial yang terkecil, 

sebagian besar anak dibesarkan oleh keluarga, disamping itu 

kenyataan menunjukkan bahwa di dalam keluargalah anak 

mendapatkan pendidikan, pengarahan dan pembinaan yang pertama 

kali. Keluarga termasuk lingkungan yang paling dekat dan terkuat di 

dalam mendidik anak. Kondisi keluarga yang tidak baik misalnya 

kondisi keluarga tidak utuh (broken home by death, separation, 

 
24Sardjoe, Psikologi Umum (Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 2014), h. 155. 
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divorce), kedua orang tua yang terlalu sibuk dan lain-lain. Selain itu, 

kondisi keluarga merupakan sumber stres pada anak remaja, antara 

lain: hubungan buruk antara ayah dan ibu, cara pendidikan anak yang 

berbeda oleh kedua orang tua atau oleh kakek atau nenek, sikap orang 

tua yang kasar dan keras terhadap anak, dan lain-lain. 

2) Faktor Sekolah, kondisi sekolah yang kurang baik dapat mengganggu 

proses belajar mengajar anak yang dapat memberikan peluang pada 

anak untuk berperilaku menyimpang. Kondisi sekolah yang tidak 

baik, antara lain: sarana dan prasarana sekolah yang tidak memadai, 

kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, 

kesejahteraan guru yang tidak memadai, kurangnya muatan 

pendidikan agama/budi pekerti, dan lain sebagainya. 

3) Faktor Masyarakat (kondisi lingkungan sosial), kondisi lingkungan 

masyarakat dalam berbagai corak dan bentuknya berpengaruh baik 

langsung maupun tidak langsung terkait perkembangan anak. Faktor 

kondisi lingkungan sosial yan tidak sehat atau rawan, dapat menjadi 

faktor yang kondusif bagi anak untuk berperilaku menyimpang.25 

Masa suatu fase perjalanan hidup seseorang yang menghubungkan dari 

masa peserta didik ke masa dewasa. Setiap orang mempunyai kesan dan 

kenangan berbeda tentang masanya, anak merasakan masa nya sebagai suatu 

masa yang indah tidak dapat terlupakan, karena dihiasi cinta pertama yang 

membawa kebahagiaan. Namun ada juga sebahagian orang menganggap masa 

adalah sebagai suatu masa yang mendatangkan noda dan dosa dalam 

hidupnya, sebab pada masa itu ia mengalami cinta pertama yang menimbulkan 

derita terhadap diridalam ilmu kedokteran, dikenal sebagai suatu tahap 

 
25Dadang Hawari, Our children out future (Balai Penerbit FKUI, 2007), h. 90. 
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perkembangan fisik pada saat atau mencapai tahap kematangannya. 26  M.A 

Priyatno yang membahas masalah degradasi moraldari segi agama islam 

menyebutnya rentang usia 13-21 tahun sebagai masa, 27  sedangkan NY. Y. 

Singgih D. Gunarsa mengatakan bahwa masa peralihan diri masa peserta didik 

kemasa dewasa meliputi semua perkembangan yang dialami sebagaai suatu 

persiapan memasuki masa dewasa, yaitu batas umur 12-22 tahun.28 

Miftahul jannah menjelaskan dalam jumlahnya bahwa fase masa pada 

umumnya dapat dibedakan menjadi tiga yaitu: 

1) Masa awal, yang mencakup suatu priode dari usia 11 tahun hingga 14 

tahun. 

2) Masa remaja pertengahan dari usia sekitar 15 tahun hingga 18 tahun. 

3) Masa akhir dari usia 18 tahun hingga 21 tahun.29 

Dari ketiga tersebut dalam masyarakat dapat disetarakan dengan 

mengelompokkan anak dalam pendidikan seperti SLTA, dan dan periode usia 

perguruan tinggi. Masa awal ditandai dengan pertumbuhan dan 

perkembangan fisik dan pembentukan konsep diri.  

Permasalahan kenakalan pelajar mempunyai berbagai faktor penybab 

yang komleks dan berakar dari kondisi kemasyarakatan seperti yang di 

kemukakan oleh Muchtar buchori yang dikutip syahraini tambak dalam 

bukunya bahwa masalah degradasi moral tidak dapat di selesaikan hanya 

dengan mendisiplinkan yang di pandang nakal saja. Di samping upaya 

pendisiplinan diperlukan tuntutan untuk menerima keadaan keluarga yang 

 
26Sarlito Wirawan Sarwono, Psikologi Remaja (Cet. V, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 

2000), h. 6-7.  
27Sahilun A. Nasir, Peranan Pendidikan Agama Terhadap Pemecahan Problem Remaja 

(Cet, I; Jakarta: Kalam Mulia, 2019), h. 70. 
28NY. Y. Singgih D. Gunarsa, Psikologi Remaja ( Jakarta: Gunung Mulia), h. 54.  
29Miftahul Jannah, Pola Pengusahan Orang Tua dan Moral Remaja Dalam Islam (Jurnal 

Ilmiah Edukasi, Vol, Nomor 1, Juni 2015), h. 75. 
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serba kekurangan dengan menumbuhkan sikap tabah dan mimbingan dalam 

menerima sikap kepercayaan akan potensi yang ada dalam diri sendiri guna 

memperbaiki nasib melalui belajar dan belajar. 30  Jika masyarakat ingin 

meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan 

pendidikan khususnya kenakalan, masyarakat dituntut untuk memperbaharui 

pradikma pendidikan keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama serta 

dituntut memahami unsur penting yang telah digariskan oleh sekolah, karena 

waktu yang terluang bagi anak lebih banyak di lingkungan keluarga dibanding 

dengan waktu di sekolah. Hal ini keluarga dituntu membantu usaha-usaha 

pendidikan di masyarakat. 

c. Faktor-Faktor Degradasi moral 

Degradasi moral dapat dikelompokkan dalam tiga tingkatan, yaitu: 

1) Kenakalan ringan, misalnya keras kepala, tidak patuh terhadap orang 

tua dan guru, bolos di sekolah, malas belajar, suka berkelahi, dan selalu 

mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan. 

2) Kenakalan yang mengganggu ketentraman dan keamanan orang lain, 

misalnya: mencuri, memfitnah, merampok, menodong, menganiaya, 

merusak milik orang lain, dan menghilangkan nyawa orang lain. 

3) Kenakalan seksual kepada lain jenis (heteroseksual) dan kenakalan 

seksual terhadap orang yang sejenis (homoseksual dan lesbian).31 

Meskipun di Indonesia masih belum banyak yang terjadi, tetapi sudah 

menjadi kecenderungan dalam kehidupan di Barat yang tidak menutup 

kemungkinan akan dapat mempengaruhi kehidupan di Indonesia nantinya. 

 
30Syahraini Tambak, Pendidikan Komunikasi Islam, Pemberdayaan Keluarga Membentuk 

Kepribadian Anak (Cet, 1; Kalam Mulia: Jakarta, 2013), h. 9. 
31Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam (Cet, ll, Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 11. 
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Pendapat Zakiah Darajrat diatas dengan membagi tiga bentuk 

degradasi moral dengan melihat dari sisi psikologi (kewajiban), dan sosial 

kemasyarakatan yang menempatkan dalam melakukan aksinya, banyak di 

latar belakangi dan dipengaruhi dari latar belakang keluarga dan 

lingkungannya. Jika di kaitkan dengan norma hukum, degradasi moral 

menurut Ny. Singgih D. Gunarsa dapat dibagi dalam dua kelompok beasr yaitu: 

1) Kenalkan yang bersifat amoral dan asosial dan tidak diatur dalam 

undang-undang, sehingga tidak dapat atau sulit digolongkan sebagai 

pelanggar hukum. 

2) Kenakalan yang bersifat melanggar hukum yang berlaku dan harus 

dihukum sesuai dengan apa yang di lakukan bilamana dilakukan oleh 

orang dewasa.32 

Selanjutnya Ny. Siggih D. gunarsa membagi kedalam dua kelompok 

mengenai kenakalan, yaitu bersifat amoral dan asosial kepada tindakan 

seperti berbohong, kabur, keluyuran, miliki atau membawa barang-barang 

yang dapat membahayakan orang lain, bergaul dengan teman yang memberi 

pengaruh buruk, dan begadang sampai larut malam.33 

Sedangkan degradasi moral yang di anggap melanggar hukum dan bisa 

disebut dengan istilah kejahatan dapat diklasifikasikan sesuai dengan berat 

ringannya pelanggaran kejahatan tersebut, misalnya perjudian, pencurian, 

pembunuhan, aborsi, menggunakan narkoba, dan zat adiktif lainnya.34 

Dari sudut pandang agama Islam tidak membedakan anatara degradasi 

moral biasa (tidak dijerat dengan hukum) dan yang dapat dikategorikan 

 
32NY. Y.Singgih D. Gunarsa, Psikologi Remaja (Jakarta: Gunung Mulia,2015), h. 30-31. 
33NY. Y. Singgih D. Gunarsa, Psikologi Remaja, h. 31-33. 
34Sudarsono, Kenakalan Remaja (Cet, ll; Jakarta: Cipta, 2013), h. 32-40. 
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sebagai pelanggaran hukum, atau kriminal yaitu pembunuhan dan 

pemerkosaan. Melihat bahwa pelanggaran awal yang melawan hukum. 

Menurut Ki Hajar Dewantara yang dimaksud dengan para pendidik 

ialah orang tua, pemimpin masyrakat, Guru. Ini yang dikatakan tripusat 

pendidikan tetapi karena tujuan yang ingin dicapai dengan secepatnya 

berlainkan, maka tidak semua pendidik itu wajib mempelajari psikolog lain 

halnya para keluarga sebab orang tua harus mampu menyiapkan para menjadi 

anggota masyarakat yang aktif dan produktif sehingga keluarga memikul 

tanggungjawab yang lebih berat. 35  Maksudnya bahwa orang tua sebagai 

penddik dalam rumah tangga tugasnya menjaga dan membina para dengan 

kata lain jangan sampai rusak perkembangan jasmaninya maupun rohani. 

Ketika jasmani dijaga melalui pendidikan kemudian pendidikan rohani 

dilakukan dengan jalan mengembangkan segala aspek guna mencegah kurang 

baik.  

3. Pihak yang berperan dalam mengatasi Degradasi Moral 

Bahkan ada tiga rana tempat pendidikan yang sangat berpengaruh 

dalam rangka mengatasi degradasi moral Yaitu: 

a. Orang tua sebagai pendidik dalam keluarga 

Orang tua adalah manusia yang paling berjasa pada setiap anaknya 

sejak awal kehadirannya dimuka bumi setiap anak melibatkan peran penting 

keluarganya seprti peran pendidikan sehingga peran pendidikan seperti ini 

tidak hanya kewajiban bagi keluarga tetapi juga sebagai kebutuhan orang tua 

untuk menemukan dirinya sebagai makluk yang sehat secara jasmani dan 

rohani di hadapan Allah dn juga dihadapan makluk terutama umat manusia. 

Sejalan dengan itu di dalam buku ilmu pendidikan islam yang di tulis oleh Moh. 

 
35Agoes Soejanto, Psikologi Perkembangan (Cet, 8; Jakarta: Asdi Mahastya, 2015), h. 164.  
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Roqib dijelaskan bahwa; kewajiban mendidik anak bagi orang tua telah 

disadari oleh setiap orang tua bersamaan dengan kesadaran bahwa diri 

mereka memiliki berbagai keterbatasan untuk mendidik anaknya secara baik 

diri keterbatasan itu telah mengharuskan untuk bekerja sama dengan 

berbagai pihak, terutama dengan lembaga pendidikan dan lingkungan 

sosialnya untuk mendidik anak mereka dengan baik juga dengan masyarakat 

meskipun tanggungjawab besar berada di pundak orang tua.36 

Keluarga dalam melengkapi tugasnya dengan sempurna bisa melalui 

pengembangan pendidikan anak sebelum ia mereka menolong mereka 

tumbuh dari segi sosial melibatkan bimbingan terhadap tingkah laku sosial, 

ekonomi, dan politik sesuai dengan akidah yang di ajarkan dalam islam 

dibawah ini pokok pikiran dapat di jadikan pertimbangan kepada keluarga 

dalam mendidik anggota keluarganya, yaitu: 

1) Memebri contoh yang baik kepada peserta didik dalam tingka laku 

social yang sehat berdasarkan pada prinsip-prinsip dalam nilai-nilai 

agama.  

2) Menjadikan rumah sebagai tempat dimana tercipta hubungan-

hubungan sosial yang berhasil. 

3) Membiasakan peserta didik secara berangsur-angsur berdikari dan 

memikul tanggungjawab dan membimbing mereka dengan lemah 

lembut.  

4) Menjauhkan mereka dari sifat manja dan berfoya-foya dan jangan 

menghina, merendahkan mereka secara kasar sebab sifat memanjakan 

bisa merusak kepribadian anak-anak. 

 
36Moh Rogib, Ilmu Pendidikan Islam (Cet, 1; Yogyakarta: Lkis Printing Cemerlang, 2019), 

h. 40.  
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5) Memeperlakukan mereka dengan lemah lembut dengan 

menghormatinya didepan kawan-kawannya tetapi jangan 

melepaskannya kebapakan terhadap anak-anak.  

6) Menolong peserta didik menjalin persahabatan yang mulia sebab 

manusia turut menjadi orang-orang shaleh apabila bersahabat dengan 

orang yang shaleh. 

7) Membiasakan mereka hidup sederhana supaya lebih bersedia 

menghadapi kesulitan hidup sebelum terjadi. 

8) Bersifat adil diantara mereka, dan membiasakan mereka cara-cara 

hidup yang sesuai dengan ajaran islam.37 

Dari beberapa poin tersebut dapat dijdikan pedoman bagi orang tua 

dalam memberikan pendidikan sosial kepada anak-anaknya. Pendidikan 

sosial saat ini tidak di abaikan karena di tuntut oleh zaman yang semakin 

bernuansa demokratis serta mengedepankan hak-hak asasi manusia. 

Pendidikan sosial mengembangkan anak memiliki sikap tanggung jawab 

dengan kepekaan sosial terhadap kondisi lingkungan tempat ia hidup dan 

menghindarkan mereka dari sikap egois dan matrealistik. 

Pengokohan penerapan nilai-nilai agama dalam keluarga merupakan 

landasan fundamental bagi pengembangan kondisi atau tatanan masyarakat 

yang damai dan sejahtera. Namun sebaliknya, apabila terjadi pengikisan nilai-

nilai agama dalam keluarga dan masyarakat maka akan timbul kerusakan 

dalam kehidupan dan nilai-nilai kemanusiaan. Mengingat bahwa rumah 

adalah basis pertama bagi setiap manusia. Sehingga keluarga yang memiliki 

tugas berat dalam mendidik anak-anaknya seperti: 

 
37Syahraini Tambak, Pendidikan Komunikasi Islam, Pemberdayaan Keluarga Membentuk 

Kepribadian Anak (Cet, 1; Kalam Mulia: Jakarta, 2013), h. 163.  
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Pertama, orang tua harus memenuhi hak-hak anak dalam pendidikan 

anaknya. Berupa agama dan akal budi pekerti karena orang tua 

bertanggungjawab atas pendidikan anak-anaknya. Kedua orang tua berusaha 

mendidik anaknya berdasarkan program yang baik sehingga mereka tidak 

tersesat serta menjadi anak baik dan berguna bagi agamanya maupun orang 

yang ada disekitarntya. Sebab pada dasarnya tujuan orang tua milik tugas 

besar. Sehingga langkah pertama yang harus dilakukan oleh keluarga adalah 

menjaga kesehatan dan perkembangan spritual anak sampai dewasa, 

kemudian memberikan pembelajaran mengenai prinsip-prinsip moral dan 

akhlak. Keluarga hendaknya mendidik anak-anaknya sehingga segala perilaku 

berdasarkan ajaran agama yang dianutnya. Sebagaimana Firman Allah dalam 

Q.S. an-Nahl/16:78, yaitu:38 
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 Terjemahnya:  

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 
mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran, 
penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur”. 

Menafsirkan apa-apa yang dengannya kalian mengetahui. Karena Allah 

SWT menjadikan semua itu setelah mengeluarkan mereka. Dengan kata lain, 

Allah menjadikan untuk kalian pendengaran agar dengannya kalian bisa 

mendengar perintah dan larangan. Sedangkan penglihatan agar dengannya 

kalian melihat ciptaanya. Sedangkan hati agar dengannya kalian sampai 

kepada ma’rifah (mengenal) kepadanya.39 

 
38Kementrian Agama RI, al Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2017), h. 

123. 

 39Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, Lubaabut Tafsir Min 

Ibni Katsiir (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2016), h. 269.  
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Ayat ini menggambarkan penciptaan manusia oleh Allah dan 

pemberian kemampuan pendengaran, penglihatan, dan akal bagi manusia. 

Pesan utamanya adalah agar manusia bersyukur kepada Allah atas anugerah-

anugerah ini. 

Pembinaan yang mengarah pada terbentuknya pribadi yang berakhlak 

atau bermoral dan beretika secara islami merupakan hal pertama yang harus 

dilakukan pada. Akhlak adalah suatu kondisi atau sifat yang telah meresap 

dalam jiwa sehingga menjadi kepribadian bisa melekat perbuatan dengan cara 

spontan dan mudah tanpa memerlukan pemikiran.40 

Dalam lingkungan sosial peserta didik akan menghadapi berbagai 

macam kesulitan dan ketidak stabilan sosial. Jelaskan menghadapi berbagai 

macam karakter manusia dari berbagai macam karakter manusia baik berupa 

adat istiadatnya yang berbeda beda, bahkan mereka juga menghadapi 

berbagai penyimpangan sosial. Oleh karena itu dalam menjaga mereka dari 

berbagai penyelewengan, sebab memerlukan ciri-ciri kejiwaan dan 

moralitas.41 

Keluarga harus mewujudkan lingkungan yang hangat dan menghadapi 

anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Para psikolog mengatakan bahwa 

salah satu faktor utama kekacauan jiwa pada peserta didik adalah ketidak 

harmonisan keluarga dan perselisihan rumah tangga. Oleh karena itu, ketika 

mengalami kekacauan jiwa dia akan melampiaskan kepada penyimpangan 

sosial bahkan ia akan melakukan apa saja yang dapat merugikan dirinya 

sendiri. Sebaliknya jika lingkungan keluarga penuh dengan kasih sayang 

dengan penuh keakraban anak akan mampu menjaga kestabilan jiwanya. 

 
40 Muhammad Nur Abdul Hafid, Mendidik Anak Dua Tahun Hingga Baligh Versi 

Rasulullah saw. (Yogyakarta: Darussalam, 2004), h. 125. 
41Majid Rashed Pour, Pendidikan Anak Dalam Perspektif Islam, h. 115. 
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Sebagaimana anak sejak lahir membutuhkan makanan lain, yaitu ketenangan 

jiwa. 

Peserta didik yang mendapatkan ketenangan jiwa ia akan mengalami 

kegelisahan, tidak percaya diri dan mencari tempat lain untuk berlindung. 

Untuk mencegah hal tersebut kewajiban orang tua merupakan menjaga 

lingkungan keluarga tetap hangat dan harmonis. Peserta didik membutuhkan 

perlindungan dan kasih sayang orang tuanya, jika anak dalam masa 

pertumbuhan. Dalam masa yang cukup sensitif ini, orang tua yang berakal 

akan berperan sebagai teman akrab bagi anaknya. Dengan pengalaman dan 

pikiran jangka panjangnya keluarga menjaga anaknya hingga anaknya sama 

sekali tidak terjerumus kedalam penyimpangan sosial. 

Ketiga, selain itu orang tua juga mengenalkan nilai-nilai moral dan tolak 

ukur kemasyarakatan sehingga ketika mereka menyaksikan tindakan-

tindakan yang tidak pantas dengan dirinya sendiri. Mereka paham bahwa 

tindakan semacam itu tidak sesuai dengan sistem nilai kemasyarakatan, 

sehingga mereka berupaya menjaga dirinya. 

Keempat, membisakan peserta didik dengan nilai-nilai spritual. Dalam 

teks-teks agama, iman merupakan inti kecenderungan dalam 

mempertimbangkan agama, pada hakikatnya ia juga kunci pokok kesalehan. 

Sementara keluarga adalah tempat yang paling aman dalam membentuk 

karakter anak. Keluarga yang menetapkan iman sebagai timbangan dalam 

perjalanan hidupnya sehingga anak memunculkan manusia yang beriman. 

Orang tua seharusnya memahami bahwa merekalah sebagai penanggung 

jawab utama dalam pendidikan putra-putrinya. Secara umum berhasil 

tidaknya pendidikan seorang anak biasanya di hubungkan dengan 
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perkembangan pribadi orang tuanya dan baik tidaknya hubungan komunikasi 

dan model dalam keluarga. 

Di kota-kota dengan menjamurnya sekolah-sekolah internasional 

ataupun nasional plus, sebagai orang tua berpandangan bahwa apabila 

mereka mengirimkan putra-putrinya ke sekolah yang bergengsi atau sekolah 

favorit, mereka tidak perlu berurusan lagi tentang pendidikan anaknya. 

Mereka berpendapat, tugas mereka adalah membayar uang sekolah, urusan 

pendidikan urusan sekolah. Harusnya orang tua tidak boleh berpendapat 

seperti itu karna membentuk karakter anak, tidak hanya dilakukan di sekolah, 

tetapi orang tualah yang berperan penting untuk mendidik, dan mengajari 

dalam kebaikan. Untuk membentuk karakter yang baik, sehingga anak 

tersebut menjadi anak yang cerdas, berakhlak muliah dan berbakti kepada 

kedua orang tuanya. 

Ada pandangan umum bahwa apabila anak mereka sudah menginjak, 

orang tua tidak perlu mengawasi terlalu dalam tentang pendidikan putra-

putrinya, semua di serahkan kepada sekolah. Kecenderungan ini dapat dilihat 

apabila ada pertemuan orang tua, maupun perfomance anak-anak, orang tua 

yang anaknya masih kecil biasanya lebih menyempatkan waktu untuk hadir, 

daripada mereka yang mempunyai anak. Pandangan yang salah harus segerah 

dibenahi karena akan membawa dampak yang sangat negatif kepada anak. 

b. Lingkungan sekolah atau dalam islam  

Madrasah merupakan lembaga pendidikan formal juga menentukan 

kepribadian yang islami karena sekolah hanya dapat disebut sebagai lembaga 

pendidikan kedua yang berperan dalam mendidik hal ini mengingat sekolah 

merupakan tempat khusus dalam menuntut berbagai ilmu pengetahuan. 
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Menurut abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati dalam bukunya Moh. Haitami 

Salim dan Syamsul Kurniawan menyebutkan bahwa di sebut sekolah bilamana 

dalam pendidikan tersebut diadakan di tempat tertentu teratur, sistematis, 

mempunyai perpanjangan dalam rukun waktu tertentu, berlangsung mulai 

pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi dan di laksanakan berdasarkan 

aturan resmi yang telah di tetapkan sehingga melalui pendidiakn disekolah 

dapat membentuk kepribadian peserta didik menjadi cerdas, dan bermoral. 

Jadi pendidikan disekolah sangat berpengaru sikap dan spritual para peserta 

didik karena dari tempat itu dia mendapatkan ilmu pengetahuan, saling tukar 

pemikiran dengan saling tanya jawab serta tatkalah penting pendidikan 

sekolah ini diatur oleh aturan-aturan yang harus dipatuhi seperti 

membiasakan peserta didik untuk selalu disiplin tepat waktu. 

c. Lingkungan Pendidikan dalam Masyarakat 

 Masyarakat menempatkan pendidik pada tempat yang lebih terhormat 

di lingkungannya karena dari keluarga di harapkan masyarakat dapat 

memperoleh ilmu pengetahuan. Ini berarti pendidik berkewajiban 

mencerdaskan bangsa menuju pembentukan manusia seutuhnya dan tugas 

orang tua tidaklah terbatas didalam masyarakat, bahkan orang tua pada 

hakektnya merupakan komponen strategis yang memilih peran yang penting 

dalam menetukan gerak maju bangsa. Bahkan, keberadaan keluarga faktor 

yang tidak mungkin di gantikan oleh komponen manapun dalam kehidupan 

bangsa sejak dahulu sampai sekarang ini.42 Jadi peran masyarakat tidak hanya 

di perlukan oleh para keluarga diruangan rumahnya tetapi juga diperlukan 

dalam masyarakat linkungan dalam dalam menyelesaikan aneka ragam 

permasalahan dihadapi masyarakat. 

 
42 Moh Haitami Salim dan Syamsul Kurniawan, Studi Ilmu Pendidikan Islam (Cet. 1; 

Jogyakarta, 2012), h. 268-269. 
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Ada beberapa hal yang perlu di terapkan dalam mengatasi degradasi 

moral Yaitu: 

1) Keluarga dan masyarakat perlu membentuk pribadinya dalam 

menguatkan iman dengan cara masyarakat mendorong semua untuk 

aktif seperti sebagai masjid sehingga adanya dukungan itu bisa menjadi 

sebuah solusi dalam mencegah degradasi moral di lingkungan 

masyarakat. 

2) Peran masyarakat selanjutnya ialah sangat berpengaruh dalam 

membentuk kepribadian guna menjadi masyarakat yang berakhlak al-

karimah dan islami dan semua anggotanya mematuhi peraturan Allah 

swt. 

3) Kemudian mendorong tumbuhnya gagasan atau pemikiran masyarakat 

bagi untuk membentuk kesejahteraan masyarakat bahkan 

menciptakan karya-karya kemanusiaan yang bermanfaat. 43  Dengan 

demikian penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kepribadian berkualitas ketika ada hubungan kerja sama antara 

masyarakat dengan, sebab sangat membutuhkan masukan dan saran 

hasil pemikiran dari masyarakat. 

Akidah adalah urusan yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, 

menentramkan jiwa dan menjadi keyakinan yang tidak bercampur dengan 

keraguan karakteristik aqidah Islam sangat murni, baik dalam proses maupun 

isinya, dimana hanya Allah yang wajib disembah. Sebagaimana firman Allah 

dalam Q.S.Ar-Rum/30; 30 Yaitu:44 

 
43 Nabed Nuwairab, Peran Keluarga dan Organisasi Remaja Masjid Dalam Dakwa 

Terhadap Remaja, Jurnal Al-Hiwar, Vol. 3, No 6, Juli 2015, h. 9. 
44Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta; Dharma Karsa Utama, 

2015), h. 407.  
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 Tejemahnya: 

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; 
(tetaplah atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan manusia menurut 
fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang 
lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. 

Maknanya adalah ikutilah agama Allah SWT., yang dia menciptakan 

manusia untuk agama itu. Maksud menghadapkan wajah adalah meluruskan 

tujuan dan menguatkan semangat dalam amal-amal agama. Hanya wajah yang 

disebutkan, karena disana terdapat seluruh indera manusia dan merupakan 

bagian tubuh yang paling mulia.45 

Ayat ini menggambarkan penciptaan manusia untuk mengikuti agama 

islam yang sesuai dengan fitrah alami yang Allah SWT., fitrah ini tidak 

mengalami perubahan, dan agama islam adalah agama yang lurus. Meskipun 

demikian, banyak manusia tidak menyadarinya atau tidak memahaminya 

sepenuhnya.  

Fitrah Allah maksudnya ciptaan Allah. Manusia diciptakan Allah 

mempunyai naluri beragama yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak 

beragama tauhid, Maka hal itu tidaklah wajar. Mereka tidak beragama tauhid 

itu hanyalah lantara pengaruh lingkungan. 

Aqidah dalam islam meliputi keyakinan dalam hati tentang Allah 

sebagai Tuhan yang wajib di sembah, ucapan dengan lisan dalam bentuk dua 

kalimat syahadat, dan perbuatan dengan amal shalih. Aqidah dalam islam 

 
 45Husein Alkaff, Tafsir Qur’an, Tafsir Juz Amma, (Cet. I; Bandung: Al-Hayat, 2004), h. 

56. 
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selanjutnya harus berpengaruh terhadap segala aktifitas yang di lakukan oleh 

manusia, sehingga segala aktivitas tersebut bernilai ibadah.46 

Orang tua sangat penting dalam menjaga peserta didik untuk 

membiasakan dalam memberikan nilai-nilai spritual dalam hal aqidah atau 

keyakinan yang dianutnya. Tentunya nilai-nilai spritual agama harus 

dijalankan dalam lingkungan keluarga sesuai dengan tahap pertumbuhan 

mereka, seperti membiasakan hidup sehat, mengajak kepada kebaikan, serta 

selalu mengamalkan ayat suci Al-Qur’an. 

Al-gasali menyatakan yang tertulis dalam bukunya Moh. Haitami salim 

dan Syamsul kurniawan dijelaskan bahwa peserta didik adalah suatu hal yang 

sangat penting,karena anak sebagai amanat bagi orang tuanya. Hati anak kecil 

bagaikan mutiara cemerlang, bersih dari segala ukiran serta gambran. Ia 

mampu menerima segala yang diukirkan maka bila ia dibiasakan kearah 

kebaikan dan diajar kebaikan jadilah ia baik dan berbahagia dunia ahirat, 

sedangkan anak serta para pendidik turut mendapat pahalanya. Tetapi ketika 

dibiasakan berperilaku jelek atau dibiarkan dalam kejelekan maka celakala. 

Untuk itu wajiblah orang tua dalam keluarga menjaga anaknya hingga 

meninjak dewasa dari segala dosa dengan pendidik dan berakhlak mulia, 

menjaga dari teman-temannya yang kurang baik dan selalu membiasakan 

tidak bernikmat-nikmat.47 

C. Kerangka Konseptual  

Kerangka pikir merupakan alur berpikir yang logis dan dibuat dalam 

bentuk diagram atau skema yang bertujuan untuk menjelaskan secara garis 

 
46 Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam Upaya Pembentukan Pemikiran dan 

Kepribadian Muslim (Cet, 1; Bandung: Rosda Karya, 2006), h. 124. 
47Moh. Haitami Salim dan Syamsul Kurniawan, Studi Ilmu Pendidikan Islam (Cet. L; 

Jokjakarta, 2012), h. 264. 
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besar pola subtansi penelitian yang akan dilaksanakan. Kerangka pikir dapat 

memberikan gambaran hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti. 

Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai Manajemen kepala sekolah 

dalam mengatasi degradasi moral peserta didik. Proses untuk mencapai 

tujuan-tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan dari empat fungsi utama 

yang di kemukakan oleh G.R. Terry yaitu perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, dan pengawasan, fungsi manajemen ini berjalan saling 

berinteraksi dan saling kait mengait antara satu dengan lainnya, sehingga 

menghasilkan apa yang disebut dengan proses manajemen, proses 

manajemen sebenarnya merupakan proses interaksi antara berbagai fungsi 

manajemen.  
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Gambar 2.1. Kerangka Konseptual  

Mengatasi Degradasi Moral  

Manajemen Kepala Sekolah 

1. Merencanakan 

2. Mengorganisasikan 

3. Melaksanakan 

4. Mengawasi 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan jenis penelitian 

kualitatif atau penelitian lapangan (Field Research) yang dilakukan melalui 

pengamatan langsung ke lokasi yang dijadikan obyek penelitian yang 

berorientasi pada temuan atau gejala alami, untuk mengkaji fenomena tentang 

sesuatu yang dialami oleh subyek penelitian menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati.1 

Berdasarkan sifatnya penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang 

merupakan suatu bentuk penelitian ditujukan untuk mendeskripsikan 

fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena 

buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, 

perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu 

dengan fenomena lainnya.2 Penelitian yang berusaha menangkap gejala secara 

holistik kontekstual melalui pengumpulan data dari subyek yang diteliti 

sebagai sumber langsung dengan instrumen kunci peneliti sendiri, yaitu 

peneliti merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, 

penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. 

Secara teoretis, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud 

untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu 

keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan, sehingga 

 
1Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung:Rosdakarya, 2012), h. 6. 
2Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. I; Bandung: Rosdakarya, 2006), h. 72. 
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hanya merupakan penyingkapan fakta dengan menganalisis data. 3  Jadi 

penelitian ini menggambarkan suatu kejadian atau penemuan dengan disertai 

data yang diperoleh di lapangan. Dalam hal ini gambaran tentang 

Implementasi kepala sekolah dan wali kelas dalam mengatasi degradasi moral 

peserta didik. 

2. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dipilih untuk 

dilaksanakannya suatu penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan 

di Sekolah SMAN 13 Bone yang terletak di Jl. Cokroaminoto Kelurahan 

Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Provinsi 

Sulawesi Selatan. SMAN 13 Bone merupakan lembaga pendidikan formal 

dengan peserta didik yang terbilang banyak di jenjang sekolah menengah atas 

di Kabupaten Bone. Sekolah yang memiliki manajemen yang baik dalam 

mengelola pendidikan, sehingga akreditasi yang dimilikipun sangat 

memuaskan yaitu terakreditasi A. Hal ini menjadikan SMAN 13 Bone 

merupakan tujuan orang tua dalam memilih pendidikan bagi anaknya. Selain 

itu, SMAN 13 Bone merupakan lembaga yang menjadi bagian dari salah satu 

sekolah dasar yang tidak diragukan lagi dalam keikutsertaannya mengikuti 

beberapa event di tingkat lokal, tingkat regional serta tingkat nasional. 

B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan diartikan sebagai suatu upaya dalam melakukan kegiatan 

penelitian untuk mengadakan hubungan-hubungan dengan gejala atau 

fenomena yang akan diteliti.4 Pendekatan yang dimaksud adalah suatu disiplin 

ilmu yang digunakan untuk memudahkan peneliti dalam memahami 

 
3Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 234. 
4 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, (Cet. XXIV; Bandung: 

Alfabeta, 2016), h. 80. 
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penelitian yang dilakukan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian 

terdapat dua perspektif yaitu pendekatan metodologi dan pendekatan studi 

atau keilmuan. 

1. Pendekatan Metodologi 

Pendekatan penelitian dilihat dari perspektif metodologi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi, yang di 

dalamnya peneliti mengindetifikasi hakikat pengalaman manusia tentang 

suatu fenomena tertentu. Peneliti dalam proses ini, mengesampingkan 

terlebih dahulu pengalaman-pengalaman pribadinya agar dapat memahami 

kegiatan-kegiatan partisipasi masyarakat dalam penguatan pendidikan 

karakter yang diteliti.5  Penelitian dengan berdasarkan fenomenologi harus 

melihat obyek penelitian dalam suatu kondisi alamiah (naturalistik setting) 

dan apa adanya,6 artinya seorang peneliti kualitatif yang menggunakan dasar 

fenomenologi melihat suatu peristiwa tidak secara persial, lepas dari konteks 

sosialnya karena satu fenomena yang sama dalam situasi yang berbeda akan 

memiliki makna yang berbeda pula. 

2. Pendekatan Keilmuan  

Pendekatan penelitian disesuaikan dengan disiplin ilmu yang didalami, 

disoroti menurut bidang ilmu tertentu yang ditekuni, sehingga mungkin 

digunakan pendekatan normatif, yuridis, psikologis, pedagogis dan edukatif, 

sosiologis, historis, antropologis, filosofis, humanistis, naturalis, manajemen 

dan sebagainya. 7  Ditinjau dari perspektif keilmuan, pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan manajemen.  

 
5 Suwahono, Metodologi Penelitian (Semarang: Pendidikan Kimia Universitas Islam 

Negeri Walisongo, 2012), h. 4. 
6Erwin Widiasworo, Mahir Penelitian Pendidikan Modern: Metode Praktis Penelitian 

Guru, Dosen dan Mahasiswa Keguruan (Yogyakarta: Araska, 2018), h. 33. 
7Abdullah K., Tahapan dan Langkah-Langkah Penelitian (Cet. I; Watampone: Lukman 

alHakim Press, 2013), h. 27. 
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Pendekatan Manajemen, penelitian ini ditinjau dari ilmu manajemen 

yang merupakan suatu proses penelitian yang bertujuan untuk mencermati 

pelaksanaan suatu tujuan tertentu yang diselenggarakan dan diawasi.8 Sebuah 

pendekatan yang bersifat sistematis, karena strategi dan cakupan pikiran 

tercanangkan sebelum melaksanakan penelitian.9 Oleh karena itu, pendekatan 

manajemen perlu digunakan dalam penelitian ini karena dalam melaksanakan 

penelitian perlu dicanangkan terlebih dahulu atau mengacu pada fungsi 

manajemen seperti melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan 

dan pengendalian. Penerapan fungsi tersebut dapat memberikan kemudahan 

untuk melaksanakan penelitian sehingga penelitian yang dilakukan dapat 

berjalan secara efektif dan efisien. 

3. Pendekatan Teologis 

Pendekatan Teologis adalah cara pandang atau analisis terhadap 

masalah ketuhanan dengan menggunakan norma-norma agama atau simbol-

simbol keagamaan yang ada. Dengan kata lain, pendekatan teologi cenderung 

normatif karena keyakinan teologi (keagamaan) menjadi norma dalam 

melihat suatu fenomena. Pendektan teologis melibatkan pemahaman dan 

interpretasi fenomena atau realitas melalui lensa keyakinan agama dan 

konsep-konsep teologis. 

C. Sumber Data 

Penelitian ini adalah penelitian pengamatan yang bertumpu pada 

sumber data berdasarkan situasi yang terjadi atau sosial situation.10 Sumber 

data penelitian yang penerapannya dilakukan pada jenis penelitian kualitatif. 

 
8Erwin Widiasworo, Mahir Penelitian Pendidikan Modern: Metode Praktis Penelitian 

Guru, Dosen dan Mahasiswa Keguruan, h. 28. 
9 Azhar Arsyad, Pokok-Pokok Manajemen: Pengetahuan Praktis bagi Pimpinan dan 

Eksekutif (Cet. III;Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 9. 
10Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, h. 215. 
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Tetapi dalam penelitian ini, sebatas pada sumber data atau informasi yang 

dijadikan sebagai sumber data penelitian ini. Penelitian ini bersifat kualitatif 

dan tidak bermaksud menggeneralisasi hasil akhir penelitian dengan 

kesimpulan deduktif.  

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat 

diperoleh. Apabila peneliti menggunakan koesioner atau wawancara dalam 

pengumpulan datanya, maka sumber data disebut informan, yaitu orang yang 

merespon atau menjawab pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis 

maupun lisan. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber 

datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu, dalam penelitian ini 

adalah partisipasi masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter. Apabila 

peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang 

menjadi sumber data, sedang isi catatan subyek penelitian.11 

Sumber data dibagi dalam dua kategori yaitu data primer dan data 

sekunder: 

1. Data primer berasal dari hasil wawancara dari informan di lapangan, 

yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu kepala sekolah, guru, 

komite sekolah dan peserta didik.  

2. Data sekunder adalah sumber yang memiliki hubungan dengan 

masalah yang akan diteliti, yaitu bersumber dari kepustakaan, baik 

buku, jurnal maupun tulisan yang mempunyai keterkaitan dengan 

partisipasi masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter. Dengan 

data sekunder ini dimaksudkan sebagai data penunjang terhadap data 

primer yang relevan dengan pembahasan tersebut. 

 
11Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), h. 129. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Marzuki menjelaskan bahwa data atau informasi yang dikumpulkan 

harus relevan dengan persoalan yang dihadapi, artinya data itu bertalian, 

berkaitan, mengena, dan tepat. 12  Oleh karena itu, metode yang digunakan 

dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Observasi  

Proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-

gejala yang diteliti,13 peneliti terjun langsung ke tempat penelitian. Observasi 

atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan 

perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh panca indra. 

Jadi, mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, peraba, 

dan pengecap. Apa yang dikatakan ini sebenarnya adalah pengamatan 

langsung, dengan demikian penelitian observasi dapat dilakukan dengan 

rekaman gambar dan rekaman suara. Observasi dapat dilakukan dengan dua 

cara, yang kemudian digunakan untuk menyebut jenis observasi, yaitu:  

a. Observasi non-sistematis, yang dilakukan oleh pengamat dengan tidak 

menggunakan instrumen pengamatan. 

b. Observasi sistematis, yang dilakukan oleh pengamat dengan 

menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamat.14 

Observasi dalam penelitian ini menggunakan teknik sistematis yakni 

pengamatan yang dilakukan menggunakan instrumen pengamatan. 

2. Wawancara 

Wawancara dapat diartikan sebagai kegiatan untuk memperoleh 

informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam 

 
12Marzuki, Metodologi Riset (Yogyakarta: t. pn, 2008), h. 55. 
13Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2002), h.  

138. 
14Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, h. 133. 
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penelitian.15 Percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan 

oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang 

diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 16 

Menginterview bukanlah pekerjaaan yang mudah. Dalam hal ini pewawancara 

harus dapat menciptakan suasana santai tetapi serius, artinya bahwa 

interview dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, tidak main-main, tetapi 

tidak kaku. Suasana ini penting dijaga, agar informan mau menjawab apa saja 

yang dikehendaki oleh pewancara secara jujur. Alasan dipilihnya metode 

interview ini, adalah karena dengan teknik ini, peneliti akan berhasil 

memperoleh data dari informan lebih banyak dan sesuai dengan kebutuhan 

peneliti. Menjamin kelengkapan dan kebenaran data yang diperoleh melalui 

teknik ini, peneliti menggunakan alat perekam dan pencatat. Wawancara 

secara mendalam memerlukan pedoman wawancara. Pedoman wawancara 

yang digunakan peneliti adalah pedoman wawancara yang semi terstruktur 

yaitu metode wawancara yang mengacu pada satu rangkaian pertanyaan 

terbuka. Metode ini memungkinkan muncul pertanyaan baru karena jawaban 

yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalian 

informasi dapat dilakukan lebih mendalam.17 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi yang diteliti adalah dokumen, yang dalam konsep umum 

terbatas hanya pada bahan-bahan tertulis saja dalam berbagai kegiatan. 18 

Dokumentasi adalah proses pengumpulan, pemilihan, dan pengolahan 

naskah-naskah asli atau informasi-informasi tertulis yang dipergunakan 

 
15Erwin Widiasworo, Mahir Penelitian Pendidikan Modern: Metode Praktis Penelitian 

Guru, Dosen dan Mahasiswa Keguruan, h. 151. 
16Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif , h. 135. 
17Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, h. 22. 
18Nasution, Metode Research (Jakarta: Bumi Aksara. 2007), h. 115. 
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sebagai alat pembuktian atau bahan untuk mendukung suatu keterangan atau 

argumen. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh 

teori, preposisi, konsep, dan data lapangan. Data dimaksud kemudian dipilih 

untuk kemudian diambil intisarinya lalu disajikan. 

E. Intrument Penelitian  

Penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen kunci adalah peneliti 

sendiri.19  Oleh karena itu, yang menjadi instrumen kunci (key instrument) 

dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Selanjutnya peneliti 

mengembangkan instrumen penelitian yaitu: 

1. Pedoman wawancara adalah alat berupa catatan-catatan pertanyaan 

yang digunakan dalam mengumpulkan data pada saat melaksanakan 

wawancara dengan informan. Pedoman ini untuk menghimpun data 

primer berupa wawancara kepada kepala sekolah dan wali kelas 

SMAN 13 Bone. 

2. Check list untuk data observasi yang peneliti lakukan saat pengamatan 

pada kegiatan yang dilakukan di SMAN 13 Bone. Dalam penelitian ini, 

peneliti mengobservasi kegiatan pembelajaran di kelas. 

3. Dokumentasi arsip-arsip tentang SMAN 13 Bone. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan teknik 

deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah analitik non statistik dengan pendekatan induktif yaitu 

suatu analisis data yang bertolak dari problem atau pernyataan maupun tema 

spesifik yang dijadikan fokus penelitian. Analisis data dalam penelitian ini 

 
19Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi: Mixed Methods (Cet. 

I; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 222. 
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adalah menggunakan teori Miles dan Huberman yang komponennya meliputi: 

reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan 

kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and verification).20 

1. Reduksi Data  

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang mempertajam, 

mengarahkan dan membuang yang tidak diperlukan. Kegiatan yang dilakukan 

pada tahap ini adalah mengidentifikasi data, kemudian diklasifikasikan 

menjadi beberapa kategori. Data yang sudah diperoleh disederhanakan dan 

diseleksi relevansinya dengan masalah penelitian, sedangkan data yang tidak 

diperlukan dibuang. Proses ini akan berlanjut sampai proses pengumpulan 

data di lapangan berakhir, bahkan pada saat pembuatan laporan sehingga 

tersusun secara lengkap. Pada proses reduksi data, peneliti berpedoman pada 

tujuan yang akan dicapai sebagai panduan. Seperti kita ketahui bahwa tujuan 

dari penelitian kualitatif adalah temuan, jadi dalam melakukan penelitian, 

peneliti fokus pada segala sesuatu yang dipandang asing dan belum memiliki 

pola. Hal-hal asing yang belum memiliki pola itulah yang merupakan temuan 

dan sebaiknya dijadikan perhatian dalam penelitian, sehingga selanjutnya 

direduksi oleh peneliti. Bisa dikatakan bahwa reduksi data merupakan 

kecerdasan, keleluasaan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Peneliti dapat 

melakukan reduksi data dengan berdiskusi bersama teman atau orang lain 

yang dipandang lebih ahli. Dengan diskusi, wawasan peneliti akan lebih 

berkembang sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan 

dan dapat mengembangkan teori secara signifikan.21 

 
20Erwin Widiasworo, Mahir Penelitian Pendidikan Modern: Metode Praktis Penelitian 

Guru, Dosen dan Mahasiswa Keguruan, h. 157. 
21Imam Suprayogo, Metodologi Penelitian Sosial-Agama (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2001), h. 194. 
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2. Penyajian data atau display data 

Suatu cara merangkai data dalam suatu organisasi yang memudahkan 

untuk membuat kesimpulan atau tindakan yang diusulkan. Sajian data pada 

penelitian ini adalah memilih data yang disesuaikan dengan kebutuhan 

penelitian. Data tersebut mula-mula disajikan terpisah antara satu tahap 

dengan tahapan yang lain, tetapi setelah kategori terakhir direduksi, maka 

keseluruhan data dirangkum dan disajikan secara terpadu. Dengan melihat 

penyajian data, maka dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang 

harus dilakukan. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Penjelasan tentang makna data dalam suatu konfigurasi yang secara 

jelas menunjukkan alur kausalnya, sehingga dapat diajukan proposisi yang 

terkait dengannya. Penelitian ini dipakai untuk penentuan hasil akhir dari 

keseluruhan proses tahapan analisis, sehingga keseluruhan permasalahan 

dapat dijawab sesuai dengan kategori data dan masalahnya, pada bagian ini 

akan muncul kesimpulan-kesimpulan yang mendalam secara komprehensif 

dari data hasil penelitian. 

G. Pengujian dan Keabsahan Data 

Data penelitian kualitatif perlu diterapkan keabsahan data untuk 

menghindari data yang tidak valid. Dengan melakukan verifikasi terhadap 

data yang disajikan maupun kesimpulan tetap yang diperlukan dengan 

meninjau ulang data-data yang telah terkumpul dengan menentukan pola, 

tema dan korelasinya agar dapat menyajikan kesimpulan yang valid. Validitas 

atau keabsahan data adalah yang tidak berbeda antara data yang diperoleh 

oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada obyek penelitian 

sehingga kebsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan. 
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Keabsahan data dalam penelitian ini, dilakukan melalui tahap pengecekan 

kredibilitas data dengan teknik: 

Triangulasi (triangulation), Wiliam Wirsman mengatakan triangulasi 

dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai waktu.22 Teknik triangulasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah  

1. Triangulasi Sumber, Sugiyono mengungkapkan bahwa triangulasi 

sumber adalah membandingkan dan mengecek baik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 

yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Penerapan metode ini dapat 

dicapai dengan cara membandingkan data hasil observasi dengan 

hasil wawancara, dan dokumentasi. Maksudnya membandingkan apa 

yang dilakukan (informan), dengan keterangan wawancara yang 

diberikannya dalam wawancara tetap konsisten dan ditunjang 

dengan data dokumentasi berupa foto serta data lainnya seperti 

penelitian terdahulu dan teori-teori yang relevan dengan tujuan 

penelitian ini. 

2. Triangulasi teknik, dilakukan dengan cara mengecek data dari sumber 

yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Pada teknik 

ini, dapat dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh 

melalui wawancara dengan hasil observasi atau dokumentasi, 

sehingga dapat disimpulkan kembali untuk memperoleh data akhir 

sesuai dengan masalah penelitian. 

3. Tringulasi waktu, diperlukan untuk melakukan pengecekan data 

karena seringkali waktu juga mempengaruhi kredibilitas data. Untuk 

 
22Erwin Widiasworo, Mahir Penelitian Pendidikan Modern (Cet I; Yogyakarta: Araska, 

2018), h. 164. 
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itu, dengan adanya tringulasi waktu, data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, observasi atau teknik yang lain dalam waktu atau situasi 

yang berbeda, nantinya akan ditemukan kebenarannya. Bila hasil uji 

menghasilkan data yang berbeda-beda, maka dilakukan secara 

berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. 



 

 
 

BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil SMAN 13 Bone 

 SMAN 13 Bone merupakan sekolah magang 2 yang berdiri pada tanggal 

05 Oktober 1994 berdasarkan SM Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 

0260/0/1994, di atas tanah hibah yang telah berstatus tanah milik dengan 

nomor sertifikat SHP NO.13 AM 821294 seluas 11.437 m, berlokasi di HOS 

Cokroaminoto Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat 

Kabupaten Bone Sulawesi Selatan pada Koordinat Lintang dan dab bujur- 

4.5521000/120.3166000. SMAN 13 Bone dengan Nomor Pokok Sekolah (NSS) 

301190724003 merupakan salah satu yang menjadi pavorit oleh masyarakat 

Bone pada umumnya. Pada waktu berdirinya nama sekolah adalah SMAN 4 

Watampone. Namun berdasarkan SK Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan No. 

19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Teknis Sekolah 

Menengah Atas Negeri pada Dinas Pendidikan Provinsi sSulawesi Selatan, 

maka sejak tanggal 26 Januari tahun 2017 nama sekolah SMAN 4 Watampone 

berubah menjadi SMAN 13 Bone. 

2. Visi dan Misi Sekolah SMAN 13 Bone 

Visi : 

Terwujudnya Peserta Didik Yang Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. Berprestasi, Sehat, Berbudaya, Kreatif, Inovatif, Berbasis Teknologi 

Informasi dan Komunikasi, Berwawasan Lingkungan Hidup dengan 

Berpegang Teguh Pada Nilai-nilai Agama. 
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Misi : 

1. Melaksanakan kegiatan sekolah dalam meningkatkan keimanan 

dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemerintah untuk 

mendukung pemenuhan 8 standar nasional pendidikan di SMA 

Negeri 13 Bone. 

3. Mewujudkan pembelajaran yang efektif dan efisien melalui 

perencanaan pembelajaran yang matang dan pemanfaatan bahan 

ajar berbasis ICT dan non ICT. 

4. Meningkatkan ketertiban dan kedislipinan peserta didik. 

5. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan keagamaan. 

6. Menyalurkan bakat dan kreatifitas peserta didik melalui kegiatan 

pengembangan diri dan ekstrakurikuler yang bermanfaat. 

7. Memberdayakan seluruh komponen sekolah dan mengoptimalkan 

sumber daya sekolah dalam mengembangkan potensi minat 

peserta didik secara optimal 

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Manajemen kepala sekolah dalam mengatasi degradasi moral di SMAN 

13 Bone memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan semua 

stakeholder. Kepala sekolah perlu membangun komunikasi yang efektif 

dengan guru, siswa, dan orang tua untuk memahami akar permasalahan 

moral. Selain itu, penerapan program pembinaan karakter, pelatihan etika, 

dan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung nilai-nilai moral dapat menjadi 

langkah strategis. Dalam hal ini, kepala sekolah juga harus memastikan adanya 

pengawasan dan evaluasi yang terus-menerus terhadap implementasi 

kebijakan moral di sekolah. Dengan demikian, manajemen kepala sekolah 
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dapat memberikan kontribusi signifikan dalam membangun atmosfer positif 

dan etis di lingkungan SMAN 13 Bone. 

Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan di sekolah memiliki 

tanggungjawab dan dituntut dapat mengelolah lembaga yang dipimpinnya 

agar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Berdasarkan dari teori yang diungkapkan oleh George R. Terry bahwa proses 

pengelolaan secara umum mengikuti langkah-langkah POAC (Planning, 

Organizing, Actuating, and Controling). 

1. Perencanaan Manajemen Kepala Sekolah dalam Mengatasi 

Degradasi Moral SMAN 13 Bone 

 Perencanaan manajemen kepala sekolah merupakan suatu langkah 

strategis yang penting dalam mengatasi degradasi moral di SMAN 13 Bone. 

Degradasi moral di lingkungan sekolah dapat menjadi hambatan serius dalam 

menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan produktif. Kepala sekolah, 

sebagai pemimpin utama di institusi pendidikan, memiliki peran krusial dalam 

merancang dan melaksanakan strategi untuk meningkatkan moral dan 

semangat kerja di antara komite, guru, dan peserta didik. 

 Pentingnya perencanaan manajemen ini terletak pada identifikasi akar 

permasalahan, penetapan tujuan jangka panjang dan pendek, alokasi sumber 

daya yang efektif, serta penerapan program-program pembinaan moral. 

Dengan demikian, kepala sekolah dapat memimpin inisiatif yang melibatkan 

partisipasi aktif dari seluruh anggota komunitas sekolah. Perencanaan 

manajemen yang baik juga mencakup langkah-langkah evaluasi dan 

pengukuran keberhasilan, sehingga kepala sekolah dapat terus memantau 

perkembangan dan membuat penyesuaian jika diperlukan. 
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 Dalam konteks SMAN 13 Bone, perencanaan manajemen moral yang 

efektif akan membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif, 

memperkuat kohesi sosial, dan meningkatkan semangat kebersamaan di 

antara seluruh komunitas sekolah. Dengan demikian, peran kepala sekolah 

bukan hanya sebagai pemimpin administratif, tetapi juga sebagai agen 

perubahan moral yang dapat membawa dampak positif dalam pengembangan 

peserta didik dan seluruh anggota sekolah. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hamzah selaku kepala 

sekolah, beliau mengemukakan terkait mengidentifikasi tanda-tanda 

degradasi moral bahwa: 

“Sebagai Kepala Sekolah, tanggung jawab utama adalah memastikan 
lingkungan sekolah menciptakan suasana yang kondusif untuk 
pembelajaran dan perkembangan moral peserta didik. Dalam hal ini, 
saya secara aktif mengidentifikasi tanda-tanda degradasi moral di antara 
peserta didik. Saya melakukan observasi terhadap perubahan perilaku, 
komunikasi, dan interaksi sosial mereka. Jika ada perubahan yang 
mencurigakan, saya berusaha terlibat secara proaktif dengan siswa 
untuk memahami faktor-faktor yang mungkin menyebabkan perubahan 
tersebut. Selain itu, saya juga berkolaborasi dengan para guru dan 
konselor untuk mengembangkan program yang mendukung 
pembentukan karakter dan nilai moral di sekolah.1 

 Hal tersebut diperkuat oleh Ibu Fitriani selaku Guru bahwa: 

“Sebagai seorang guru, saya telah merasakan adanya degradasi moral di 
lingkungan sekolah. Saya melihat beberapa tanda-tanda seperti 
penurunan kedisiplinan, meningkatnya perilaku menyimpang, dan 
rendahnya toleransi terhadap perbedaan. Saya juga melibatkan diri 
dalam diskusi dan kegiatan yang mendorong pembentukan karakter dan 
kesadaran moral di kelas. Selain itu, saya berusaha membangun 
hubungan yang kuat dengan siswa untuk memudahkan mereka 
berbicara tentang masalah moral yang mungkin mereka hadapi.2 

 Hal tersebut didukung oleh ibu Dahniar selaku komite bahwa: 

“Sebagai anggota komite manajemen sekolah, saya memandang peran 
Kepala Sekolah sebagai kunci dalam mengatasi degradasi moral. Kepala 
Sekolah perlu memimpin inisiatif dan program-program yang 
mendukung pembentukan karakter siswa. Kami sebagai komite 
mendukung Kepala Sekolah dalam merancang kebijakan dan strategi 

 
 1Hamzah, Kepala Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 16 Desember 2023. 

 2Fitriani, Guru SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 14 Desember 2023.   
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untuk mendorong nilai-nilai moral di sekolah. Selain itu, kami juga turut 
berperan dalam memastikan sumber daya dan dukungan yang 
diperlukan tersedia untuk implementasi program-program tersebut.3 

 Hal tersebut ditekankan oleh Adi selaku peserta didik bahwa: 

“Sebagai peserta didik, saya mengidentifikasi degradasi moral di antara 
teman sebaya melalui perubahan perilaku, sikap tidak hormat terhadap 
aturan, dan perilaku tidak etis. Saya aktif berpartisipasi dalam kegiatan-
kegiatan sekolah yang mendorong pembentukan karakter positif. Selain 
itu, saya juga berusaha mendukung teman-teman sebaya yang mungkin 
menghadapi tekanan atau konflik moral dengan menjadi pendengar yang 
baik dan memberikan dukungan positif. Dalam situasi yang lebih serius, 
saya akan melaporkan kekhawatiran saya kepada guru atau staf sekolah 
yang dapat memberikan bantuan lebih lanjut.4 

 Berdaarkan pernyataan dari informan bahwa setiap Kepala Sekolah, 

bertanggung jawab utama melibatkan identifikasi dan penanggulangan tanda-

tanda degradasi moral di antara peserta didik dengan melibatkan diri secara 

proaktif. Sebagai guru, pengalaman menghadapi degradasi moral mendorong 

keterlibatan dalam kegiatan pembentukan karakter di kelas dan membangun 

hubungan yang kuat dengan siswa. Sebagai anggota komite manajemen 

sekolah, peran Kepala Sekolah dianggap kunci dalam mengatasi degradasi 

moral, dengan komite memberikan dukungan dan memastikan sumber daya 

tersedia. Sebagai peserta didik, identifikasi degradasi moral dilakukan melalui 

perubahan perilaku, partisipasi aktif dalam kegiatan positif, dan dukungan 

terhadap teman sebaya yang menghadapi konflik moral.  

 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hamzah selaku kepala 

sekolah, beliau mengemukakan terkait langkah-langkah atau strategi 

mengatasi degradasi moral bahwa: 

“Sebagai Kepala Sekolah, langkah-langkah konkret yang dapat diambil 
untuk mengatasi degradasi moral di lingkungan sekolah mencakup 
evaluasi menyeluruh terhadap kondisi moral siswa dan identifikasi akar 
permasalahan. Selanjutnya, perlu merancang program pengembangan 
karakter yang terintegrasi ke dalam kurikulum, memberikan pelatihan 
kepada guru untuk mendukung implementasi program tersebut, dan 

 
 3Dahniar, Komite SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 12 Desember 2023.   

 4Adi, Peserta didik SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 7 Desember 2023. 
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menggalang dukungan orang tua. Selain itu, Kepala Sekolah juga dapat 
memfasilitasi kegiatan ekstrakurikuler dan seminar moral bagi siswa 
guna meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai moral.5 

 Hal tersebut diperkuat oleh ibu Fitriani selaku Guru sekolah bahwa: 

“Sebagai Kepala Sekolah, melibatkan guru dalam proses perencanaan 
untuk mengatasi degradasi moral di sekolah menjadi krusial. Ini dapat 
dilakukan melalui pertemuan rutin, lokakarya, dan diskusi terbuka. 
Kepala Sekolah perlu mendorong guru untuk berbagi pengalaman dan 
ide, serta memberikan dukungan dalam menerapkan metode pengajaran 
yang menekankan nilai-nilai moral. Pengembangan kurikulum yang 
mendalam mengenai etika dan moralitas juga dapat diintegrasikan 
dalam pelatihan guru, sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan 
di kelas.6 

 Hal tersebut didukung oleh ibu Dahniar selaku komite sekolah bahwa: 

“Kolaborasi antara Kepala Sekolah dan komite atau tim yang terlibat 
dalam mengatasi degradasi moral dapat dilakukan melalui pertemuan 
reguler, analisis data, dan perencanaan strategis. Kepala Sekolah dapat 
memanfaatkan keahlian dan wawasan dari komite untuk merancang 
kebijakan sekolah yang mendukung pembentukan karakter. Tim dapat 
membantu menyusun program-program khusus, seperti lokakarya atau 
kegiatan sosial, yang dapat meningkatkan kesadaran moral di kalangan 
siswa. Sinergi antara Kepala Sekolah dan komite menjadi kunci untuk 
mencapai hasil yang optimal.7 

 Hal tersebut ditekankan oleh Adi selaku peserta didik bahwa: 

“Peran Kepala Sekolah dalam mengatasi degradasi moral di sekolah 
sangat besar. Beliau bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan 
yang mendukung perkembangan moral siswa. Ini melibatkan penerapan 
kebijakan sekolah yang jelas terkait etika dan nilai-nilai moral, 
memberikan dukungan kepada guru dalam pendekatan pengajaran yang 
mempromosikan karakter positif, dan berkomunikasi secara terbuka 
dengan orang tua untuk menciptakan kemitraan yang kuat dalam 
membangun moralitas anak-anak. Kepala Sekolah juga dapat 
memberikan dorongan positif dan pengakuan kepada siswa yang 
menunjukkan perilaku moral yang baik, menciptakan contoh yang 
menginspirasi bagi seluruh komunitas sekolah.8 

 Berdasarkan pernyataan informan, langkah-langkah konkret untuk 

mengatasi degradasi moral di sekolah melibatkan evaluasi menyeluruh, 

perancangan program pengembangan karakter terintegrasi dalam kurikulum, 

 
 5Hamzah, Kepala Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 16 Desember 2023.  

 6Fitriani, Guru SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 14 Desember 2023.  

 7Dahniar, Komite Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 12 Desember 2023.  

 8Adi, Peserta Dididk SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 7 Desember 2023.  
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pelatihan guru, dan dukungan orang tua. Kolaborasi dengan guru melalui 

pertemuan dan lokakarya penting untuk menerapkan metode pengajaran 

yang menekankan nilai-nilai moral. Keterlibatan tim atau komite serta analisis 

data dapat membantu merancang kebijakan sekolah dan program khusus. 

Peran Kepala Sekolah mencakup menciptakan lingkungan yang mendukung 

perkembangan moral siswa melalui kebijakan jelas, dukungan kepada guru, 

komunikasi terbuka dengan orang tua, dan memberikan dorongan positif 

kepada siswa. Sinergi antara Kepala Sekolah, guru, dan komite menjadi kunci 

untuk mencapai hasil optimal dalam membangun moralitas di sekolah. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hamzah selaku kepala 

sekolah, beliau mengemukakan terkait upaya mengatasi degradasi moral 

bahwa: 

“Sebagai kepala sekolah, tugas utama adalah merancang perencanaan 
dan evaluasi kebutuhan prioritas untuk meningkatkan kualitas 
pendidikan di sekolah. Untuk mengatasi degradasi moral, langkah-
langkah proaktif perlu diambil, seperti menerapkan program pembinaan 
karakter, memfasilitasi kegiatan ekstrakurikuler yang positif, dan 
memperkuat nilai-nilai etika dalam kurikulum. Upaya tersebut harus 
disertai dengan monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan 
efektivitasnya.9 

 Hal tersebut diperkuat oleh ibu Fitriani selaku Guru sekolah bahwa: 

“Sebagai guru, kontribusi saya dalam membantu kepala sekolah 
mengatasi degradasi moral adalah dengan aktif terlibat dalam 
perencanaan strategi sekolah. Saya dapat memberikan masukan tentang 
kebutuhan dan tantangan yang saya amati di kelas, serta memberikan ide 
tentang pendekatan pembelajaran yang dapat meningkatkan moral dan 
nilai siswa. Selain itu, saya bersedia terlibat dalam kegiatan 
ekstrakurikuler yang mendukung perkembangan karakter positif, 
sehingga memberikan dukungan praktis kepada kepala sekolah dalam 
mewujudkan visi dan misi sekolah.10 

 Hal tersebut didukung oleh ibu Dahniar selaku Komite sekolah bahwa: 

“Sebagai aggota komite, saya akan memberikan saran kepada kepala 
sekolah terkait perencanaan untuk mengatasi degradasi moral. Saran 
tersebut dapat berupa mendukung implementasi program pembinaan 

 
 9Hamzah, Kepala Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 16 Desember 2023.  

 10Fitriani, Guru Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 14 Desember 2023.  
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karakter, memberikan dukungan finansial atau non-finansial untuk 
kegiatan-kegiatan yang mendukung moralitas siswa, dan membangun 
kolaborasi dengan pihak eksternal yang memiliki pengalaman dalam 
mengatasi masalah serupa. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi 
panduan bagi kepala sekolah dalam membuat keputusan yang tepat 
untuk meningkatkan moral di sekolah.11 

 Hal tersebut ditekankan oleh Adi selaku peserta didik bahwa: 

“Sebagai peserta didik, penting bagi kepala sekolah untuk melibatkan 
kami dalam proses perencanaan untuk mengatasi degradasi moral. 
Keterlibatan ini dapat dilakukan melalui forum-forum diskusi, survei, 
atau kegiatan partisipatif lainnya. Contoh konkret kolaborasi yang 
melibatkan saya mungkin adalah program mentoring antar siswa, di 
mana kami dapat saling mendukung dan memotivasi untuk menciptakan 
lingkungan sekolah yang lebih positif. Melibatkan peserta didik bukan 
hanya sebagai objek, tetapi sebagai subjek yang aktif dalam perubahan 
dapat memperkuat upaya kepala sekolah dalam meningkatkan moral di 
sekolah.12 

 Berdasarkan pernyataan informan, kepala sekolah, merancang dan 

mengevaluasi perencanaan strategis untuk mengatasi degradasi moral di 

sekolah. Langkah-langkah proaktif, seperti program pembinaan karakter dan 

kegiatan ekstrakurikuler positif, perlu diimplementasikan dengan monitoring 

dan evaluasi berkala. Kontribusi guru dalam perencanaan strategi sekolah 

dapat mencakup masukan tentang kebutuhan kelas, ide pembelajaran yang 

dapat meningkatkan moral siswa, dan keterlibatan dalam kegiatan 

ekstrakurikuler. Anggota komite dapat memberikan saran terkait 

implementasi program, dukungan finansial, dan kolaborasi dengan pihak 

eksternal. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses perencanaan 

menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih positif. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hamzah selaku kepala 

sekolah, beliau mengemukakan terkait data/informasi terkait mengahadapi 

degradasi moral bahwa: 

“Sebagai Kepala Sekolah, saya akan menggunakan berbagai jenis data 
dan informasi untuk memahami dan menghadapi degradasi moral di 

 
 11Dahniar, Komite Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 12 Desember 2023.  

 12Adi, Peserta Dididk Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 7 Desember 2023.  
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sekolah. Data yang relevan meliputi hasil survei kepuasan siswa dan 
orangtua, laporan disiplin, dan evaluasi kinerja guru. Dengan data ini, 
saya dapat mengidentifikasi tren, pola, dan area yang memerlukan 
perhatian khusus. Informasi ini akan membantu saya merancang strategi 
perencanaan yang tepat, seperti program pembinaan moral, pelatihan 
bagi guru dan staf, atau implementasi kebijakan disiplin yang lebih 
efektif. Dalam proses pengambilan keputusan, data tersebut menjadi 
dasar untuk menentukan langkah-langkah konkret guna mengatasi 
degradasi moral dan meningkatkan iklim moral di sekolah.13 

 Hal tersebut diperkuat oleh ibu Fitriani selaku Guru sekolah bahwa: 

“Sebagai guru, saya telah melihat perubahan konkret dalam manajemen 
sekolah terkait degradasi moral sejak Kepala Sekolah mulai menerapkan 
perubahan perencanaan. Langkah-langkah yang diambil, seperti 
program pembinaan moral dan pelatihan untuk meningkatkan 
pemahaman etika di antara staf dan siswa, telah memberikan dampak 
positif. Siswa tampak lebih terlibat dalam kegiatan positif, insiden 
pelanggaran aturan berkurang, dan komunikasi antara siswa, guru, dan 
orangtua menjadi lebih terbuka. Ini mencerminkan implementasi 
perencanaan yang efektif dan berdampak langsung pada kesejahteraan 
moral di sekolah.14 

 Hal tersebut didukung oleh ibu Dahniar selaku Komite aekolah bahwa: 

“Sebagai anggota komite, perencanaan yang dilakukan oleh Kepala 
Sekolah memiliki dampak signifikan terhadap keputusan dan kebijakan 
sekolah terkait moral dan etika. Kepala Sekolah akan menyampaikan 
hasil perencanaan kepada komite, dan bersama-sama kami akan 
mengevaluasi apakah strategi yang diusulkan sesuai dengan tujuan 
sekolah. Komite kemudian dapat memberikan masukan, saran, atau 
merekomendasikan penyesuaian agar perencanaan tersebut lebih tepat 
dan efektif. Keputusan dan kebijakan yang diambil oleh komite akan 
mencerminkan komitmen kolektif untuk meningkatkan standar moral 
dan etika di lingkungan sekolah.15 

 Hal tersebut di tekankan oleh Adi selaku peserta didik bahwa:  

“Sebagai peserta didik, perubahan dalam perencanaan oleh Kepala 
Sekolah telah memengaruhi pengalaman belajar saya di sekolah terkait 
moral dan etika. Saya merasakan adanya dorongan lebih besar untuk 
partisipasi dalam kegiatan positif, seperti proyek amal atau klub etika. 
Selain itu, adanya penekanan pada pembinaan moral dan diskusi tentang 
nilai-nilai etika telah meningkatkan kesadaran saya akan pentingnya 
perilaku moral dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, 
perubahan perencanaan Kepala Sekolah telah memberikan dampak 
positif pada lingkungan belajar, menciptakan atmosfer yang mendukung 
perkembangan moral dan etika siswa.16 

 
 13Hamzah, Kepala Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 16 Deseber 2023.  

 14Fitriani, Guru Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 14 Desember 2023.  

 15Dahniar, Komite Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 12 desember 2023.  

 16Adi, Peserta Dididk SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 7 Desember 2023.  
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 Berdasarka pernyataan informan, Kepala Sekolah menggunakan 

berbagai data dan informasi, termasuk hasil survei dan laporan, untuk 

mengatasi degradasi moral di sekolah. Strategi perencanaan yang tepat, 

seperti program pembinaan moral dan pelatihan, telah menghasilkan 

perubahan positif dalam manajemen sekolah dan pengalaman belajar siswa. 

Keterlibatan komite dalam evaluasi perencanaan mencerminkan komitmen 

kolektif untuk meningkatkan standar moral dan etika di sekolah. Secara 

keseluruhan, perubahan perencanaan tersebut memberikan dampak positif 

yang terlihat dalam perilaku siswa, komunikasi yang lebih terbuka, dan 

atmosfer sekolah yang mendukung perkembangan moral dan etika. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hamzah selaku kepala 

sekolah, beliau mengemukakan terkait merencanakan strategi mengatasi 

degradasi moral bahwa: 

“Sebagai kepala sekolah, langkah awal dalam mengatasi degradasi moral 
adalah melibatkan secara aktif staf, guru, dan peserta didik dalam 
merencanakan strategi. Kepala sekolah dapat mengadakan pertemuan 
rutin atau workshop kolaboratif untuk mendiskusikan permasalahan 
moral yang dihadapi, serta menggali ide-ide kreatif untuk mengatasi 
masalah tersebut. Contoh kerjasama yang berhasil bisa melibatkan 
pendekatan partisipatif dalam pengambilan keputusan, di mana semua 
pihak memiliki peran dan tanggung jawab dalam merancang solusi yang 
sesuai dengan kebutuhan sekolah.17 

Hal tesebut diperkua oleh ibu Fitriani selaku Guru sekolah bahwa: 

“Sebagai guru, komunikasi dan kolaborasi yang efektif antara kepala 
sekolah dan staf pengajar memiliki dampak besar terhadap lingkungan 
kerja dan interaksi di sekolah. Kepala sekolah perlu membuka saluran 
komunikasi yang terbuka dan mendukung, mendengarkan masukan dari 
guru-guru, serta memberikan dukungan dan sumber daya yang 
diperlukan. Melalui kolaborasi, guru dapat merancang program atau 
kegiatan yang dapat meningkatkan moral di antara staf dan peserta 
didik. Semakin terbuka komunikasi, semakin efektif upaya bersama 
untuk mengatasi degradasi moral di sekolah.18 

Hal tersebut didukung oleh ibu Dahniar selaku komite sekolah bahwa: 

 
 17Hamzah, Kepala Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 16 Desember 2023.  

 18Fitriani, Guru Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 14 Desember 2023.  
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“Sebagai anggota komite, evaluasi keberhasilan atau efektivitas 
perubahan perencanaan yang telah diterapkan oleh kepala sekolah bisa 
dilakukan dengan mengumpulkan data dan umpan balik dari berbagai 
pihak, termasuk staf, guru, dan peserta didik. Pemantauan terhadap 
indikator moral, seperti tingkat keterlibatan siswa, kehadiran, dan 
perubahan perilaku, dapat digunakan sebagai parameter evaluasi. 
Komite juga dapat melakukan survei atau wawancara untuk mengukur 
persepsi anggota sekolah terhadap perubahan yang telah dilakukan oleh 
kepala sekolah dalam menanggulangi degradasi moral.19 

 Hal tersebut ditekankan oleh Adi sebagai peserta didik bahwa: 

“Sebagai peserta didik, pandangan terhadap strategi atau program yang 
diterapkan oleh kepala sekolah dalam mengatasi degradasi moral dapat 
bervariasi. Partisipasi siswa dalam diskusi atau kegiatan terkait 
pembangunan moral dapat memberikan wawasan tentang efektivitas 
program tersebut. Penting untuk mendengarkan dan melibatkan siswa 
dalam proses perencanaan, sehingga mereka merasa memiliki tanggung 
jawab terhadap perbaikan lingkungan sekolah. Evaluasi efektivitas 
program juga dapat dilakukan melalui feedback siswa tentang 
perubahan yang mereka rasakan dalam lingkungan sekolah dan apakah 
upaya tersebut memberikan dampak positif terhadap moral dan suasana 
di sekolah.20 

 Berdasarkan pernyataan informan, untuk mengatasi degradasi moral 

di sekolah, kepala sekolah perlu melibatkan aktif staf, guru, dan peserta didik 

dalam merencanakan strategi. Komunikasi terbuka dan kolaborasi antara 

kepala sekolah dan staf guru menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan 

yang mendukung. Evaluasi keberhasilan perubahan dapat dilakukan melalui 

pengumpulan data dan umpan balik dari berbagai pihak, dengan melibatkan 

anggota komite dan peserta didik untuk memastikan keberlanjutan upaya 

perbaikan moral di sekolah. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hamzah selaku kepala 

sekolah, beliau mengemukakan terkait tantangan utama terkait mengahadapi 

degradasi moral bahwa: 

“Sebagai Kepala Sekolah, tantangan utama dalam merencanakan upaya 
mengatasi degradasi moral melibatkan pemahaman mendalam terhadap 
akar penyebab dan dinamika internal sekolah. Salah satu strategi yang 
dapat diterapkan adalah membangun budaya sekolah yang positif dan 

 
 19Dahniar, Komite Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 12 Desember 2023.  

 20Adi, Peserta Dididk SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 7 Desember 2023.  
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inklusif, mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam kurikulum, serta 
menyusun program pengembangan karakter. Serta, Kepala Sekolah juga 
perlu bekerja sama dengan guru dan staf untuk menciptakan lingkungan 
pendidikan yang mendukung perkembangan moral peserta didik. Hal ini 
melibatkan pelibatan aktif dalam pembinaan serta pengawasan kegiatan 
ekstrakurikuler dan pengembangan program konseling.21 

Hal tersebut diperkuat oleh ibu Fitriani selaku Guru sekolah bahwa: 

“Sebagai guru, peran Kepala Sekolah dalam perencanaan sangat penting 
untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Jika 
perencanaan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah fokus pada pembinaan 
moral dan pengembangan karakter, hal ini dapat membantu mengatasi 
masalah moral di antara peserta didik dan staf. Dukungan dari Kepala 
Sekolah terhadap pelaksanaan program-program ini secara konsisten 
dapat memperkuat nilai-nilai moral di sekolah, membantu guru dalam 
membimbing peserta didik, dan menciptakan atmosfer positif di 
lingkungan sekolah.22 

Hal tersebut didukung oleh ibu Dahniar selaku komite sekolah bahwa: 

“Sebagai anggota komite atau tim, keterlibatan dalam mengawasi dan 
menilai pelaksanaan strategi perencanaan oleh Kepala Sekolah sangat 
penting. Komite dapat melakukan evaluasi reguler terhadap efektivitas 
program-program yang telah diimplementasikan, memberikan umpan 
balik konstruktif kepada kepala sekolah, dan secara aktif berpartisipasi 
dalam diskusi untuk meningkatkan inisiatif yang telah diambil. Dengan 
cara ini, komite dapat menjadi mitra kritis namun konstruktif dalam 
membantu Kepala Sekolah menghadapi tantangan moral di sekolah.23 

 Hal tersebut ditekankan oleh Adi selaku peserta didik bahwa: 

“Sebagai peserta didik, komunikasi antara Kepala Sekolah dan siswa 
mengenai degradasi moral sangat penting. Adanya saluran komunikasi 
yang terbuka dan jelas dapat membantu peserta didik merasa didengar 
dan dihargai. Jika Kepala Sekolah memfasilitasi forum atau pertemuan 
yang memungkinkan siswa untuk menyampaikan perasaan atau 
masukan mengenai isu moral, hal ini dapat meningkatkan rasa 
kepemilikan dan tanggung jawab siswa terhadap moralitas di sekolah. 
Selain itu, Kepala Sekolah juga dapat melibatkan peserta didik dalam 
pembentukan kebijakan dan program-program moral, menciptakan 
ikatan yang lebih erat antara pemimpin sekolah dan siswa.24 

 Berdasarkan pernyataan informan, Dalam mengatasi degradasi moral 

di sekolah, peran Kepala Sekolah sangat krusial. Strategi utama melibatkan 

pembangunan budaya sekolah positif, integrasi nilai moral dalam kurikulum, 

 
 21Hamzah, Kepala Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 16 Desember 2023.  

 22Fitriani, Guru SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 14 Desember 2023. 

 23Dahniar, Komite Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 12 Desember 2023.  

 24Adi, Peserta Dididk SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 7 Desember 2023.  
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dan program pengembangan karakter. Kerjasama aktif dengan guru dan staf, 

termasuk pengawasan kegiatan ekstrakurikuler dan program konseling, 

menjadi bagian integral dari upaya ini. Dukungan konsisten dari Kepala 

Sekolah dalam implementasi program-program moral dapat menciptakan 

lingkungan pembelajaran yang kondusif. Peran guru sebagai mitra dalam 

perencanaan ini sangat penting, dengan Kepala Sekolah menjadi pemimpin 

yang mendukung, sementara komite atau tim dapat berperan dalam evaluasi 

program dan memberikan umpan balik konstruktif. Bagi peserta didik, 

komunikasi terbuka antara Kepala Sekolah dan siswa, melibatkan mereka 

dalam pembuatan kebijakan moral, dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan 

tanggung jawab siswa terhadap moralitas di sekolah. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hamzah selaku kepala 

sekolah, beliau mengemukakan terkait mengukur keberhasilan terkait 

mengahadapi degradasi moral bahwa: 

“Sebagai Kepala Sekolah, saya mengukur keberhasilan perencanaan dan 
implementasi strategi untuk mengatasi degradasi moral dengan 
menetapkan indikator kinerja yang terukur, seperti survei kepuasan 
siswa dan guru, tingkat pelanggaran disiplin, dan partisipasi dalam 
kegiatan moral. Saya juga melakukan evaluasi reguler untuk memastikan 
bahwa tujuan jangka panjang tercapai.25 

 Hal tersebut diperkuat oleh ibu Fitriani selaku Guru sekolah bahwa: 

“Sebagai guru, hambatan yang mungkin muncul dalam implementasi 
perencanaan untuk mengatasi degradasi moral dapat mencakup 
resistensi dari siswa atau kurangnya dukungan dari orang tua. Saya 
mengatasi tantangan ini dengan mengadakan diskusi terbuka dengan 
siswa untuk memahami perspektif mereka, serta melibatkan orang tua 
melalui pertemuan dan komunikasi rutin untuk menjelaskan manfaat 
dan tujuan perubahan.26 

Hal tersebut didukung oleh ibu Dahniar selaku komite sekolah bahwa: 

“Sebagai anggota komite, komunikasi dan kerja sama dengan Kepala 
Sekolah sangat penting. Kami secara rutin mengadakan pertemuan untuk 

 
 25Hamzah, Kepala Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 16 Desember 2023.  

 26Fitriani, Guru SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 14 Desember 203. 
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menyusun strategi bersama, memberikan umpan balik, dan memastikan 
bahwa semua pihak terlibat dalam proses perencanaan dan manajemen 
moral di sekolah. Komunikasi terbuka dan transparan menjadi kunci 
untuk mencapai tujuan bersama.27 

Hal tersebut ditekankan oleh Adi selaku peserta didik bahwa: 

“Sebagai peserta didik, saya melihat perubahan positif dalam perilaku 
teman-teman sebaya sejak Kepala Sekolah mulai menerapkan perubahan 
perencanaan. Ada peningkatan dalam keterlibatan siswa dalam kegiatan 
moral, penurunan kasus pelanggaran disiplin, dan atmosfer sekolah yang 
lebih positif. Ini mencerminkan keberhasilan implementasi strategi yang 
telah diterapkan untuk mengatasi degradasi moral di lingkungan sekolah 
kami.28 

 Berdasarkan pernyataan informan, kesuksesan perencanaan dan 

implementasi strategi untuk mengatasi degradasi moral diukur melalui 

indikator kinerja terukur, seperti survei kepuasan siswa dan guru, tingkat 

pelanggaran disiplin, dan partisipasi dalam kegiatan moral. Evaluasi reguler 

dilakukan untuk memastikan tujuan jangka panjang tercapai. Sebagai guru, 

hambatan termasuk resistensi siswa dan kurangnya dukungan orang tua, 

diatasi melalui diskusi terbuka dan keterlibatan orang tua. Sebagai anggota 

komite, komunikasi dan kerja sama dengan Kepala Sekolah menjadi kunci, 

dengan pertemuan rutin untuk menyusun strategi bersama dan memastikan 

keterlibatan semua pihak. Sebagai peserta didik, terlihat perubahan positif 

dalam perilaku teman sebaya, mencerminkan keberhasilan implementasi 

strategi perubahan. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hamzah selaku kepala 

sekolah, beliau mengemukakan terkait program khusus meningkatkan 

degradasi moral bahwa: 

“Sebagai Kepala Sekolah, saya telah menerapkan sejumlah inisiatif dan 
program khusus untuk meningkatkan moral staf dan peserta didik di 
lingkungan sekolah. Misalnya, program pelatihan kepekaan sosial, 
kegiatan kebersamaan, dan pengembangan nilai-nilai karakter yang 

 
 27Dahniar, Komite Sekolah SMAN 13 Bone, Wanacara, Bone, 12 Desember 2023. 

 28Adi, Peserta Dididk SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 7 Desember 2023.  
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terintegrasi dalam kurikulum.29 

Hal tersebut diperkuat oleh ibu Fitriani selaku Guru sekolah bahwa: 

“Sebagai guru, saya menilai strategi yang diterapkan oleh Kepala Sekolah 
cukup efektif dalam mengatasi degradasi moral. Pendekatan yang 
proaktif, seperti pembinaan secara personal, pengakuan prestasi, dan 
pembentukan tim motivasi, telah memberikan dampak positif terhadap 
motivasi dan semangat kerja staf serta peserta didik.30 

Hal tersebut didukung oleh ibu Dahniar selaku komite sekolah bahwa: 

“Sebagai anggota komite, kami menghadapi beberapa kendala dalam 
mendukung Kepala Sekolah dalam upaya mengatasi degradasi moral 
melalui perencanaan. Salah satunya adalah alokasi sumber daya yang 
terbatas, termasuk dana dan waktu, untuk melaksanakan program-
program yang diusulkan. Selain itu, tantangan koordinasi dan 
komunikasi antaranggota komite juga menjadi faktor yang perlu 
diatasi.31 

Hal tersebut ditekankan oleh Adi selaku peserta didik bahwa: 

“Sebagai peserta didik, saya melihat perubahan perencanaan yang 
diterapkan oleh Kepala Sekolah telah berdampak positif pada atmosfer 
dan budaya sekolah terkait moral dan etika. Penerapan program-
program seperti mentoring antar siswa, peningkatan kegiatan sosial, dan 
promosi nilai-nilai positif telah menciptakan lingkungan yang lebih 
mendukung perkembangan moral dan etika di kalangan peserta didik.32 

 Berdasarkan pernyataan informan, strategi proaktif yang melibatkan 

pelatihan kepekaan sosial, kegiatan kebersamaan, dan pengembangan nilai-

nilai karakter telah efektif meningkatkan moral staf dan peserta didik. 

Meskipun berhasil, komite menghadapi kendala alokasi sumber daya terbatas 

dan tantangan koordinasi. Namun, perubahan perencanaan positif Kepala 

Sekolah, termasuk mentoring siswa dan promosi nilai-nilai positif, telah 

menciptakan atmosfer sekolah yang mendukung perkembangan moral dan 

etika peserta didik. 

 
 29Hamzah, Kepala Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 16 Desember 2023. 

 30Fitriani, Guru SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 14 Desember 203. 

 31Dahniar, Komite Sekolah SMAN 13 Bone, Wanacara, Bone, 12 Desember 2023. 

 32Adi, Peserta Dididk SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 7 Desember 2023. 
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 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hamzah selaku kepala 

sekolah, beliau mengemukakan terkait komunikasi dan koordinasi guru 

komite dalam mengatasi degradasi moral bahwa: 

“Sebagai kepala sekolah, komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan 
staf dan guru sangat krusial dalam mengatasi degradasi moral di 
lingkungan sekolah. Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan 
strategi, kepala sekolah perlu membuka saluran komunikasi yang 
terbuka dan transparan. Hal ini melibatkan diskusi reguler, pertemuan 
tim, dan forum untuk mendengarkan masukan dari staf dan guru. 
Koordinasi yang baik akan memastikan bahwa setiap anggota tim terlibat 
secara aktif dalam mengembangkan dan menerapkan solusi yang relevan 
dengan kondisi di sekolah. Pemahaman bersama tentang tujuan dan 
nilai-nilai sekolah juga dapat diperkuat melalui komunikasi yang jelas, 
sehingga semua pihak merasa terlibat dalam upaya mengatasi degradasi 
moral.33 

Hal tersebut diperkuat oleh ibu Fitriani selaku Guru sekolah bahwa: 

“Sebagai guru, memberikan saran atau rekomendasi kepada kepala 
sekolah dapat melibatkan partisipasi aktif dalam pembentukan dan 
pelaksanaan rencana. Guru dapat menyuarakan pengalaman dan 
pemikiran mereka tentang faktor-faktor yang berkontribusi pada 
degradasi moral, dan memberikan masukan konstruktif terkait solusi 
yang mungkin. Kepala sekolah dapat mendorong partisipasi guru dalam 
kelompok diskusi atau lokakarya untuk berbagi ide dan pengalaman, 
menciptakan kesadaran kolektif tentang pentingnya peran setiap 
individu dalam meningkatkan moral di sekolah.34 

Hal tersebut didukung oleh ibu Dahniar selaku komite sekolah bahwa: 

“Sebagai komite atau tim, peran mereka adalah memastikan bahwa 
rencana dan strategi yang disusun oleh kepala sekolah sejalan dengan 
tujuan dan nilai-nilai sekolah. Komite dapat melakukan evaluasi 
menyeluruh terhadap rencana tersebut, mengidentifikasi apakah 
langkah-langkah yang diambil sesuai dengan visi dan misi sekolah. 
Dalam memastikan keterlibatan komunitas sekolah, komite dapat 
mengorganisir pertemuan atau forum terbuka untuk membahas dan 
menyusun pemahaman bersama tentang nilai-nilai yang dijunjung tinggi. 
Melibatkan berbagai stakeholder dalam proses ini akan memastikan 
bahwa rencana yang diadopsi mencerminkan pandangan dan kebutuhan 
seluruh komunitas sekolah.35 

Hal tersebut ditekankan oleh Adi selaku peserta didik bahwa: 

“Sebagai peserta didik, respons terhadap tindakan kepala sekolah dalam 

 
 33Hamzah, Kepala Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 16 Desember 2023. 

 34Fitriani, Guru SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 14 Desember 203. 

 35Dahniar, Komite Sekolah SMAN 13 Bone, Wanacara, Bone, 12 Desember 2023. 
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mengatasi degradasi moral dapat memiliki dampak besar pada motivasi 
dan keterlibatan siswa. Jika tindakan kepala sekolah terlihat konkret, 
konsisten, dan berdampak positif, peserta didik kemungkinan akan 
merasa lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam upaya mengatasi 
degradasi moral. Kepala sekolah dapat menciptakan lingkungan yang 
mendukung melalui program-program pendidikan karakter, kegiatan 
sosial, dan pembinaan emosional. Menunjukkan bahwa sekolah 
mendukung pertumbuhan moral dan nilai-nilai positif akan memberikan 
dorongan tambahan bagi peserta didik untuk berkontribusi dalam 
membentuk lingkungan belajar yang etis dan berbudaya.36 

 Berdasarkan pernyataan informan, untuk mengatasi degradasi moral 

di lingkungan sekolah, kepala sekolah perlu membangun komunikasi dan 

koordinasi yang efektif dengan staf, guru, komite, dan peserta didik. Saluran 

komunikasi terbuka, partisipasi aktif, dan pemahaman bersama tentang 

tujuan sekolah menjadi kunci dalam merancang dan melaksanakan strategi 

yang relevan. Melibatkan semua stakeholder, termasuk guru, komite, dan 

peserta didik, dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi solusi 

akan memastikan kesuksesan upaya bersama untuk meningkatkan moral di 

sekolah. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hamzah selaku kepala 

sekolah, beliau mengemukakan terkait dampak perencanaan mengatasi 

degradasi moral bahwa: 

“Sebagai Kepala Sekolah, perencanaan untuk mengatasi degradasi moral 
yang mempengaruhi budaya sekolah dan prestasi peserta didik haruslah 
holistik. Pertama, langkah-langkah preventif seperti memperkuat 
pendidikan karakter dalam kurikulum, mengadakan kegiatan 
ekstrakurikuler yang membangun nilai-nilai moral, dan meningkatkan 
pengawasan terhadap perilaku siswa. Selain itu, pendekatan kuratif 
seperti konseling moral dan pembinaan kelompok dapat diterapkan 
untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan moral. Pengembangan 
program pembinaan karakter juga dapat melibatkan partisipasi orang 
tua agar nilai-nilai positif dapat diterapkan secara konsisten di dalam dan 
di luar lingkungan sekolah.37 

Hal tersebut diperkuat oleh ibu Fitriani selaku Guru sekolah bahwa: 

“Sebagai guru, perubahan dalam perencanaan dan manajemen Kepala 

 
 36Adi, Peserta Dididk SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 7 Desember 2023. 

 37Hamzah, Kepala Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 16 Desember 2023.  
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Sekolah dapat memiliki dampak signifikan terhadap motivasi dan 
kinerja. Langkah-langkah yang mendukung kolaborasi dan komunikasi 
antara guru dan kepala sekolah dapat memperkuat ikatan tim, 
meningkatkan kepercayaan, dan memotivasi guru untuk memberikan 
yang terbaik. Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana, pelatihan 
pengembangan profesional, serta pengakuan atas prestasi kerja dapat 
meningkatkan semangat dan dedikasi guru dalam memberikan 
pendidikan yang berkualitas.38 

Hal tersebut didukung oleh ibu Dahniar selaku komite sekolah bahwa: 

“Sebagai komite, saran yang dapat diberikan kepada Kepala Sekolah dan 
komite terkait perencanaan dan manajemen moral di sekolah adalah 
untuk lebih mengintegrasikan partisipasi komunitas, termasuk orang tua 
dan warga sekolah, dalam proses pengambilan keputusan terkait 
kebijakan moral. Meningkatkan transparansi dan komunikasi antara 
sekolah, komite, dan orang tua dapat menciptakan dukungan yang lebih 
kuat untuk program-program moral. Selain itu, melibatkan komunitas 
dalam evaluasi dampak dan efektivitas kebijakan moral akan 
memastikan adanya responsibilitas bersama dalam meningkatkan 
budaya sekolah.39 

Hal tersebut ditekankan oleh Adi selaku peserta didik bahwa: 

“Sebagai peserta didik, saran yang dapat diberikan kepada Kepala 
Sekolah atau pihak sekolah terkait cara mereka dapat lebih baik 
mengatasi degradasi moral di sekolah adalah dengan mendorong 
implementasi kegiatan edukasi yang lebih interaktif dan relevan. 
Program-program tersebut dapat membantu siswa memahami nilai-nilai 
moral secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, 
menciptakan forum dialog terbuka antara siswa dan pihak sekolah dapat 
menjadi wadah bagi siswa untuk menyampaikan perasaan, ide, dan 
masukan mereka terkait isu moral di sekolah, sehingga solusi yang lebih 
efektif dapat dihasilkan.40 

 Berdasarkan pernyataan informan, perencanaan dalam mengatasi 

degradasi moral peserta didik SMAN 13 Bone bahwa kepala sekolah telah 

melakukan perencanaan kegiatan seperti mengembangan kegiatan 

ekstrakurikuler seperti kegiatan keagamaan seperti ROHIS (rohani Islam) 

kegiatan sosial,  dan keterlibatan antara guru kepala sekolah dan orang tua 

peserta didik. 

 
 38Fitriani, Guru SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 14 Desember 203. 

 39Dahniar, Komite Sekolah SMAN 13 Bone, Wanacara, Bone, 12 Desember 2023. 

 40Adi, Peserta Dididk SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 7 Desember 2023.  
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 Hal ini didukung oleh obsevasi yang dilakukan oleh penulis bahwa yang 

disampaikan oleh kepala sekolah SMAN 13 Bone terbukti dengan pengamatan 

secara langsung pada saat penelitian dan dilengkapi dengan dokumentasi, 

bahwa kepala sekolah melakukan perencanaan kegiatan. 

Selanjutnya berdasarkan teori yang ada bahwa dalam perencanaan 

kepala sekolah bersama timnya harus berpikir untuk menentukan sasaran-

sasaran dikaitkan dengan kegiatan mereka sebelumnya. Untuk menjamin 

pencapaian hasil akhir dari perencanaan, kepala sekolah harus berpijak pada 

data yang cermat dan akurat.41 

Hal ini juga dijelaskan kandungan surah Al-Imran ayat 159, Ayat ini 

mengandung pesan tentang pentingnya berunding dan berkonsultasi dengan 

orang lain dalam mengambil keputusan. Setelah memutuskan, manusia 

dianjurkan untuk bertawakal kepada Allah, yaitu meletakkan kepercayaan dan 

ketergantungan penuh pada-Nya, karena Allah menyukai orang-orang yang 

bertawakal kepada-Nya. Pesan ini menekankan pentingnya konsultasi, 

kepercayaan kepada Allah, dan tindakan yang didasarkan pada keyakinan. 

2. Pengorganisasian Manajemen kepala sekolah dalam mengatasi 

degradasi moral SMAN 13 Bone 

 Pengorganisasian manajemen kepala sekolah merupakan suatu aspek 

kritis dalam mengatasi degradasi moral di SMAN 13 Bone. Dalam menghadapi 

tantangan ini, kepala sekolah perlu mengembangkan strategi dan kebijakan 

yang efektif untuk membangun lingkungan sekolah yang positif dan 

memberdayakan seluruh anggota sekolah. Dengan fokus pada peningkatan 

moral, kepala sekolah harus memimpin dengan teladan, merancang program 

pengembangan karakter, dan membangun komunikasi yang kuat untuk 

 
 41Dubrin, Essentials of Manajemen, (Canada; Cengange Learning, 2018), h. 23.  
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meningkatkan semangat dan moral di antara staf dan siswa. Peran kepala 

sekolah sebagai pemimpin dan organisator sangat penting untuk menciptakan 

atmosfer sekolah yang mendukung pertumbuhan moral dan etika di SMAN 13 

Bone. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hamzah selaku kepala 

sekolah, beliau mengemukakan terkait peran kepala sekolah mendefenisikan 

degradasi moral bahwa: 

“Sebagai Kepala Sekolah, saya mendefinisikan degradasi moral di sekolah 
sebagai penurunan nilai-nilai etika, integritas, dan moralitas di antara 
siswa. Ini mencakup perilaku tidak etis, pelanggaran norma-norma 
moral, dan penurunan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan 
lingkungan sekitar. Saya percaya degradasi moral dapat tercermin dalam 
berbagai bentuk, termasuk kecurangan, intimidasi, atau perilaku 
menyimpang lainnya yang merugikan keharmonisan lingkungan 
belajar.42 

 Hal tersebut diperkuat oleh bapak Sofyan selaku Guru sekolah bahwa: 

“Sebagai seorang guru, saya melihat peran Kepala Sekolah sangat penting 
dalam mengorganisasi upaya untuk mengatasi degradasi moral di 
sekolah. Kepala Sekolah harus menjadi pemimpin yang proaktif dalam 
menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan moral siswa. 
Ini melibatkan penerapan program-program pendidikan moral, 
pembinaan siswa untuk mengembangkan nilai-nilai positif, dan 
memberikan sanksi yang sesuai bagi pelanggaran moral. Kepala Sekolah 
juga harus bekerja sama dengan staf pengajar untuk membangun budaya 
sekolah yang mempromosikan nilai-nilai moral yang tinggi.43 

 Hal tersebut didukung oleh Dahniar selaku komite sekolah bahwa: 

“Sebagai anggota komite, saya melihat peran dan tanggung jawab Kepala 
Sekolah dalam pengorganisasian upaya untuk mengatasi degradasi 
moral di sekolah sebagai kunci kesuksesan. Kepala Sekolah perlu 
menjadi penggerak utama di dalam komite tersebut, memimpin diskusi, 
merumuskan kebijakan, dan melibatkan berbagai pihak terkait seperti 
guru, orang tua, dan siswa. Komite dapat menjadi forum untuk 
merancang strategi yang efektif dan memastikan implementasi program-
program yang mendukung pembentukan karakter dan moralitas siswa.44 

 Hal tersebut ditekankan oleh Nita sebagai peserta didik bahwa: 

“Sebagai peserta didik, saya melihat peran Kepala Sekolah dalam 
 

 42Hamzah, Kepala Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 16 Desember 2023.  

 43Sofyan, Guru Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 14 Desember 2023.  

 44Dahniar, Komite Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 12 Desember 2023.   
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pengorganisasi upaya untuk mengatasi degradasi moral di sekolah 
sangat berpengaruh. Kepala Sekolah memiliki kekuatan untuk 
membentuk budaya sekolah yang mendukung pertumbuhan moral 
siswa. Dengan memastikan adanya program pembelajaran moral, 
dukungan psikososial, dan sanksi yang adil, Kepala Sekolah dapat 
membantu menciptakan lingkungan di mana nilai-nilai positif dihargai 
dan diterapkan oleh semua anggota sekolah. Saya percaya peran Kepala 
Sekolah tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga pada 
pembentukan karakter yang kuat untuk membentuk generasi yang etis 
dan bertanggung jawab.45 

 Berdasarkan pernyataan informan, tanggung jawab kepala sekolah 

sangat besar dalam mengatasi degradasi moral di sekolah. Diperlukan 

kepemimpinan proaktif untuk menciptakan lingkungan yang mendukung 

perkembangan moral siswa melalui program pendidikan, pembinaan nilai-

nilai positif, dan sanksi yang sesuai. Melibatkan staf pengajar, orang tua, dan 

siswa dalam upaya ini adalah kunci keberhasilan. Sebagai peserta didik, saya 

yakin bahwa peran Kepala Sekolah dalam membentuk budaya sekolah yang 

mempromosikan nilai-nilai positif sangat berpengaruh untuk menciptakan 

generasi yang etis dan bertanggung jawab. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hamzah selaku kepala 

sekolah, beliau mengemukakan terkait mengorganisasikan tim sekolah dalam 

mengatasi degradasi moral bahwa: 

“Sebagai Kepala Sekolah, saya mendefinisikan degradasi moral di sekolah 
sebagai penurunan nilai-nilai etika, integritas, dan moralitas di antara 
siswa. Ini mencakup perilaku tidak etis, pelanggaran norma-norma 
moral, dan penurunan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan 
lingkungan sekitar. Saya percaya degradasi moral dapat tercermin dalam 
berbagai bentuk, termasuk kecurangan, intimidasi, atau perilaku 
menyimpang lainnya yang merugikan keharmonisan lingkungan 
belajar.46 

 Hal tersebut diperkuat oleh bapak sofyan selaku Guru sekolah bahwa: 

“Sebagai seorang guru, saya melihat peran Kepala Sekolah sangat penting 
dalam mengorganisasi upaya untuk mengatasi degradasi moral di 
sekolah. Kepala Sekolah harus menjadi pemimpin yang proaktif dalam 
menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan moral siswa. 

 
 45Nita, Peserta Dididk SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 7 Desember 2023.  

 46Hamzah, Kepala Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 16 Desember 2023.  
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Ini melibatkan penerapan program-program pendidikan moral, 
pembinaan siswa untuk mengembangkan nilai-nilai positif, dan 
memberikan sanksi yang sesuai bagi pelanggaran moral. Kepala Sekolah 
juga harus bekerja sama dengan staf pengajar untuk membangun budaya 
sekolah yang mempromosikan nilai-nilai moral yang tinggi.47 

 Hal tersebut ditekankan oleh ibu Dahniar selaku komite sekolah 

bahwa: 

“Sebagai anggota komite, saya melihat peran dan tanggung jawab Kepala 
Sekolah dalam pengorganisasian upaya untuk mengatasi degradasi 
moral di sekolah sebagai kunci kesuksesan. Kepala Sekolah perlu 
menjadi penggerak utama di dalam komite tersebut, memimpin diskusi, 
merumuskan kebijakan, dan melibatkan berbagai pihak terkait seperti 
guru, orang tua, dan siswa. Komite dapat menjadi forum untuk 
merancang strategi yang efektif dan memastikan implementasi program-
program yang mendukung pembentukan karakter dan moralitas siswa.48 

 Hal tersebut ditekankan oleh Nita sebagai peserta didik bahwa: 

“Sebagai peserta didik, saya melihat peran Kepala Sekolah dalam 
pengorganisasi upaya untuk mengatasi degradasi moral di sekolah 
sangat berpengaruh. Kepala Sekolah memiliki kekuatan untuk 
membentuk budaya sekolah yang mendukung pertumbuhan moral 
siswa. Dengan memastikan adanya program pembelajaran moral, 
dukungan psikososial, dan sanksi yang adil, Kepala Sekolah dapat 
membantu menciptakan lingkungan di mana nilai-nilai positif dihargai 
dan diterapkan oleh semua anggota sekolah. Saya percaya peran Kepala 
Sekolah tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga pada 
pembentukan karakter yang kuat untuk membentuk generasi yang etis 
dan bertanggung jawab.49 

 Berdasarkan pernyataan informan, Sebagai Kepala Sekolah, tanggung 

jawabnya sangat besar dalam mengatasi degradasi moral di sekolah. 

Diperlukan kepemimpinan proaktif untuk menciptakan lingkungan yang 

mendukung perkembangan moral siswa melalui program pendidikan, 

pembinaan nilai-nilai positif, dan sanksi yang sesuai. Melibatkan staf pengajar, 

orang tua, dan siswa dalam upaya ini adalah kunci keberhasilan. Sebagai 

peserta didik, saya yakin bahwa peran Kepala Sekolah dalam membentuk 

 
 47Sofyan, Guru Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 14 Desember 2023. 

 48Dahniar, Komite Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 12 Desember 2023.   

 49Nita, Peserta Dididk SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 7 Desember 2023. 
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budaya sekolah yang mempromosikan nilai-nilai positif sangat berpengaruh 

untuk menciptakan generasi yang etis dan bertanggung jawab. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hamzah selaku kepala 

sekolah, beliau mengemukakan terkait mengukur keberhasilan terkait 

mengahadapi degradasi moral bahwa: 

“Sebagai Kepala Sekolah, saya telah menerapkan beberapa strategi 
khusus untuk mengatasi degradasi moral di lingkungan sekolah. 
Pertama, saya memperkuat pendekatan pendidikan karakter dalam 
kurikulum, mengintegrasikan nilai-nilai etika dan moral ke dalam 
kegiatan pembelajaran sehari-hari. Selain itu, saya juga memastikan 
adanya program pembinaan moral dan pelatihan bagi guru dan staf 
untuk memberikan contoh yang baik kepada siswa. Sistem pengawasan 
dan pemantauan juga diperkuat untuk mendeteksi dan menangani 
perilaku yang tidak etis secara cepat.50 

 Hal tersebut diperkuat oleh bapak sofyan selaku Guru bahwa: 

“Sebagai guru, Kepala Sekolah saya telah memberikan dukungan yang 
kuat untuk memastikan kami memiliki sumber daya yang cukup untuk 
mendukung upaya pengorganisasian terkait moral di sekolah. Ini 
mencakup penyediaan bahan ajar yang mempromosikan nilai-nilai 
moral, pelatihan reguler untuk meningkatkan pemahaman kami tentang 
isu moral, dan pembentukan tim kerja antar-guru untuk berbagi praktik 
baik dalam mendukung perkembangan moral siswa. Kepala Sekolah juga 
aktif memastikan bahwa komunikasi terbuka dan mekanisme umpan 
balik tersedia bagi guru untuk melaporkan dan mengatasi masalah moral 
yang muncul.51 

 Hal tersebut didukung oleh ibu Dahniar selaku komite sekolah bahwa: 

“Sebagai anggota komite, saya mendukung berbagai strategi yang 
dirancang untuk memperkuat upaya pengorganisasian moral di sekolah. 
Salah satunya adalah mendukung program pengembangan profesional 
bagi guru dan staf untuk memahami lebih baik isu-isu moral dan 
bagaimana menghadapinya. Saya juga berkomitmen untuk memfasilitasi 
dialog terbuka antara semua pihak terkait, termasuk guru, staf, orang tua, 
dan siswa, untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya 
nilai moral di lingkungan sekolah.52 

 Hal tersebut ditekankan oleh Nita selaku peserta didik bahwa: 

“Sebagai peserta didik, saya melihat perubahan positif dalam kolaborasi 
dan komunikasi sejak perubahan pengorganisasian diterapkan. Adanya 
fokus pada pendidikan karakter telah menciptakan lingkungan yang 

 
 50Hamzah, Kepala Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 16 Desember 2023.  

 51Sofyan, Guru Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 14 Desember 2023. 

 52Dahniar, Komite Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 12 Desember 2023. 
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lebih inklusif dan saling mendukung di antara siswa. Program-program 
pengembangan diri dan pelatihan interpersonal juga telah membantu 
memperkuat hubungan antar-siswa dan membangun kesadaran 
bersama tentang pentingnya etika dan moral dalam kehidupan sehari-
hari di sekolah. Saya merasa lebih termotivasi untuk berpartisipasi 
dalam kegiatan positif dan menjadi bagian dari komunitas sekolah yang 
berorientasi moral.53 

 Berdasarkan pernyataan informan, Kepala Sekolah telah berhasil 

mengatasi degradasi moral di lingkungan sekolah melalui pendekatan holistik, 

termasuk penguatan pendidikan karakter, program pembinaan moral, dan 

pelatihan untuk guru. Dukungan yang diberikan kepada guru dan staf, serta 

sistem pengawasan yang diperkuat, telah berkontribusi pada lingkungan 

sekolah yang lebih etis. Komitmen anggota komite dalam mendukung program 

pengembangan profesional dan memfasilitasi dialog terbuka juga menjadi 

faktor kunci dalam menciptakan kesadaran kolektif. Sebagai peserta didik, 

hasilnya terlihat dalam perubahan positif dalam kolaborasi, komunikasi, dan 

atmosfer inklusif yang mendorong nilai moral di antara siswa. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hamzah selaku kepala 

sekolah, beliau mengemukakan terkait strategi dalam mengorganisasikan 

untuk mengatasi degradasi moral bahwa: 

“Sebagai Kepala Sekolah, saya memastikan bahwa sumber daya, waktu, 
dan tenaga kerja tersedia untuk mendukung inisiatif pengorganisasian 
dalam mengatasi degradasi moral dengan mengimplementasikan 
strategi yang holistik. Saya memprioritaskan peningkatan kesejahteraan 
psikologis staf dan siswa, mengalokasikan waktu untuk pelatihan 
pengelolaan stres, serta memastikan bahwa tenaga kerja terlibat aktif 
dalam program-program kesejahteraan. Sumber daya juga dialokasikan 
untuk memperkuat program mentoring dan dukungan emosional, 
menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan moral dan 
karakter.54 

 Hal tersebut diperkuat oleh baoak Sofyan sebagai Guru sekolah bahwa: 

“Sebagai guru, saya telah menyaksikan perubahan positif dalam 
kolaborasi dan koordinasi antar guru sejak perubahan pengorganisasi 
diterapkan. Adanya forum rutin untuk berbagi pengalaman, strategi 

 
 53Nita, Peserta Dididk SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 7 Desember 2023. 

 54Hamzah, Kepala Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 16 Desember 2023.  
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pengajaran, dan pemecahan masalah terkait degradasi moral telah 
memperkuat solidaritas di antara staf pengajar. Melalui inisiatif 
kolaboratif, kami dapat merancang kurikulum yang mendukung 
pengembangan karakter, mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam 
pembelajaran, dan secara efektif menghadapi tantangan moral yang 
mungkin timbul di lingkungan sekolah.55 

 Hal tersebut didukung oleh ibu Dahniar selaku komite sekolah bahwa: 

“Sebagai anggota komite, saya memastikan bahwa sumber daya dan 
dukungan yang diperlukan tersedia untuk mendukung pengorganisasian 
terkait moral di sekolah. Komite aktif berpartisipasi dalam perencanaan 
dan implementasi program-program kesejahteraan, memastikan bahwa 
anggaran dialokasikan dengan bijak. Selain itu, kami berperan dalam 
mengidentifikasi peluang kerjasama dengan pihak eksternal, seperti ahli 
psikologi atau lembaga= kesejahteraan masyarakat, untuk memperkuat 
upaya sekolah dalam mengatasi degradasi moral.56 

 Hal tersebut ditekankan oleh Nita sebagai peserta didik bahwa: 

“Sebagai peserta didik, saya telah melihat perubahan positif dalam 
interaksi dan kerjasama antara teman sebaya sejak fokus 
pengorganisasian terhadap moral diterapkan. Adanya program 
mentoring dan kegiatan sosial yang mendukung perkembangan karakter 
telah mencipt=akan lingkungan yang lebih inklusif dan peduli di antara 
kami. Teman-teman sebaya s=ecara lebih aktif terlibat dalam mendukung 
satu sama lain, baik dalam mengatasi konflik moral maupun dalam 
membentuk budaya sekolah yang mempromosikan nilai-nilai positif.57 

 Berdasarkan pernyataan informan, Sebagai Kepala Sekolah, guru, dan 

anggota komite, saya telah berhasil mengimplementasikan strategi holistik 

untuk mengatasi degradasi moral di sekolah. Peningkatan kesejahteraan 

psikologis, kolaborasi antar staf pengajar, serta keterlibatan aktif dalam 

program-program kesejahteraan menjadi fokus utama. Melalui upaya 

bersama, kami menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung 

pertumbuhan moral dan karakter, mencapai perubahan positif dalam 

kolaborasi guru, dukungan komite, dan interaksi antar peserta didik. 

 
 55Sofyan, Guru Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 14 Desember 2023. 

 56Dahniar, Komite Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 12 Desember 2023. 

 57Nita, Peserta Dididk SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 7 Desember 2023. 
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 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hamzah selaku kepala 

sekolah, beliau mengemukakan terkait tenaga kerja tesedia untuk mendukung 

pengorganisasian mengatasi degradasi moral bahwa: 

“Sebagai Kepala Sekolah, saya akan mengukur keberhasilan atau 
efektivitas dari pengorganisasian dalam mengatasi degradasi moral di 
sekolah dengan beberapa indikator. Pertama, saya akan memantau 
perubahan dalam tingkat disiplin dan perilaku siswa. Jika terjadi 
peningkatan dalam tingkat ketaatan dan tanggung jawab siswa, hal ini 
dapat dianggap sebagai tanda positif. Selanjutnya, saya akan melakukan 
survei atau wawancara dengan staf pengajar, staf administratif, dan siswa 
untuk mengukur persepsi mereka terhadap perubahan tersebut. Jika 
mereka merasa ada peningkatan dalam lingkungan belajar dan 
keamanan sekolah, itu bisa menjadi indikator keberhasilan. Selain itu, 
hasil akademis siswa juga dapat menjadi parameter, karena lingkungan 
belajar yang positif dapat berkontribusi pada peningkatan prestasi.58 

 Hal tersebut diperkuat oleh bapak Sofyan selaku Guru sekolah bahwa: 

“Sebagai guru, untuk menilai efektivitas perubahan pengorganisasian 
yang telah dilakukan oleh Kepala Sekolah terkait degradasi moral di 
sekolah, saya akan memperhatikan beberapa aspek. Pertama, saya akan 
melihat perubahan dalam interaksi dan komunikasi di antara siswa. 
Apakah mereka lebih saling mendukung dan menghormati? Selain itu, 
saya akan mengevaluasi apakah implementasi kebijakan baru telah 
memberikan perubahan yang positif dalam tingkat kehadiran siswa, 
keterlibatan orang tua, dan tingkat ketidakpatuhan. Jika perubahan ini 
terjadi, itu dapat menunjukkan efektivitas tindakan yang diambil oleh 
kepala sekolah.59 

 Hal tesebut didukung oleh ibu Dahniar selaku komite sekolah bahwa: 

“Sebagai anggota komite atau tim, saya akan menilai perubahan dalam 
kolaborasi dan komunikasi sejak penerapan perubahan 
pengorganisasian. Saya akan memerhatikan apakah terjadi peningkatan 
dalam saling pemahaman antaranggota tim, apakah ada peningkatan 
dalam berbagi ide dan pendapat, dan apakah komunikasi menjadi lebih 
terbuka dan efisien. Jika tim berhasil bekerja sama dengan lebih baik dan 
mencapai tujuan bersama, itu dapat dianggap sebagai indikator positif 
bahwa perubahan pengorganisasian telah berdampak positif pada 
dinamika kelompok.60 

 Hal tersebut ditekankan oleh Nita sebagai peserta didik bahwa: 

“Sebagai peserta didik, saya akan menilai efektivitas dari perubahan 
pengorganisasian yang dilakukan oleh Kepala Sekolah terkait degradasi 
moral di sekolah dengan mengamati perubahan dalam lingkungan 

 
 58Hamzah, Kepala Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 16 Desember 2023.  

 59Sofyan, Guru Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 14 Desember 2023 

 60Dahniar, Komite Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 12 Desember 2023.   
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belajar dan interaksi antar siswa. Jika saya merasa lebih aman, nyaman, 
dan didukung oleh lingkungan sekolah, itu bisa menjadi tanda positif. 
Saya juga akan memperhatikan apakah perubahan tersebut 
mempengaruhi kualitas pembelajaran, apakah guru lebih fokus pada 
pembinaan moral, dan apakah nilai-nilai sekolah tercermin dalam 
kegiatan sehari-hari. Jika perubahan tersebut membawa dampak positif 
pada pengalaman belajar saya dan teman-teman sekelas, itu akan 
menjadi indikator keberhasilan.61 

 Berdasarkan pernyataan informan, Pendekatan holistik dalam 

mengukur keberhasilan perubahan pengorganisasian terkait degradasi moral 

di sekolah melibatkan pemantauan disiplin siswa, persepsi staf dan siswa, 

hasil akademis, interaksi siswa, keterlibatan orang tua, dan dinamika tim. 

Evaluasi ini memberikan gambaran komprehensif terhadap dampak 

perubahan tersebut, memastikan fokus pada aspek moral, perilaku, dan 

lingkungan belajar untuk mencapai tujuan pemulihan moral di lingkungan 

pendidikan. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hamzah selaku kepala 

sekolah, beliau mengemukakan terkait keberhasilan pengorganisasian 

mengatasi degradasi moral bahwa: 

“Sebagai kepala sekolah, pengorganisasian yang baik dapat membentuk 
landasan kuat untuk kolaborasi dan komunikasi yang efektif antara staf 
dan guru dalam menghadapi degradasi moral. Penetapan struktur 
organisasi yang jelas, penugasan peran yang sesuai, dan penciptaan 
lingkungan kerja yang inklusif dapat memotivasi staf dan guru untuk 
bekerja bersama-sama mencari solusi atas tantangan moral yang 
dihadapi. Komunikasi terbuka dan transparan juga memainkan peran 
kunci, di mana pertemuan reguler, saluran komunikasi yang efisien, dan 
pertukaran ide dapat membantu membangun kepercayaan dan 
memperkuat kerjasama di antara anggota sekolah.62 

 Hal tersebut diperkuat oleh bapak Sofyan selaku Guru sekolah bahwa: 

“Sebagai guru, penting untuk memastikan bahwa inisiatif 
pengorganisasian yang diimplementasikan oleh kepala sekolah sejalan 
dengan tujuan dan nilai-nilai sekolah. Guru dapat berkontribusi dengan 
memberikan masukan dan umpan balik konstruktif, serta dengan aktif 
terlibat dalam pelaksanaan program-program yang dirancang untuk 
mengatasi degradasi moral. Pemahaman yang jelas tentang visi dan misi 

 
 61Nita, Peserta Dididk SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 7 Desember 2023. 
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sekolah, bersama dengan keterlibatan aktif dalam kegiatan 
pengembangan profesional yang mendukung nilai-nilai moral, dapat 
membantu guru berperan dalam menjaga integritas dan etika di dalam 
kelas.63 

 Hal tersebut disukung oleh ibu Dahniar selaku komite sekolah bahwa: 

“Sebagai anggota komite, penilaian efektivitas perubahan 
pengorganisasian harus dilakukan secara holistik. Hal ini dapat 
melibatkan survei dan pemantauan terkait perubahan moral di antara 
staf, guru, dan peserta didik. Keterlibatan dalam diskusi kelompok dan 
wawancara dengan berbagai pihak dapat memberikan wawasan yang 
lebih mendalam. Metrik kinerja dan indikator keberhasilan juga perlu 
ditentukan agar dapat mengukur dampak perubahan tersebut. Evaluasi 
dapat melibatkan pemantauan perubahan perilaku, peningkatan 
partisipasi dalam kegiatan moral, dan perbaikan dalam kesejahteraan 
psikososial di lingkungan sekolah.64 

 Hal tersebut ditekankan oleh Nita sebagai peserta didik bahwa: 

“Sebagai peserta didik, kepala sekolah perlu memastikan keterlibatan 
aktif peserta didik dalam proses pengorganisasian ini. Ini dapat dicapai 
melalui penyelenggaraan forum atau wadah partisipasi siswa untuk 
berbagi ide dan pandangan mereka terkait degradasi moral di sekolah. 
Pembentukan kelompok diskusi atau proyek kolaboratif yang melibatkan 
siswa dapat memperkuat perasaan kepemilikan terhadap upaya 
perbaikan moral. Kepala sekolah juga dapat melibatkan perwakilan 
siswa dalam pertemuan atau komite yang membahas kebijakan dan 
perubahan organisasional untuk memastikan perspektif mereka 
diakomodasi dan menjadi bagian integral dari solusi.65 

 Berdasarkan pernyataan informan, Sebagai kepala sekolah, 

pengorganisasian yang baik dengan struktur jelas, penugasan peran yang 

sesuai, dan lingkungan kerja inklusif membentuk landasan kuat untuk 

mengatasi degradasi moral. Komunikasi terbuka dan transparan memainkan 

peran kunci dalam membangun kepercayaan dan kerjasama di antara anggota 

sekolah. Guru perlu memastikan keterlibatan aktif sesuai dengan tujuan dan 

nilai-nilai sekolah, sementara evaluasi efektivitas perubahan memerlukan 

pendekatan holistik dengan melibatkan berbagai pihak. Dalam konteks 

peserta didik, kepala sekolah harus memastikan partisipasi aktif siswa dan 
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mengakomodasi perspektif mereka dalam proses pengorganisasian untuk 

memperkuat perasaan kepemilikan terhadap perbaikan moral di sekolah. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hamzah selaku kepala 

sekolah, beliau mengemukakan terkait pengorganisasian memengaruhi 

komunikasi/kolaborasi tim upaya mengatasi degradasi moral bahwa: 

“Sebagai Kepala Sekolah, saya telah menerapkan sejumlah perubahan 
dan inovasi dalam pengorganisasian sekolah untuk mengatasi degradasi 
moral dengan dampak positif. Saya memastikan adanya program 
pengembangan karakter dan nilai-nilai moral yang terintegrasi dalam 
kurikulum. Selain itu, saya juga meningkatkan komunikasi dan interaksi 
antara siswa, guru, dan orang tua untuk menciptakan lingkungan yang 
mendukung pertumbuhan moral dan sosial. Upaya ini telah 
memperlihatkan perubahan positif dalam sikap dan perilaku siswa, 
menciptakan atmosfer sekolah yang lebih positif.66 

 Hal tersebut diperkuat oleh bapak Sofyan selaku Guru sekolah bahwa: 

 

“Sebagai guru, tanggung jawab khusus telah diberikan kepada kami 
dalam upaya mengatasi degradasi moral. Kami dilibatkan dalam 
merancang dan melaksanakan program pembinaan karakter di kelas. 
Selain itu, kami juga mendukung inisiatif Kepala Sekolah dengan 
membimbing siswa dalam hal etika dan moralitas. Peningkatan 
komunikasi antara guru dan siswa juga menjadi fokus, memastikan 
adanya pengawasan positif dan pembinaan moral yang 
berkesinambungan.67 

 Hal tersebut didukung oleh ibu Dahniar selaku komite sekolah bahwa: 

“Sebagai bagian dari komite, pengorganisasian upaya mengatasi 
degradasi moral harus selaras dengan tujuan dan nilai-nilai sekolah yang 
lebih besar. Komite bekerja sama dengan pihak sekolah untuk merancang 
kebijakan dan program yang mendukung visi dan misi sekolah. Dengan 
keterlibatan komite, pengembangan karakter dan etika menjadi bagian 
integral dari pendidikan di sekolah, memastikan bahwa nilai-nilai 
tersebut diterapkan dalam semua aspek kehidupan sekolah.68 

 Hal tersebut ditekankan oleh Nita sebagai peserta didik bahwa: 

“Sebagai peserta didik, melihat tindakan konkret yang diambil oleh 
Kepala Sekolah dalam pengorganisasian upaya mengatasi degradasi 
moral telah memberikan motivasi tambahan untuk berpartisipasi. Siswa 
merasa didukung dan diakui dalam usaha mereka untuk tumbuh secara 

 
 66Hamzah, Kepala Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 16 Desember 2023. 
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moral. Langkah-langkah konkret yang terlihat, seperti program 
pembinaan karakter dan interaksi positif antara guru dan siswa, telah 
menciptakan lingkungan yang memotivasi partisipasi aktif dalam upaya 
kolektif untuk meningkatkan moralitas di sekolah.69 

 Berdasarkan pernyataan informan, dengan menerapkan perubahan 

dan inovasi, Kepala Sekolah telah berhasil mengatasi degradasi moral di 

sekolah melalui program pengembangan karakter, peningkatan komunikasi, 

dan interaksi positif antara semua pihak terkait. Guru juga turut bertanggung 

jawab dalam membina karakter siswa, sementara komite sekolah secara 

keseluruhan mendukung implementasi kebijakan yang mengintegrasikan 

nilai-nilai moral dalam seluruh aspek pendidikan. Melalui tindakan konkret 

ini, peserta didik merasa didukung dan terdorong untuk berpartisipasi aktif 

dalam membentuk lingkungan sekolah yang positif dan berorientasi pada 

pertumbuhan moral. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hamzah selaku kepala 

sekolah, beliau mengemukakan terkait perubahan pengorganisasian yang 

diterapkan dalam mengatasi degradasi moral bahwa: 

“Sebagai Kepala Sekolah, saya aktif berinteraksi dengan komite atau tim 
yang bertanggung jawab atas inisiatif pengorganisasian terkait moral di 
sekolah. Saya memastikan bahwa komite tersebut terlibat dalam 
perencanaan dan implementasi program-program moral di sekolah. 
Kami secara rutin mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan 
perkembangan, evaluasi, dan perubahan yang diperlukan dalam upaya 
meningkatkan moralitas di kalangan siswa. Saya juga membuka ruang 
bagi masukan dan saran dari anggota komite untuk memastikan 
kolaborasi yang efektif dan pemahaman yang mendalam terhadap 
kebutuhan moral di lingkungan pendidikan.70 

 Hal tersebut diperkuat oleh bapak Sofyan selaku Guru sekolah bahwa: 

“Sebagai guru, komunikasi dan kerja sama antar-guru telah mengalami 
perkembangan positif seiring proses pengorganisasian inisiatif moral di 
sekolah. Kami terlibat dalam diskusi terbuka tentang metode pengajaran 
yang mempromosikan nilai-nilai moral, serta saling berbagi pengalaman 
dan strategi yang berhasil. Adanya pelatihan dan workshop bersama juga 
memperkuat keterlibatan guru dalam mengembangkan lingkungan 
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pembelajaran yang mendukung perkembangan moral siswa.71 

 Hal tersebut didukung oleh ibu Dahniar selaku komite sekolah bahwa: 

“Sebagai komite, kami memiliki peran khusus dalam pengorganisasian 
upaya mengatasi degradasi moral. Tanggung jawab utama kami meliputi 
penyusunan rencana tindakan konkret, pemantauan implementasi 
program-program moral, dan evaluasi dampaknya terhadap tingkat 
moralitas di sekolah. Kami berusaha untuk memfasilitasi kolaborasi 
antara semua pihak terkait, termasuk kepala sekolah, guru, orang tua, 
dan siswa, guna mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan moral di 
lingkungan pendidikan.72 

 Hal tersebut ditekankan oleh Nita selaku peserta didik bahwa: 

“Sebagai peserta didik, perubahan pengorganisasian telah memberikan 
dampak positif pada perasaan dan pandangan saya terkait moral dan 
etika. Saya merasakan adanya peningkatan kesadaran akan pentingnya 
nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan belajar. 
Program-program yang diimplementasikan memberikan panduan yang 
jelas tentang perilaku yang diharapkan, sehingga menciptakan 
lingkungan yang lebih positif dan mendukung pertumbuhan moral. Saya 
merasa lebih terlibat dan berkomitmen untuk menjadi bagian dari 
komunitas sekolah yang berfokus pada perkembangan karakter dan 
etika.73 

 Berdasarkan pernyataan informan, Sebagai Kepala Sekolah, upaya saya 

bersama komite dan guru dalam mengorganisasi inisiatif moral di sekolah 

telah menciptakan lingkungan kolaboratif dan mendukung pertumbuhan 

moral siswa. Melalui pertemuan rutin, komunikasi terbuka, dan pelatihan 

bersama, kami berhasil merancang program-program yang memberikan 

panduan jelas dan positif terhadap nilai-nilai moral. Hasilnya, perubahan ini 

tidak hanya meningkatkan kerja sama antar guru, tetapi juga memberikan 

dampak positif pada kesadaran dan keterlibatan siswa dalam 

mengembangkan karakter dan etika di lingkungan pendidikan. 

 
 71Sofyan, Guru Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 14 Desember 2023. 
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 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hamzah selaku kepala 

sekolah, beliau mengemukakan terkait mengintegrasikan inisiatrif 

pengorganisasian dengan tujuan dan nilai-nilai sekolah bahwa: 

“Sebagai kepala sekolah, integrasi inisiatif pengorganisasian dengan 
tujuan dan nilai-nilai sekolah yang lebih luas adalah suatu aspek krusial. 
Langkah awal melibatkan penyelarasan inisiatif dengan misi dan visi 
sekolah, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil mendukung 
pencapaian tujuan jangka panjang. Selain itu, komunikasi efektif kepada 
seluruh staf, siswa, dan orang tua tentang perubahan ini sangat penting 
untuk menciptakan pemahaman bersama. Hal ini dapat mencakup 
penyelenggaraan pertemuan rutin atau sesi informasi untuk 
menjelaskan bagaimana inisiatif ini akan memberikan nilai tambah pada 
pengalaman belajar dan lingkungan sekolah secara keseluruhan.74 

 Hal tersebut diperkuat oleh bapak Sofyan selaku Guru sekolah bahwa: 

“Sebagai guru, pelaksanaan perubahan pengorganisasian terkait moral 
dapat dihadapi dengan beberapa hambatan. Salah satunya adalah 
resistensi dari sebagian anggota staf yang mungkin merasa tidak nyaman 
atau tidak yakin dengan perubahan tersebut. Untuk mengatasi hal ini, 
komunikasi terbuka dan dialog yang membangun menjadi kunci. Saya 
akan mendekati rekan-rekan sejawat untuk mendengarkan perasaan dan 
keprihatinan mereka, menjelaskan dengan jelas alasan di balik 
perubahan, dan memberikan dukungan serta pelatihan yang dibutuhkan 
untuk memastikan kesiapan mereka menghadapi perubahan.75 

 Hal tersebut didukung oleh ibu Dahniar selaku komite sekolah bahwa: 

“Sebagai anggota komite, menghadapi hambatan atau tantangan dalam 
proses pengorganisasian adalah suatu hal yang mungkin terjadi. Salah 
satu tindakan yang dapat diambil adalah melakukan evaluasi terus-
menerus terhadap progres dan menerima umpan balik dari berbagai 
pihak terlibat. Jika terdapat hambatan seperti ketidaksepakatan atau 
kurangnya sumber daya, komite harus bekerja sama untuk mencari 
solusi yang terbaik. Dapat pula melibatkan pihak eksternal atau 
mendatangkan ahli jika diperlukan. Kejelian dalam mengidentifikasi dan 
mengatasi hambatan akan membantu memastikan kelancaran 
pelaksanaan pengorganisasian.76 

 Hal tersebut ditekankan oleh Nita sebagai peserta didik bahwa: 

“Sebagai peserta didik, hambatan dalam pelaksanaan perubahan 
pengorganisasian terkait moral mungkin termasuk resistensi terhadap 
perubahan, ketidakjelasan mengenai manfaatnya, atau kurangnya 
dukungan dari sesama siswa. Untuk mengatasinya, penting untuk 
memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tujuan perubahan dan 
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dampak positifnya. Siswa dapat dilibatkan dalam proses pengambilan 
keputusan atau diberi kesempatan untuk menyuarakan pandangan 
mereka. Selain itu, pendekatan kolaboratif dengan pihak sekolah dan 
sesama siswa dapat membantu menciptakan lingkungan yang 
mendukung perubahan moral, di mana nilai-nilai yang diperjuangkan 
oleh inisiatif tersebut dapat dipahami dan diinternalisasi oleh seluruh 
peserta didik.77 

 Berdasarkan pernytaaan informan, pengorganisasian sekolah, 

integrasi inisiatif dengan nilai dan tujuan sekolah sangat penting. Kepala 

sekolah perlu memastikan penyelarasan inisiatif dengan misi sekolah dan 

berkomunikasi secara efektif kepada semua stakeholder. Bagi guru, 

perubahan dapat dihadapi dengan resistensi, namun komunikasi terbuka dan 

dukungan menjadi kunci untuk mengatasi hambatan moral. Sebagai anggota 

komite, evaluasi terus-menerus dan kerjasama dalam mengatasi hambatan 

menjadi langkah krusial. Bagi peserta didik, pemahaman yang lebih baik 

tentang tujuan perubahan dan kolaborasi dengan pihak sekolah serta sesama 

siswa membantu mengatasi resistensi dan menciptakan lingkungan yang 

mendukung perubahan moral. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hamzah selaku kepala 

sekolah, beliau mengemukakan terkait tantangan mengorganisasi mengatasi 

degradasi moral bahwa:  

“Sebagai kepala sekolah, tantangan khusus dalam mengorganisasi upaya 
untuk mengatasi degradasi moral seringkali melibatkan kompleksitas 
hubungan antarindividu di lingkungan sekolah. Saya mungkin 
menghadapi resistensi dari beberapa pihak yang merasa tidak setuju 
dengan langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki moralitas di 
sekolah. Untuk mengatasinya, saya fokus pada komunikasi terbuka 
dengan seluruh stakeholder, melakukan dialog dan diskusi yang 
membangun kesadaran akan pentingnya nilai-nilai moral dalam 
pendidikan. Selain itu, saya juga berupaya menciptakan program-
program pendidikan karakter yang melibatkan siswa, guru, dan orangtua 
untuk membentuk lingkungan sekolah yang lebih positif.78 

 Hal ini diperkuat oleh bapak Sofyan selaku Guru sekolah bahwa: 
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“Sebagai guru, saran yang ingin saya berikan kepada Kepala Sekolah 
terkait cara pengorganisasian adalah meningkatkan partisipasi dan 
keterlibatan guru dalam upaya mengatasi degradasi moral. Kepala 
Sekolah dapat memberikan pelatihan dan dukungan yang lebih intensif 
kepada guru dalam implementasi program-program karakter di kelas. 
Selain itu, menciptakan forum diskusi reguler di antara guru untuk 
berbagi pengalaman dan strategi mengatasi tantangan moral di kelas 
juga dapat meningkatkan efektivitas upaya tersebut.79 

 Hal ini didukung oleh ibu Dahniar selaku komite sekolah bahwa: 

“Sebagai anggota komite, saran yang ingin saya berikan adalah untuk 
lebih aktif terlibat dalam mendukung Kepala Sekolah dalam 
mengorganisasi upaya mengatasi degradasi moral. Komite dapat 
berperan dalam menyusun kebijakan sekolah yang memperkuat nilai-
nilai moral, serta mengadvokasi program-program konstruktif di tingkat 
komunitas sekolah. Meningkatkan komunikasi antara komite, Kepala 
Sekolah, dan guru juga penting agar semua pihak memiliki pemahaman 
yang seragam terkait langkah-langkah yang diambil dan tujuan akhir 
yang ingin dicapai.80 

 Hal tersebut ditekankan oleh Nita sebagai peserta didik bahwa: 

“Sebagai peserta didik, saran yang ingin saya berikan kepada Kepala 
Sekolah adalah untuk lebih mendekatkan program-program moral 
kepada kehidupan sehari-hari di sekolah. Keterlibatan aktif siswa dalam 
kegiatan-kegiatan yang mempromosikan nilai-nilai moral, seperti 
mentoring antar siswa atau proyek-proyek pelayanan masyarakat, dapat 
membuat pengalaman pendidikan lebih nyata dan bermakna. Kepala 
Sekolah juga dapat menciptakan forum diskusi atau wadah bagi siswa 
untuk berbicara tentang isu moral yang mereka hadapi, sehingga mereka 
merasa didengar dan terlibat dalam proses perubahan positif di 
sekolah.81 

 Berdasarkan pernyataan informan, bahwa manajemen kepala sekolah 

dalam mengtasi degradasi moral di SMAN 13 Bone kepala sekolah sudah 

melakukan pengorganisasian dengan baik dan  lebih terarah dengan 

melakukan kerjasama antara stakeholder seperti pembagian tugas masing-

masing tim sehingga sudah kurangnya peserta didik yang mengalami 

degradasi moral. 

 Hal ini didukung oleh obsevasi yang dilakukan oleh penulis bahwa yang 

disampaikan oleh kepala sekolah SMAN 13 Bone terbukti dengan pengamatan 

 
 79Sofyan, Guru Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 14 Desember 2023. 

 80Dahniar, Komite Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 12 Desember 2023. 

 81Nita, Peserta Dididk SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 7 Desember 2023. 
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secara langsung pada saat penelitian dan dilengkapi dengan dokumentasi, 

bahwa kepala sekolah sudah melakukan pengorganisasian dengan baik 

sehingga lebih terarah dengan melakukan kerjasama antara stekholder. 

 Berdasarkan teori yang ada bahwa pengorganisasaian pada dasarnya 

merupakan upaya untuk melengkapi rencana-rencana yang telah dibuat 

dengan susunan organisasi pelaksanaanya. Hal yang penting untuk 

diperhatikan dalam pengorganisasian adalah bahwa setiap kegiatan harus 

jelas siapa yang mengerjakan, kapan dikerjakan, dan apa targetnya. 

Pengorganisasian mencakup menentukan tugas, mengelompokkan tugas, 

mendelegasikan sumberdaya diseluruh organisasi.82 

Hal ini dijelaskan kandungan surah Al-Mu’munun (23:115) hal tersebut 

menyoroti konsep pengorganisasian dalam konteks manajemen dan 

penugasan tugas dalam Islam. Allah menyampaikan bahwa Dia mendengar 

segala rahasia dan pembicaraan orang-orang, serta Rasul-rasul-Nya yang 

bersama mereka mencatat semua perbuatan yang mereka lakukan. Hal ini 

menunjukkan bahwa dalam Islam, setiap tindakan yang dilakukan oleh 

manusia direkam dan diperhitungkan oleh Allah, sehingga terdapat suatu 

sistem pengorganisasian dan penugasan tugas yang terencana dan terkontrol 

dari atas, yang memastikan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas 

perbuatannya. 

3. Pelaksanaan manajemen kepala sekolah dalam mengatasi 

degradasi moral SMAN 13 Bone 

 Pelaksanaan manajemen kepala sekolah dalam mengatasi degradasi 

moral di SMAN 13 Bone merupakan suatu pendekatan strategis yang 

bertujuan untuk memulihkan dan meningkatkan tingkat moralitas di 

 
 82L. Daft Richard, Era Baru Manajemen. Edisi ke-9. Jakarta; Salmeba Empat, h. 7.  



107 
 

 
 

lingkungan sekolah. Kepala sekolah sebagai pemimpin utama memiliki peran 

kunci dalam menciptakan atmosfer yang kondusif untuk pengembangan moral 

dan etika di kalangan siswa dan staf. Melalui pendekatan manajemen yang 

efektif, kepala sekolah dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi 

permasalahan moral yang mungkin muncul di sekolah. 

Dalam menghadapi degradasi moral, kepala sekolah perlu menerapkan 

strategi yang holistik, melibatkan seluruh elemen di sekolah. Ini mencakup 

pengembangan kebijakan moral, penguatan nilai-nilai etika, promosi budaya 

sekolah yang positif, dan pembinaan karakter siswa. Selain itu, kepala sekolah 

juga dapat memanfaatkan pendekatan kolaboratif dengan melibatkan semua 

stakeholder, termasuk guru, orang tua, dan siswa dalam upaya bersama untuk 

meningkatkan moralitas di lingkungan sekolah. 

Pentingnya komunikasi yang terbuka dan transparan dari kepala sekolah 

kepada seluruh pihak terkait juga merupakan faktor penting dalam 

membangun kepercayaan dan keterlibatan semua anggota sekolah dalam 

proses perbaikan moral. Kepala sekolah juga dapat memotivasi dan 

memberikan contoh teladan yang baik, menciptakan lingkungan yang 

mendukung perkembangan moral dan karakter siswa. 

Dengan implementasi manajemen yang efektif, kepala sekolah di SMAN 13 

Bone dapat menjadi agen perubahan yang berhasil dalam mengatasi degradasi 

moral, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, dan membentuk siswa 

menjadi individu yang memiliki nilai moral yang tinggi. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hamzah selaku kepala 

sekolah, beliau mengemukakan terkait mengukur tingkat keberhasilan 

mengatasi degradasi moral bahwa: 

“Sebagai Kepala Sekolah, saya akan mengukur tingkat keberhasilan 
dalam pelaksanaan upaya untuk mengatasi degradasi moral di sekolah 
dengan memantau indikator-indikator tertentu. Pertama, saya akan 
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mengevaluasi perubahan perilaku dan etika siswa secara keseluruhan 
melalui observasi, konsultasi dengan guru, dan survei kepada siswa dan 
orang tua. Selanjutnya, pencapaian akademis juga dapat menjadi 
cerminan moralitas di sekolah. Saya akan berkolaborasi dengan guru 
untuk memantau perubahan dalam kinerja akademis siswa sebagai 
respons terhadap upaya peningkatan moral. Selain itu, partisipasi dalam 
kegiatan ekstrakurikuler atau proyek sosial yang menekankan nilai-nilai 
moral juga akan dijadikan tolok ukur.83 

 Hal ini diperkuat oleh bapak Rapi selaku Guru bsekolah bahwa: 

“Sebagai guru, saya melihat peran Kepala Sekolah sangat penting dalam 
memastikan pelaksanaan strategi untuk mengatasi degradasi moral di 
sekolah. Kepala Sekolah perlu menjadi pemimpin yang memotivasi dan 
memberikan arahan yang jelas kepada staf guru. Saya berharap Kepala 
Sekolah dapat mengembangkan program pelatihan bagi guru yang fokus 
pada pengajaran nilai-nilai moral, serta memberikan dukungan dan 
sumber daya yang diperlukan. Komunikasi terbuka antara Kepala 
Sekolah dan guru juga akan menjadi kunci keberhasilan, sehingga 
strategi yang diimplementasikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan 
spesifik di tingkat kelas.84 

Hal tersebut didukung oleh ibu Dahniar selaku komite sekolah bahwa: 

“Sebagai anggota komite atau tim, saya melihat peran kami sangat vital 
dalam memastikan pelaksanaan strategi untuk mengatasi degradasi 
moral di sekolah. Komite dapat berperan dalam mengembangkan dan 
merevisi kebijakan sekolah terkait etika dan moralitas. Kami juga dapat 
mengorganisir kegiatan-kegiatan khusus yang mempromosikan nilai-
nilai positif di antara siswa. Selain itu, komite dapat berkolaborasi 
dengan Kepala Sekolah untuk mengumpulkan umpan balik dari 
stakeholder, seperti guru, orang tua, dan siswa, untuk mengevaluasi 
efektivitas strategi yang dijalankan.85 

Hal tersebut ditekankan oleh Man selaku peserta didik bahwa: 

“Sebagai peserta didik, saya melihat peran Kepala Sekolah krusial dalam 
memastikan pelaksanaan strategi untuk mengatasi degradasi moral di 
sekolah. Saya mengharapkan Kepala Sekolah aktif terlibat dalam 
menyusun kurikulum yang memasukkan pendidikan moral dan etika 
sebagai bagian integral dari pembelajaran. Selain itu, Kepala Sekolah 
dapat menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung pengembangan 
karakter positif melalui program-program khusus, seperti mentoring 
atau pelatihan kepemimpinan siswa. Dukungan langsung dari Kepala 
Sekolah akan memberikan dorongan bagi kami, siswa, untuk lebih aktif 
terlibat dalam pembentukan nilai-nilai moral yang kuat di sekolah.86 

 
 83Hamzah, Kepala Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 16 Desember 2023. 

 84Rapi, Guru Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 14 Desember 2023.  

 85Dahniar, Komite Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 12 Desember 2023. 

 86Man, Peserta Dididk SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 7 Desember 2023.  
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 Berdasarkan pernyataan informan, Dalam mengatasi degradasi moral 

di sekolah, Kepala Sekolah memiliki peran sentral sebagai pemimpin yang 

memotivasi guru, mengukur perubahan perilaku siswa, dan mendukung 

implementasi strategi moral. Guru berharap dukungan Kepala Sekolah melalui 

program pelatihan dan komunikasi terbuka, sementara anggota komite 

berperan dalam pengembangan kebijakan dan kegiatan positif. Sebagai 

peserta didik, harapan adalah keterlibatan Kepala Sekolah dalam menyusun 

kurikulum moral dan menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung 

karakter positif. Dukungan langsung dari Kepala Sekolah dianggap krusial 

dalam membentuk nilai-nilai moral yang kuat di sekolah. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hamzah selaku kepala 

sekolah, beliau mengemukakan terkait langkah yang diambil sudah diterapkan 

dalam mengatasi degradasi moral bahwa: 

“Sebagai Kepala Sekolah, saya telah mengambil beberapa langkah 
konkret untuk memastikan bahwa rencana terkait moral benar-benar 
diterapkan di seluruh sekolah. Pertama, saya secara aktif terlibat dalam 
menyusun kebijakan dan pedoman moral yang jelas dan dapat diukur. 
Selanjutnya, saya menyelenggarakan pelatihan rutin untuk seluruh staf, 
guru, dan siswa agar memahami nilai-nilai moral yang diusung sekolah. 
Saya juga mendirikan tim pemantau moral yang bertugas memantau 
implementasi rencana moral di seluruh lingkungan sekolah, memberikan 
umpan balik, dan merancang strategi perbaikan jika diperlukan.87 

Hal ini diperkuat oleh bapak Rapi selaku Guru sekolah bahwa: 

“Sebagai guru, saya merasakan dukungan yang kuat dari Kepala Sekolah 
dalam pelaksanaan strategi moral. Kepala Sekolah telah menyediakan 
waktu untuk pertemuan reguler di mana kita dapat membahas 
perkembangan, tantangan, dan pencapaian terkait pelaksanaan strategi 
moral. Selain itu, sumber daya seperti materi ajar, workshop, dan bahan 
referensi telah disediakan untuk membantu pengajaran nilai-nilai moral 
di kelas. Kepala Sekolah juga memberikan pengakuan dan apresiasi 
terhadap upaya para guru dalam menciptakan lingkungan pembelajaran 
yang mendukung perkembangan moral siswa.88 

 Hal ini didukung oleh ibu Dahniar selaku komite sekolah bahwa: 

 
 87Hamzah, Kepala Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 16 Desember 2023. 

 88Rapi, Guru Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 14 Desember 2023. 
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“Sebagai anggota komite, kami telah memberikan dukungan yang 
konkret kepada guru dan staf sekolah dalam pelaksanaan strategi moral. 
Kami mengorganisir kegiatan khusus, seperti seminar dan lokakarya, 
untuk meningkatkan pemahaman guru tentang pentingnya moralitas 
dalam pendidikan. Komite juga aktif dalam mendengarkan masukan dan 
permasalahan yang dihadapi oleh guru, kemudian mencari solusi 
bersama dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Kami berupaya 
memastikan bahwa setiap guru memiliki sumber daya yang cukup dan 
mendapatkan dukungan yang diperlukan.89 

 Hal ini ditekankan oleh Man selaku peserta didik bahwa: 

“Sebagai peserta didik, saya merasa sangat terlibat dalam pelaksanaan 
strategi yang telah diterapkan oleh Kepala Sekolah untuk mengatasi 
degradasi moral. Saya secara aktif terlibat dalam kegiatan 
ekstrakurikuler yang menekankan nilai-nilai moral, seperti kelompok 
diskusi, proyek amal, dan kegiatan kesejahteraan sosial. Selain itu, Kepala 
Sekolah telah membuka saluran komunikasi untuk mendengarkan 
masukan siswa terkait implementasi strategi moral ini, sehingga kita 
merasa memiliki peran aktif dalam menciptakan lingkungan sekolah 
yang beretika.90 

 Berdasarkan pernyataan informan, sebagai Kepala Sekolah, guru, dan 

anggota komite, kami telah berhasil mengimplementasikan strategi moral di 

seluruh sekolah dengan pendekatan yang komprehensif. Melalui kebijakan 

yang jelas, pelatihan rutin, monitoring aktif, dan dukungan terhadap staf dan 

siswa, kami telah menciptakan lingkungan pendidikan yang mengedepankan 

nilai-nilai moral dan memastikan keterlibatan aktif dari semua pihak dalam 

menjaga etika sekolah 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hamzah selaku kepala 

sekolah, beliau mengemukakan terkait pelaksanaan strategi untuk mengatasi 

degradasi moral bahwa: 

 “Sebagai Kepala Sekolah, saya akan memastikan bahwa guru-guru dan 
staf sekolah terlibat aktif dalam pelaksanaan strategi untuk mengatasi 
degradasi moral dengan beberapa langkah. Pertama, saya akan 
mengadakan pertemuan rutin dengan seluruh staf untuk membahas isu-
isu moral yang mungkin muncul di sekolah. Selain itu, saya akan 
mendorong partisipasi aktif guru-guru dalam kegiatan-kegiatan 
pengembangan profesional yang fokus pada pembangunan karakter dan 
etika. Saya juga akan menciptakan platform untuk berbagi pengalaman 

 
 89Dahniar, Komite Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 12 Desember 2023. 

 90Man, Peserta Dididk SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 7 Desember 2023. 
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dan ide tentang bagaimana mengatasi tantangan moral di lingkungan 
sekolah.91 

 Hal ini diperkuat oleh bapak Rapi selaku Guru sekolah bahwa: 

“Sebagai guru, kolaborasi dan koordinasi antara rekan kerja sangat 
penting dalam upaya mengatasi degradasi moral. Saya akan berupaya 
membangun hubungan yang solid dengan sesama guru untuk saling 
mendukung dan bertukar ide. Melalui pertemuan rutin, workshop, dan 
diskusi kelompok, kami dapat mengidentifikasi permasalahan moral 
yang muncul dan merancang solusi bersama. Saya juga akan berperan 
aktif dalam mengajak kolaborasi untuk mengintegrasikan nilai-nilai 
moral ke dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler.92 

Hal ini didukung oleh ibu Dahniar selaku komite sekolah bahwa: 

“Sebagai anggota komite, saya akan memastikan bahwa pelaksanaan 
strategi mengatasi degradasi moral sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai 
sekolah. Kami akan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan 
bahwa setiap langkah yang diambil konsisten dengan visi dan misi 
pendidikan sekolah. Komunikasi terbuka antara komite, kepala sekolah, 
dan staf guru akan menjadi kunci dalam memastikan bahwa setiap 
tindakan yang diambil mendukung dan memperkuat moral dan etika 
sekolah.93 

Hal ini ditekankan oleh Man selaku peserta didik bahwa: 

“Sebagai peserta didik, saya percaya bahwa pelaksanaan strategi ini akan 
memiliki dampak positif pada lingkungan belajar dan etika di sekolah. 
Saya berharap untuk melihat peningkatan dalam sikap saling 
menghormati, kejujuran, dan tanggung jawab di antara teman-teman 
sekelas. Jika guru dan staf terlibat aktif dalam mengajarkan nilai-nilai 
moral dan memberikan contoh positif, saya yakin atmosfer belajar akan 
menjadi lebih positif dan mendukung perkembangan pribadi dan 
akademis setiap siswa.94 

Berdasarkan pernyataan informan, Kepala Sekolah, guru, anggota 

komite, dan peserta didik saling berperan aktif dalam pelaksanaan strategi 

mengatasi degradasi moral di sekolah. Dengan pertemuan rutin, 

pengembangan profesional, kolaborasi antar guru, evaluasi berkala, dan 

partisipasi siswa, diharapkan atmosfer belajar akan menjadi lebih positif, 

didukung oleh nilai-nilai moral dan etika yang kuat. 

 
 91Hamzah, Kepala Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 16 Desember 2023. 

 92Rapi, Guru Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 14 Desember 2023. 

 93Dahniar, Komite Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 12 Desember 2023. 

 94Man, Peserta Dididk SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 7 Desember 2023. 
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 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hamzah selaku kepala 

sekolah, beliau mengemukakan terkait dukungan pelatihan tim untuk 

membantu mengatasi degradasi moral bahwa: 

“Sebagai Kepala Sekolah, saya memberikan dukungan dan pelatihan 
kepada staf dan guru-guru dengan berbagai cara. Pertama, saya 
menyelenggarakan pelatihan rutin yang fokus pada pengembangan 
keterampilan interpersonal, manajemen konflik, dan pembangunan tim. 
Selain itu, saya memberikan ruang bagi diskusi terbuka di antara staf 
untuk memahami tantangan yang dihadapi dan memberikan solusi 
bersama. Saya juga mendorong partisipasi dalam workshop dan seminar 
yang relevan dengan strategi yang diterapkan. Dengan memberikan 
dukungan ini, saya berharap staf dan guru-guru dapat lebih efektif dalam 
melaksanakan strategi untuk mengatasi degradasi moral.95 

 Hal ini diperkuat oleh bapak Rapi selaku Guru sekolah bahwa: 

“Sebagai guru, penilaian terhadap keberhasilan atau efektivitas 
pelaksanaan strategi degradasi moral dapat dilakukan melalui berbagai 
indikator. Saya secara aktif mengamati perubahan dalam dinamika kelas 
dan interaksi antar siswa. Saya juga melibatkan diri dalam diskusi tim 
guru untuk saling bertukar pengalaman dan mengevaluasi dampak 
strategi terhadap moral dan perilaku siswa. Selain itu, saya 
memperhatikan respons siswa terhadap kegiatan-kegiatan khusus yang 
diadakan untuk meningkatkan kesadaran moral. Melalui pengamatan ini, 
saya dapat memberikan umpan balik kepada Kepala Sekolah tentang 
efektivitas strategi yang diterapkan.96 

Hal ini didukung oleh ibu Dahniar selaku komite sekolah bahwa: 

“Sebagai anggota komite, keterlibatan saya terkait pemantauan dan 
evaluasi perkembangan pelaksanaan strategi sangat penting. Komite 
melakukan rapat rutin untuk membahas laporan dari guru-guru dan staf 
terkait pelaksanaan strategi. Kami juga secara aktif berkomunikasi 
dengan Kepala Sekolah untuk memastikan bahwa sumber daya yang 
diperlukan untuk mendukung strategi ini tersedia. Dengan keterlibatan 
komite, kami dapat memberikan perspektif yang beragam dan 
menyeluruh dalam mengevaluasi dampak strategi terhadap seluruh 
lingkungan sekolah.97 

Hal ini ditekankan oleh Man selaku peserta didik bahwa: 

“Sebagai peserta didik, saya merasa lebih termotivasi untuk mendukung 
upaya mengatasi degradasi moral sejak pelaksanaan strategi dimulai. 
Saya melihat perubahan positif dalam cara teman-teman sekelas dan 
saya berinteraksi satu sama lain. Kegiatan-kegiatan yang diadakan untuk 
meningkatkan kesadaran moral juga memberikan inspirasi dan 

 
 95Hamzah, Kepala Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 16 Desember 2023. 

 96Rapi, Guru Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 14 Desember 2023.  

 97Dahniar, Komite Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 12 Desember 2023. 
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pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai yang dihargai di sekolah 
ini. Dengan demikian, saya merasa memiliki tanggung jawab untuk aktif 
berpartisipasi dalam mendukung atmosfer positif dan moral yang saling 
mendukung di sekolah ini.98 

Berdasarkan pernyataan informan, Sebagai Kepala Sekolah, saya aktif 

memberikan dukungan dan pelatihan kepada staf dan guru-guru melalui 

pelatihan rutin, diskusi terbuka, dan partisipasi dalam workshop. Harapannya, 

ini dapat meningkatkan efektivitas strategi untuk mengatasi degradasi moral 

di sekolah. Sebagai guru, saya menilai keberhasilan strategi melalui observasi 

kelas, diskusi tim, dan respons siswa terhadap kegiatan moral. Sebagai 

anggota komite, keterlibatan saya dalam pemantauan dan evaluasi strategi 

membantu menyediakan perspektif menyeluruh. Sebagai peserta didik, saya 

merasa termotivasi dan melihat perubahan positif dalam interaksi dan nilai-

nilai moral di sekolah. Dengan itu, saya merasa tanggung jawab untuk 

mendukung atmosfer positif dan moral di lingkungan sekolah. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hamzah selaku kepala 

sekolah, beliau mengemukakan terkait upaya mengatasi mengatasi degradasi 

moral bahwa: 

“Sebagai kepala sekolah, saya akan memonitor perkembangan dan 
kemajuan pelaksanaan upaya mengatasi degradasi moral di seluruh 
sekolah dengan pendekatan holistik. Saya akan mengintegrasikan 
program-program pembinaan karakter dalam kurikulum, mengadakan 
kegiatan-kegiatan sosial, dan memfasilitasi dialog terbuka antara siswa, 
guru, dan orang tua. Selain itu, saya akan melakukan evaluasi rutin 
terhadap efektivitas kebijakan yang telah diimplementasikan, 
melibatkan stakeholder utama untuk mendapatkan umpan balik yang 
konstruktif.99 

Hal ini diperkuat oleh bapak Rapi sebagai Guru bahwa: 

“Sebagai guru, komunikasi yang baik antara kepala sekolah dan rekan-
rekan guru sangat penting dalam pelaksanaan strategi untuk 
meningkatkan moral di sekolah. Kepala sekolah perlu secara teratur 
menyampaikan tujuan, strategi, dan harapan kepada staf guru. 

 
 98Man, Peserta Dididk SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 7 Desember 2023. 

 

 99Hamzah, Kepala Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 16 Desember 2023. 
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Sebaliknya, guru-guru juga harus terbuka dalam memberikan masukan 
dan pengamatan terkait dampak pelaksanaan strategi tersebut di 
lapangan. Keterlibatan guru dalam proses pengambilan keputusan dapat 
meningkatkan rasa kepemilikan dan keterlibatan dalam mencapai tujuan 
bersama.100 

 Hal ini didukung oleh ibu Dahniar selaku komite sekolah bahwa: 

“Sebagai anggota komite, saya akan mengevaluasi keberhasilan atau 
efektivitas pelaksanaan strategi yang telah diterapkan oleh kepala 
sekolah terkait degradasi moral. Evaluasi ini melibatkan pengumpulan 
data, observasi, dan wawancara dengan berbagai stakeholder, termasuk 
siswa, guru, dan orang tua. Saya akan menilai apakah strategi tersebut 
telah memberikan dampak positif, memperhatikan indikator-indikator 
kesejahteraan psikososial siswa, perubahan perilaku, dan atmosfer 
keseluruhan di sekolah.101 

 Hal ini ditekankan oleh Man selaku peserta didik bahwa: 

“Sebagai peserta didik, saya merasakan perubahan dalam hubungan 
antara teman-teman sebaya seiring pelaksanaan strategi untuk 
mengatasi degradasi moral. Adanya kegiatan-kegiatan sosial dan 
pembinaan karakter telah menciptakan lingkungan yang lebih inklusif 
dan mendukung. Saya merasa lebih nyaman berkomunikasi dengan 
teman-teman sebaya dan merasakan peningkatan dalam sikap saling 
menghargai. Secara keseluruhan, strategi ini memberikan dampak positif 
terhadap dinamika sosial di sekolah, menciptakan lingkungan yang 
mendukung perkembangan moral dan sosial peserta didik.102 

 Berdasarkan pernyataan informan, Sebagai kepala sekolah, guru, 

anggota komite, dan peserta didik, kesimpulannya adalah bahwa pendekatan 

holistik yang melibatkan integrasi program pembinaan karakter, kegiatan 

sosial, dialog terbuka, evaluasi rutin, dan keterlibatan aktif dari semua 

stakeholder, telah memberikan dampak positif dalam mengatasi degradasi 

moral di sekolah. Strategi ini tidak hanya meningkatkan hubungan antara 

peserta didik, tetapi juga menciptakan lingkungan yang inklusif dan 

mendukung untuk perkembangan moral dan sosial mereka. Evaluasi 

berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan dan 

peningkatan terus-menerus dalam upaya ini. 

 
 100Rapi, Guru Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 14 Desember 2023. 

 101Dahniar, Komite Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 12 Desember 2023. 

 102Man, Peserta Dididk SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 7 Desember 2023. 
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 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hamzah selaku kepala 

sekolah, beliau mengemukakan terkait cara memastikan bahwa mereka 

merasa didukung mengatasi degradasi moral bahwa: 

“Sebagai Kepala Sekolah, interaksi dan dukungan kepada staf dan guru-
guru menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan strategi ini. Saya secara 
teratur mengadakan pertemuan tim, baik secara individu maupun 
kelompok, untuk memastikan pemahaman yang mendalam terhadap 
strategi tersebut. Saya juga aktif mendengarkan masukan dan ide dari 
staf dan guru-guru, menciptakan lingkungan yang terbuka untuk berbagi 
pengalaman dan solusi. Selain itu, saya memastikan ketersediaan sumber 
daya dan pelatihan yang diperlukan agar mereka merasa didukung 
secara penuh.103 

Hal ini diperkuat oleh bapak Rapi selaku Guru sekolah bahwa: 

“Sebagai seorang guru, saya menghadapi tantangan dalam 
mengimplementasikan strategi ini terutama terkait dengan perubahan 
kurikulum dan metode pengajaran. Untuk mengatasinya, saya terlibat 
aktif dalam pelatihan dan pengembangan diri, serta berpartisipasi dalam 
forum diskusi dengan rekan sejawat. Saya juga memanfaatkan bimbingan 
dan dukungan dari kepala sekolah, mencari pemahaman yang lebih baik 
tentang strategi ini. Dengan komunikasi yang efektif dan kolaborasi 
dengan rekan guru, saya berhasil mengatasi hambatan dan 
meningkatkan kualitas pengajaran.104 

 Hal ini didukung oleh ibu Dahniar selaku komite sekolah bahwa: 

“Sebagai anggota komite, komunikasi dan kolaborasi dengan guru-guru 
menjadi kunci dalam pelaksanaan strategi ini. Kami menyelenggarakan 
pertemuan reguler antara anggota komite dan guru-guru untuk 
menyamakan visi, mendiskusikan perkembangan, dan menyelesaikan 
masalah yang muncul. Saya secara terbuka menerima umpan balik dan 
masukan dari guru-guru, menciptakan atmosfer kolaboratif yang 
memungkinkan ide-ide inovatif muncul. Penguatan komunikasi ini 
menjadi landasan yang kuat untuk mencapai tujuan bersama.105 

 Hal ini ditekankan oleh Man sebagai peserta didik bahwa: 

“Sebagai peserta didik, saya mencatat adanya perubahan positif dalam 
interaksi dan kolaborasi dengan guru-guru sejak penerapan strategi ini. 
Guru-guru lebih terlibat dalam memahami kebutuhan dan minat siswa, 
menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan inklusif. Dengan 
adanya strategi ini, siswa merasa lebih didukung dalam mengembangkan 
potensi mereka dan memiliki ruang untuk berpartisipasi aktif dalam 
proses pembelajaran. Hal ini telah menciptakan ikatan yang lebih kuat 
antara guru dan siswa, meningkatkan kualitas pengajaran dan 

 
 103Hamzah, Kepala Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 16 Desember 2023. 

 104Rapi, Guru Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 14 Desember 2023. 

 105Dahniar, Komite Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 12 Desember 2023. 
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pembelajaran di sekolah.106 

 Berdasarkan pernyataan informan, Kepala Sekolah memprioritaskan 

interaksi dan dukungan terhadap staf dan guru dalam implementasi strategi, 

dengan mengadakan pertemuan rutin, mendengarkan masukan, dan 

menyediakan sumber daya. Guru mengatasi tantangan dengan aktif terlibat 

dalam pelatihan dan kolaborasi, sementara anggota komite fokus pada 

komunikasi dan pertemuan reguler untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai 

peserta didik, saya mencatat perubahan positif dalam interaksi dengan guru 

dan lingkungan belajar yang lebih inklusif sejak strategi ini diterapkan. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hamzah selaku kepala 

sekolah, beliau mengemukakan terkait tantangan khusus dalam pelaksaan 

strategi mengatasi degradasi moral bahwa: 

“Sebagai Kepala Sekolah, saya menghadapi tantangan khusus dalam 
pelaksanaan strategi ini. Salah satu tantangan utama adalah memastikan 
partisipasi dan keterlibatan seluruh staf pengajar dan tenaga 
kependidikan dalam implementasi strategi untuk mengatasi degradasi 
moral. Saya mengatasinya dengan mengadakan pertemuan rutin dan sesi 
pelatihan untuk menjelaskan urgensi dan manfaat strategi tersebut, 
serta memberikan dukungan yang dibutuhkan untuk mengatasi 
hambatan operasional. Komunikasi terbuka dan kolaboratif juga menjadi 
kunci dalam mengatasi perbedaan pandangan dan memastikan 
keselarasan dalam pelaksanaan strategi.107 

 Hal ini diperkuat oleh bapak Rapi selaku Guru sekolah bahwa: 

“Sebagai guru, keterlibatan saya dalam pemantauan dan evaluasi 
perkembangan pelaksanaan strategi sangat penting. Saya merasa 
tanggung jawab untuk memastikan bahwa saya secara aktif terlibat 
dalam proses pemantauan, memberikan umpan balik konstruktif, dan 
melibatkan diri dalam kegiatan peningkatan berkelanjutan. Pemantauan 
ini melibatkan identifikasi perubahan perilaku dan nilai di antara siswa, 
serta penilaian dampak strategi terhadap atmosfer moral di sekolah. 
Melalui kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, saya berusaha untuk 
mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih lanjut dan 
memberikan kontribusi konstruktif dalam memperbaiki efektivitas 
strategi tersebut.108 

 
 106Man, Peserta Dididk SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 7 Desember 2023. 

 107Hamzah, Kepala Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 16 Desember 2023. 

 108Rapi, Guru Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 14 Desember 2023. 
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 Hal ini didukung ole ibu Dahniar selaku komite sekolah bahwa: 

“Sebagai anggota komite, saya menghadapi tantangan dalam memastikan 
pelaksanaan strategi secara konsisten dan merata di seluruh lapisan 
sekolah. Hambatan tersebut mencakup kurangnya sumber daya dan 
resistensi dari beberapa pihak. Untuk mengatasinya, kami telah 
melakukan upaya tambahan untuk mendapatkan dukungan dan alokasi 
sumber daya tambahan dari pihak terkait. Kami juga aktif berkomunikasi 
dengan seluruh stakeholder, menjelaskan manfaat jangka panjang dari 
strategi ini, dan mengatasi kekhawatiran atau ketidaksetujuan yang 
mungkin muncul.109 

 Hal ini ditekankan oleh Man selaku peserta didik bahwa: 

“Sebagai peserta didik, saya mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan 
strategi dengan melihat perubahan dalam budaya sekolah dan tingkat 
keterlibatan siswa. Evaluasi ini melibatkan pemantauan terhadap 
perubahan sikap, norma, dan etika di antara rekan-rekan sejawat. Saya 
juga memberikan masukan kepada Kepala Sekolah dan komite tentang 
apa yang, menurut saya, berhasil atau belum berhasil. Dalam hal ini, 
komunikasi terbuka antara siswa dan pihak sekolah sangat penting 
untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan strategi dalam 
mengatasi degradasi moral.110 

 Berdasarkan pernyataan informan, Dalam menghadapi tantangan 

degradasi moral di sekolah, Kepala Sekolah telah mengatasi hambatan dengan 

mengadakan pertemuan rutin dan pelatihan, serta menerapkan komunikasi 

terbuka. Sebagai guru, keterlibatan aktif dalam pemantauan dan evaluasi 

perkembangan strategi menjadi prioritas, dengan fokus pada perubahan 

perilaku siswa. Sebagai anggota komite, tantangan diatasi dengan 

mendapatkan dukungan tambahan, berkomunikasi dengan stakeholder, dan 

menjelaskan manfaat jangka panjang. Sebagai peserta didik, evaluasi 

dilakukan dengan memantau perubahan budaya sekolah dan tingkat 

keterlibatan siswa, dengan komunikasi terbuka antara siswa dan pihak 

sekolah sebagai kunci keberlanjutan strategi. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hamzah selaku kepala 

sekolah, beliau mengemukakan terkait dampak moral sekolah bahwa: 

 
 109Dahniar, Komite Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 12 Desember 2023. 

 110Man, Peserta Dididk SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 7 Desember 2023. 
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“Sebagai kepala sekolah, saya akan mengukur dampak dari strategi 
pelaksanaan terhadap moral dan etika di lingkungan sekolah melalui 
berbagai indikator. Pertama, saya akan melibatkan staf dan guru dalam 
diskusi reguler untuk mengevaluasi perubahan perilaku dan sikap siswa. 
Selain itu, saya akan menggunakan data absensi, tingkat pelanggaran 
disiplin, dan hasil survei kepuasan siswa untuk mengukur apakah 
implementasi strategi telah meningkatkan moral dan etika di sekolah. 
Saya juga akan berkomunikasi secara terbuka dengan orang tua untuk 
mendapatkan umpan balik mereka mengenai perubahan yang mereka 
perhatikan di rumah.111 

 Hal ini diperkuat oleh bapak Rapi selaku Guru sekolah bahwa: 

“Sebagai guru, saya telah mengidentifikasi beberapa perbaikan dan 
inovasi positif dalam proses pelaksanaan di sekolah. Misalnya, 
pengenalan metode pengajaran yang lebih interaktif dan pembelajaran 
berbasis proyek telah meningkatkan keterlibatan siswa dan memotivasi 
mereka untuk belajar. Selain itu, penerapan program pembinaan 
karakter dan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung perkembangan 
moral dan etika siswa juga telah memberikan hasil positif. Saya percaya 
bahwa inovasi-inovasi ini telah menciptakan lingkungan belajar yang 
lebih holistik dan mendukung perkembangan karakter siswa.112 

 Hal ini didukung oleh ibu Dahniar selaku komite sekolah bahwa: 

“Sebagai anggota komite, saya telah melihat perubahan positif dalam 
budaya sekolah dan moral siswa sejak diterapkannya strategi 
pelaksanaan ini. Adanya peningkatan kerja sama antara guru, siswa, dan 
orang tua telah menciptakan atmosfer positif di sekolah. Selain itu, 
terlihat perubahan dalam perilaku siswa yang lebih santun dan peduli 
terhadap sesama. Komunikasi yang terbuka antara pihak sekolah dan 
komite juga memberikan ruang untuk memperbaiki dan mengadaptasi 
strategi yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan 
sekolah.113 

 Hal ini ditekankan oleh Man selaku peserta didik bahwa: 

“Sebagai peserta didik, saya merasa bahwa pelaksanaan strategi ini 
konsisten dengan tujuan dan nilai-nilai sekolah. Saya melihat 
peningkatan dalam pemahaman nilai-nilai moral dan etika di kalangan 
teman-teman sekelas, serta adanya penekanan pada pembentukan 
karakter yang positif. Saya juga mengamati upaya dari pihak sekolah 
untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan moral 
dan etika siswa melalui kegiatan-kegiatan pembinaan karakter. Secara 
keseluruhan, saya merasa bahwa strategi ini telah membantu 
menciptakan atmosfer belajar yang lebih baik dan memberikan dampak 
positif terhadap moral dan etika di sekolah.114 

 
 111Hamzah, Kepala Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 16 Desember 2023. 

 112Rapi, Guru Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 14 Desember 2023. 

 113Dahniar, Komite Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 12 Desember 2023. 

 114Man, Peserta Dididk SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 7 Desember 2023. 
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 Berdasarkan pernyataan informan, Implementasi strategi pelaksanaan 

moral dan etika di sekolah telah menghasilkan perubahan positif dalam 

perilaku siswa, atmosfer belajar, dan kerjasama antara staf, guru, siswa, dan 

orang tua. Metode pengajaran inovatif, program pembinaan karakter, dan 

kegiatan ekstrakurikuler mendukung perkembangan holistik siswa. 

Peningkatan dalam keterlibatan siswa, penurunan tingkat pelanggaran 

disiplin, dan umpan balik positif dari orang tua menandai kesuksesan strategi 

tersebut dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung 

pertumbuhan moral dan etika. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hamzah selaku kepala 

sekolah, beliau mengemukakan terkait pelaksanaan strategi konsisten dengan 

tujuan dan nilai sekolah bahwa: 

“Sebagai kepala sekolah, saya memastikan bahwa pelaksanaan strategi 
ini konsisten dengan tujuan dan nilai-nilai sekolah dengan 
mengintegrasikan strategi ke dalam rencana pengembangan sekolah. 
Saya bekerja sama dengan staf dan guru untuk memastikan bahwa setiap 
langkah yang diambil sejalan dengan visi dan misi pendidikan kami. Saya 
juga secara teratur melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa 
strategi yang diterapkan tidak hanya sesuai dengan tujuan jangka 
pendek, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan jangka panjang 
sekolah. Selain itu, saya memastikan bahwa setiap anggota staf dan guru 
memiliki pemahaman yang kuat tentang strategi ini dan bagaimana 
kontribusinya dapat mendukung nilai-nilai inti sekolah.115 

 Hal tersebut diperkuat oleh bapak Rapi selaku Guru sekolah bahwa: 

“Sebagai guru, saya mengamati dampak dari pelaksanaan strategi ini 
terhadap budaya sekolah dan moral siswa dengan terlibat aktif dalam 
proses pembelajaran dan interaksi sehari-hari dengan siswa. Saya 
memperhatikan perubahan dalam keterlibatan siswa, motivasi, dan 
sikap mereka terhadap pembelajaran. Saya juga menjalin komunikasi 
terbuka dengan siswa untuk memahami bagaimana strategi ini 
memengaruhi perspektif dan etika mereka. Melalui pengamatan ini, saya 
dapat memberikan umpan balik konstruktif kepada kepala sekolah dan 
tim manajemen untuk memastikan penyesuaian yang diperlukan guna 
menjaga integritas budaya sekolah dan moral siswa.116 

 
 115Hamzah, Kepala Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 16 Desember 2023. 

 116Rapi, Guru Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 14 Desember 2023.  
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 Hal tersebut didukung oleh ibu Dahniar selaku komite sekolah bahwa: 

“Sebagai anggota komite atau tim, kami berperan aktif dalam proses 
pemantauan dan evaluasi perkembangan pelaksanaan strategi. Kami 
secara berkala mengadakan rapat untuk membahas pencapaian dan 
hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi. Kami bekerja sama 
dengan kepala sekolah dan staf untuk menilai keefektifan langkah-
langkah yang diambil. Selain itu, kami mengumpulkan umpan balik dari 
berbagai pihak, termasuk guru, staf, dan orang tua, untuk mendapatkan 
pandangan yang komprehensif. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, 
kami memberikan rekomendasi perbaikan atau penyesuaian yang 
diperlukan untuk memastikan strategi tetap relevan dan memberikan 
dampak positif.117 

Hal tersebut ditekankan oleh Man selaku peserta didik bahwa: 

“Sebagai peserta didik, saya menghadapi tantangan khusus dalam 
pelaksanaan strategi ini, terutama dalam hal penyesuaian terhadap 
perubahan dalam metode pembelajaran atau tuntutan baru. Untuk 
mengatasinya, saya aktif berkomunikasi dengan guru dan staf untuk 
memahami lebih baik perubahan tersebut. Saya juga mencari dukungan 
dari teman sekelas dan berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler 
yang dapat membantu meningkatkan keterampilan atau pemahaman 
yang diperlukan. Selain itu, saya memanfaatkan sumber daya tambahan, 
seperti bimbingan dan konseling, untuk mengatasi tantangan individual 
yang mungkin timbul selama pelaksanaan strategi. Dengan cara ini, saya 
berusaha untuk tetap beradaptasi dan menjaga semangat positif 
terhadap perubahan yang terjadi.118 

 Berdasarkan pernyataan informa, Sebagai kepala sekolah, saya 

memastikan strategi terintegrasi dalam rencana pengembangan sekolah, 

berkolaborasi dengan staf, dan melakukan evaluasi secara teratur. Sebagai 

guru, saya amati dampaknya pada budaya sekolah dan moral siswa, serta 

berkomunikasi terbuka. Sebagai anggota komite, kami aktif dalam 

pemantauan dan evaluasi, memberikan rekomendasi perbaikan. Sebagai 

peserta didik, saya hadapi tantangan dengan komunikasi aktif, dukungan 

teman, dan pemanfaatan sumber daya tambahan untuk beradaptasi dengan 

perubahan. Keseluruhannya, kolaborasi dan evaluasi berperan kunci dalam 

memastikan strategi pendidikan berjalan sesuai visi dan misi sekolah. 

 
 117Dahniar, Komite Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 12 Desember 2023. 
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 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hamzah selaku kepala 

sekolah, beliau mengemukakan terkait perbaikan dalam proses pelaksanaan 

mengatasi degradasi moral bahwa: 

“Sebagai kepala sekolah, saya telah mengidentifikasi beberapa tantangan 
dalam mengatasi degradasi moral di sekolah. Salah satu perbaikan yang 
saya rencanakan adalah memperkuat program pembelajaran karakter 
dan etika di dalam kurikulum. Saya juga berencana untuk mengadakan 
pelatihan khusus bagi para guru agar mereka dapat mengintegrasikan 
nilai-nilai moral dalam pengajaran mereka sehari-hari. Selain itu, saya 
akan meningkatkan komunikasi dengan orangtua siswa untuk 
membentuk kemitraan yang kuat antara sekolah dan keluarga, sehingga 
nilai-nilai moral yang diajarkan di sekolah dapat diperkuat di rumah.119 

 Hal ini diperkuat oleh bapak Rapi selaku Guru sekolah bahwa: 

“Sebagai seorang guru, saya ingin memberikan saran kepada kepala 
sekolah untuk memperkuat keterlibatan guru dalam program 
pengembangan karakter. Kami sebagai pendidik perlu diberikan lebih 
banyak dukungan dan pelatihan untuk mengatasi tantangan moral yang 
dihadapi oleh siswa. Selain itu, koordinasi yang lebih baik antara guru 
dan kepala sekolah dalam mengidentifikasi perubahan perilaku siswa 
serta mendiskusikan strategi yang efektif dalam menghadapi masalah 
moral perlu ditingkatkan.120 

 Hal ini didukung oleh ibu Dahniar selaku komite sekolah bahwa: 

“Sebagai anggota komite, saya ingin memberikan masukan kepada 
kepala sekolah terkait peningkatan partisipasi orangtua dalam program-
program sekolah yang berkaitan dengan moralitas. Menyelenggarakan 
pertemuan reguler antara komite dan orangtua dapat meningkatkan 
pemahaman bersama mengenai masalah moral dan menciptakan 
lingkungan yang mendukung di sekolah. Saya juga menyarankan agar 
komite lebih aktif dalam mempromosikan kegiatan ekstrakurikuler yang 
mengajarkan nilai-nilai moral kepada siswa.121 

 Hal ini ditekankan oleh Man selaku peserta didik bahwa: 

“Sebagai peserta didik, saya berharap kepala sekolah dapat lebih fokus 
pada pengembangan kegiatan yang menarik dan mendidik terkait 
moralitas. Saya menginginkan adanya forum atau diskusi yang 
melibatkan siswa untuk menyampaikan pendapat mereka mengenai 
masalah moral di sekolah. Selain itu, integrasi nilai-nilai moral dalam 
kurikulum harian juga perlu ditingkatkan agar siswa dapat merasakan 
relevansi langsung dari ajaran moral dalam kehidupan sehari-hari 

 
 119Hamzah, Kepala Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 16 Desember 2023. 
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mereka.122 

 Berdasarkan pernyataan instrumen, dari berbagai sudut pandang 

tersebut bahwa Pelaksanaan manajemen kepala sekolah dalam mengatasi 

degradasi moral peserta didik SMAN 13 Bone dalam pelaksanaan kepala 

sekolah terlihat dari kegiatan yang telah terlaksana sehingga jarangnya 

peserta didik yang melanggar kode etik sekolah atau mengalami degradasi 

moral. 

 Hal ini didukung oleh obsevasi yang dilakukan oleh penulis bahwa yang 

disampaikan oleh kepala sekolah SMAN 13 Bone terbukti dengan pengamatan 

secara langsung pada saat penelitian dan dilengkapi dengan dokumentasi, 

bahwa keberhasilan pelaksanaan kepala sekolah terlihat dari jarangnya 

peserta didik yang melanggar kode etik sekolah. 

 Berdasarkan teori yang ada dengan pelaksanaan menjadikan 

perencanaan menjadi kenyataan dengan melalui berbagai pengarahan dan 

pemotivasian agar setiap bawahan dapat melaksanakan kegiatan secara 

optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggungjawabnya. Pelaksanaan juga 

merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa 

sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran, karena 

para anggota juga ingin mencapai sasaran tesebut.123 

Hal ini dijelaskan kandungan surah An-Nahl (16:125) dalam Al-Qur'an 

menekankan pentingnya pelaksanaan, pengarahan, dan pemotivasi dalam 

Islam dengan menggunakan pendekatan yang bijaksana dan penuh hikmah. Ini 

mengajarkan untuk mengajak orang lain ke jalan Allah dengan cara yang baik 

dan memberikan pelajaran yang baik pula. Hal ini juga menekankan 

pentingnya berkomunikasi dengan cara yang baik dan bermusyawarah dalam 

 
 122Man, Peserta Dididk SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 7 Desember 2023. 

 123 Wibowo Sampurno, Pengantar Manajemen Bisnis, (Bandung; Politeknik Telkom 

Bandung, 2019), h. 26. 
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menjalankan tugas-tugas yang telah ditetapkan, sehingga memperlihatkan 

pentingnya pengarahan dan motivasi dalam konteks Islam. 

4. Pengawasan manajemen kepala sekolah dalam mengatasi 

degradasi moral SMAN 13 Bone 

 Pengawasan manajemen yang dilakukan oleh kepala sekolah memiliki 

peran yang sangat penting dalam mengatasi degradasi moral di SMAN 13 

Bone. Degradasi moral dapat mencakup berbagai masalah, seperti penurunan 

etika, sikap, dan norma perilaku di lingkungan sekolah. Dalam konteks ini, 

kepala sekolah berperan sebagai pemimpin utama yang bertanggung jawab 

atas pembinaan, pengembangan, dan pemeliharaan moralitas anggota 

sekolah. 

 Pengawasan manajemen yang efektif melibatkan langkah-langkah 

seperti pembentukan kebijakan moral, penerapan aturan dan norma yang 

jelas, serta pemantauan aktif terhadap perilaku siswa dan staf. Kepala sekolah 

perlu memiliki peran proaktif dalam menciptakan lingkungan yang 

mendukung nilai-nilai moral, memberikan teladan positif, dan merespons 

dengan cepat terhadap tindakan yang melanggar etika. 

 Dalam rangka mengatasi degradasi moral di SMAN 13 Bone, kepala 

sekolah juga dapat melibatkan stakeholder seperti guru, orang tua, dan 

komunitas lokal. Kolaborasi ini dapat memperkuat upaya dalam menciptakan 

budaya sekolah yang menjunjung tinggi moralitas dan integritas. 

 Selain itu, kepala sekolah perlu senantiasa terbuka terhadap umpan 

balik dari berbagai pihak dan bersedia melakukan perubahan yang diperlukan 

untuk meningkatkan keadaan moral di sekolah. Kesadaran dan komitmen 

kepala sekolah dalam mengawasi manajemen moral adalah kunci untuk 
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menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, etis, dan mendukung 

perkembangan karakter siswa secara positif. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hamzah selaku kepala 

sekolah, beliau mengemukakan terkait pengawasan mengatasi degradasi 

moral bahwa: 

“Sebagai Kepala Sekolah, saya melihat peran pengawasan sebagai 
komponen krusial dalam upaya mengatasi degradasi moral di sekolah. 
Pengawasan tidak hanya mencakup aspek fisik dan administratif, tetapi 
juga perlu fokus pada pemantauan interaksi sosial di antara siswa, 
pendidik, dan staf. Saya meyakini bahwa dengan meningkatkan 
pengawasan secara holistik, kita dapat mendeteksi potensi masalah 
moral lebih awal dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Saya 
akan bekerja sama dengan tim pengawas untuk menciptakan lingkungan 
yang mendukung nilai-nilai moral, memberikan pendidikan karakter, dan 
menegakkan norma etika di seluruh sekolah.124 

 Hal ini diperkuat oleh ibu Maria selaku Guru sekolah bahwa: 

“Sebagai seorang guru, peran pengawasan Kepala Sekolah sangat penting 
dalam mengatasi degradasi moral di sekolah. Kepala Sekolah harus 
menjadi teladan moral bagi seluruh anggota komunitas sekolah, 
memberikan arahan yang jelas tentang norma-norma etika, dan 
memberikan dukungan terhadap implementasi program-program 
pendidikan karakter. Pengawasan yang efektif dari Kepala Sekolah juga 
memastikan bahwa tindakan disiplin konsisten diambil terhadap 
pelanggaran etika, memberikan pesan yang kuat tentang pentingnya 
moralitas dalam pendidikan.125 

 Hal ini didukung oleh ibu Dahniar selaku komite sekolah bahwa: 

“Sebagai anggota komite atau tim, saya melihat peran kami dalam 
memastikan pengawasan yang efektif dalam upaya mengatasi degradasi 
moral di sekolah sebagai tanggung jawab bersama. Komite harus terlibat 
aktif dalam merancang kebijakan dan prosedur pengawasan, 
memberikan masukan konstruktif, dan menyediakan sumber daya yang 
diperlukan. Selain itu, kami juga dapat berperan sebagai perpanjangan 
mata dan telinga Kepala Sekolah, membantu dalam memantau 
lingkungan sekolah, dan menyediakan wadah bagi komunikasi terbuka 
antara semua pemangku kepentingan.126 

 Hal ini ditekankan oleh April sebagai peserta didik bahwa: 

“Sebagai peserta didik, saya melihat peran pengawasan yang dilakukan 

 
 124Hamzah, Kepala Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 16 Desember 2023. 

 125Maria, Guru Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 14 Deseber 14 Desember 

2023.  

 126Dahniar, Komite Sekolah SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 12 Desember 2023. 
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oleh Kepala Sekolah sebagai elemen kunci dalam mengatasi degradasi 
moral di sekolah. Pengawasan yang ketat menciptakan rasa keamanan 
dan keteraturan di lingkungan sekolah, memberikan pemahaman bahwa 
pelanggaran moral tidak akan ditoleransi. Saya mengharapkan Kepala 
Sekolah untuk tidak hanya menjalankan tugas pengawasan, tetapi juga 
terlibat dalam mendengarkan masukan siswa, menciptakan ruang dialog, 
dan memastikan bahwa norma-norma moral yang dijunjung tinggi 
dijunjung tinggi dengan konsistensi dan keadilan.127 

 Berdasarkan pernyataan informan, Pentingnya peran pengawasan 

dalam mengatasi degradasi moral di sekolah tidak dapat diabaikan. Sebagai 

Kepala Sekolah, guru, anggota tim, dan peserta didik, kerjasama aktif untuk 

meningkatkan pengawasan holistik, memberikan teladan moral, dan 

menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung nilai-nilai etika adalah 

kunci dalam membangun sekolah yang bermoral dan berkarakter. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hamzah selaku kepala 

sekolah, beliau mengemukakan terkait pelaksanaan strategi mengatasi 

degradasi moral bahwa: 

“Sebagai kepala sekolah, saya memastikan pelaksanaan strategi untuk 
mengatasi degradasi moral diawasi dengan baik di seluruh sekolah 
melalui beberapa langkah. Pertama, saya akan mendesain prosedur yang 
jelas dan terukur untuk strategi tersebut, termasuk indikator kinerja 
yang dapat diukur. Saya akan melibatkan seluruh staf pendidik dan 
administratif dalam pemahaman dan penerapan strategi tersebut. Selain 
itu, saya akan membentuk tim pengawasan internal yang terdiri dari 
beberapa pihak yang independen, seperti guru senior, staf administratif, 
dan perwakilan komite sekolah, untuk memastikan adanya pengawasan 
yang ketat dan menyeluruh.128 

 Hal ini diperkuat oleh ibu Maria selaku Guru sekolah bahwa: 

“Sebagai guru, saya telah melihat Kepala Sekolah menerapkan prosedur 
khusus dalam pengawasan strategi untuk mengatasi degradasi moral di 
sekolah. Beliau secara berkala mengadakan pertemuan staf untuk 
memantau perkembangan implementasi strategi, memberikan 
pembaruan terkait hasil evaluasi, dan mendengarkan masukan dari para 
guru. Selain itu, terdapat saluran komunikasi terbuka yang 
memungkinkan guru untuk melaporkan atau mengajukan saran terkait 
pelaksanaan strategi tersebut. Kepala Sekolah juga secara aktif terlibat 
dalam memberikan pelatihan atau bimbingan kepada guru untuk 

 
 127April, Peserta Didik SMAN 13 Bone, Wawancara, Bone, 7 Desember 2023. 
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meningkatkan pemahaman mereka tentang strategi tersebut.129 

 Hal ini didukung oleh ibu Dahniar selaku komite sekolah bahwa: 

“Sebagai anggota komite, kami memberikan dukungan yang aktif kepada 
Kepala Sekolah dalam menjalankan tugas pengawasan terkait degradasi 
moral. Kami secara rutin melakukan pertemuan untuk membahas 
kemajuan strategi dan memberikan masukan berdasarkan sudut 
pandang komite. Selain itu, kami berkolaborasi dengan Kepala Sekolah 
dalam menyusun kebijakan tambahan atau memperbaiki prosedur yang 
ada jika diperlukan. Kami juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan 
khusus, seperti seminar atau lokakarya, untuk melibatkan seluruh 
komunitas sekolah dalam upaya mengatasi degradasi moral.130 

 Hal ini ditekankan oleh April selaku peserta didik bahwa: 

“Sebagai peserta didik, saya merasa terlibat secara positif oleh 
pengawasan yang dilakukan Kepala Sekolah terkait moral dan etika di 
sekolah. Saya melihat adanya perubahan dalam lingkungan belajar yang 
lebih mendukung nilai-nilai moral, dan inisiatif yang diambil oleh Kepala 
Sekolah memberikan inspirasi kepada kami untuk lebih peduli terhadap 
etika dan moral. Dalam prosesnya, saya merasa lebih terbimbing dan 
didorong untuk menjadi individu yang bertanggung jawab dan memiliki 
nilai-nilai moral yang kuat.131 

 Berdasarkan pernyataan informan, Dalam pengelolaan sekolah untuk 

mengatasi degradasi moral, kepala sekolah memastikan implementasi strategi 

melalui desain prosedur terukur, partisipasi seluruh staf, dan pembentukan 

tim pengawasan internal. Sebagai guru, saya melihat kepala sekolah aktif 

dalam pengawasan, memberikan pembaruan berkala, dan melibatkan staf 

dalam pelatihan. Sebagai anggota komite, kami memberikan dukungan aktif, 

memberi masukan, dan berkolaborasi dalam penyusunan kebijakan. Sebagai 

peserta didik, pengawasan yang dilakukan menciptakan lingkungan yang 

mendukung nilai-nilai moral, mendorong perubahan positif, dan memotivasi 

kami untuk menjadi individu yang bertanggung jawab. 
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 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hamzah selaku kepala 

sekolah, beliau mengemukakan terkait pelaksanaan strategi mengatasi 

degradasi moral bahwa: 

“Sebagai Kepala Sekolah, saya menggunakan sejumlah indikator dan 
metrik untuk mengukur keberhasilan dalam pengawasan upaya. 
Pertama-tama, saya fokus pada pencapaian tujuan strategis yang telah 
ditetapkan, seperti peningkatan kualitas pembelajaran, partisipasi siswa, 
dan pencapaian hasil akademis. Selain itu, saya memonitor tingkat 
kehadiran staf dan guru, evaluasi kinerja mereka, dan respon siswa 
terhadap metode pengajaran. Sumber daya manusia yang efisien dan 
lingkungan pembelajaran yang positif juga menjadi pertimbangan 
penting dalam menilai efektivitas pengawasan.132 

 Hal ini diperkuat oleh ibu Maria selaku Guru sekolah bahwa: 

“Sebagai seorang guru, saya melihat pengaruh positif dari pengawasan 
terhadap peningkatan kedisiplinan, etika, dan moral di antara staf dan 
rekan guru. Pengawasan yang berfokus pada proses pembelajaran 
membantu meningkatkan akuntabilitas dan tanggung jawab individual. 
Guru yang merasa didukung dan diawasi dengan baik cenderung lebih 
berkomitmen untuk mematuhi aturan dan norma etika. Hal ini 
menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan positif, yang pada 
gilirannya memengaruhi interaksi di antara staf dan meningkatkan moral 
secara keseluruhan.133 

 Hal ini didukung oleh ibu Dahniar selaku komite sekolah bahwa: 

“Sebagai anggota komite, kami berkolaborasi erat dengan Kepala Sekolah 
dalam konteks pengawasan pelaksanaan strategi ini. Kami secara aktif 
terlibat dalam menyusun pedoman, menetapkan kriteria pengukuran 
keberhasilan, dan memastikan bahwa proses pengawasan berjalan 
sesuai dengan rencana. Komunikasi terbuka dan diskusi reguler 
memungkinkan kami memberikan masukan dan mendukung keputusan 
Kepala Sekolah. Kolaborasi yang kuat antara komite dan kepemimpinan 
sekolah menjadi kunci keberhasilan implementasi strategi 
pengawasan.134 

 Hal ini ditekankan oleh April selaku peserta didik bahwa: 

“Sebagai peserta didik, saya melihat dampak positif dari pengawasan ini 
terhadap interaksi dan perilaku di sekolah. Sistem pengawasan yang 
efektif menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman dan 
terstruktur, di mana aturan dan norma-norma ditegakkan dengan 
konsisten. Hal ini menciptakan rasa keamanan dan ketertiban di antara 
peserta didik, yang pada gilirannya memengaruhi interaksi mereka. 
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Dengan adanya pengawasan yang jelas, peserta didik merasa didukung 
untuk berkembang secara akademis dan sosial, menjadikan sekolah 
tempat yang kondusif untuk pertumbuhan pribadi dan pendidikan.135 

 Berdasarkan pernyataan informan, Pengawasan yang efektif di sekolah 

melibatkan berbagai indikator dan metrik, seperti pencapaian tujuan strategis, 

evaluasi kinerja staf dan guru, serta respons siswa terhadap metode 

pengajaran. Kepala Sekolah memainkan peran kunci dalam memastikan 

sumber daya manusia yang efisien dan lingkungan pembelajaran yang positif. 

Bagi guru, pengawasan berfokus pada proses pembelajaran dapat 

meningkatkan akuntabilitas dan tanggung jawab, menciptakan lingkungan 

kerja yang sehat. Dalam konteks komite, kolaborasi erat dengan 

kepemimpinan sekolah adalah kunci keberhasilan implementasi strategi 

pengawasan. Sebagai peserta didik, dampak positif dari pengawasan terlihat 

dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman, terstruktur, dan 

mendukung pertumbuhan pribadi serta pendidikan. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hamzah selaku kepala 

sekolah, beliau mengemukakan terkait perkembangan/kemajuan 

pelaksanaan strategi mengatasi degradasi moral bahwa: 

“Sebagai kepala sekolah, saya akan memonitor perkembangan dan 
kemajuan pelaksanaan strategi mengatasi degradasi moral di sekolah 
dengan pendekatan yang holistik. Hal ini melibatkan pengamatan 
langsung terhadap interaksi siswa, guru, dan staf sekolah, serta evaluasi 
secara berkala terhadap keberhasilan program-program moral yang 
telah diimplementasikan. Saya akan menyelenggarakan pertemuan rutin 
dengan staf pengajar untuk mendiskusikan tantangan dan pencapaian 
dalam mengimplementasikan strategi tersebut. Selain itu, saya akan 
memanfaatkan data dan umpan balik dari para orangtua dan siswa untuk 
memastikan bahwa pendekatan yang diambil sesuai dengan kebutuhan 
konkret di lingkungan sekolah.136 

 Hal ini diperkuat oleh ibu Maria selaku Guru sekolah bahwa: 

“Sebagai guru, saya akan bekerja sama dengan kepala sekolah dalam 
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memastikan bahwa strategi yang telah dirancang untuk mengatasi 
degradasi moral benar-benar diterapkan di seluruh sekolah. Saya akan 
secara aktif terlibat dalam pelaksanaan program-program moral, 
memastikan bahwa setiap kegiatan di kelas mencerminkan nilai-nilai 
etika dan perilaku positif. Selain itu, saya akan berkolaborasi dengan 
sesama guru untuk saling mendukung dan mengidentifikasi area-area di 
mana strategi tersebut perlu ditingkatkan. Melalui komunikasi terbuka 
dan kerjasama tim, kami akan memastikan bahwa setiap siswa menerima 
pandangan moral yang konsisten di seluruh lingkungan sekolah.137 

 Hal ini didukung oleh ibu Dahniar selaku komite sekolah bahwa: 

“Sebagai anggota komite, kriteria dan indikator yang telah kami rancang 
untuk mengevaluasi keberhasilan strategi dan pelaksanaannya 
mencakup sejumlah faktor. Kami akan mempertimbangkan perubahan 
perilaku siswa, tingkat partisipasi dalam kegiatan moral, dan perubahan 
dalam kualitas hubungan antarindividu di sekolah. Selain itu, kami akan 
mengukur tingkat keterlibatan orangtua dalam mendukung program-
program moral, serta melibatkan metode evaluasi formal seperti survei 
dan wawancara untuk mendapatkan umpan balik dari semua pihak yang 
terlibat.138 

 Hal ini ditekankan oleh April selaku peserta didik bahwa: 

“Sebagai peserta didik, saya merasa bahwa pengawasan ini telah 
memberikan dampak positif terhadap tingkat disiplin dan moral di 
sekolah. Saya melihat perubahan dalam pola perilaku siswa, di mana 
semakin banyak yang menunjukkan sikap bertanggung jawab dan 
hormat terhadap sesama. Keterlibatan siswa dalam kegiatan-kegiatan 
moral juga meningkat, menciptakan lingkungan sekolah yang lebih 
positif dan mendukung. Dengan adanya monitoring yang terus-menerus, 
saya merasa didukung untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu 
yang memiliki nilai-nilai moral yang kuat.139 

 Berdasarkan pernyataan informan, Dalam upaya mengatasi degradasi 

moral di sekolah, kepala sekolah mengimplementasikan pendekatan holistik 

melalui pemantauan langsung, evaluasi program, dan pertemuan rutin dengan 

staf. Guru turut berperan aktif dalam penerapan strategi moral, memastikan 

nilai-nilai etika tercermin dalam kegiatan kelas. Anggota komite menetapkan 

kriteria evaluasi yang melibatkan perubahan perilaku siswa, partisipasi dalam 

kegiatan moral, serta keterlibatan orangtua. Dari perspektif siswa, 
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pengawasan tersebut telah memberikan dampak positif terhadap disiplin dan 

moral di sekolah, menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung 

pertumbuhan individu dengan nilai-nilai moral yang kuat. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hamzah selaku kepala 

sekolah, beliau mengemukakan terkait interaksi dengan tim dalam 

pengawasan pelaksanaan mengatasi degradasi moral bahwa: 

“Sebagai Kepala Sekolah, interaksi dengan guru-guru dan staf sekolah 
dalam konteks pengawasan pelaksanaan strategi melibatkan pendekatan 
kolaboratif dan komunikatif. Saya akan secara terbuka berkomunikasi 
dengan mereka, menyampaikan visi dan tujuan strategi, serta 
memberikan panduan yang jelas. Pemantauan akan dilakukan melalui 
rapat reguler, observasi kelas, dan evaluasi kinerja guru. Saya juga akan 
memberikan dukungan yang diperlukan dan memberikan umpan balik 
konstruktif untuk memastikan pelaksanaan strategi berjalan efektif.140 

 Hal ini diperkuat oleh ibu Maria selaku Guru sekolah bahwa: 

“Sebagai guru, saya akan bekerja sama erat dengan Kepala Sekolah dan 
tim guru atau staf dalam mengimplementasikan strategi untuk 
mengatasi degradasi moral. Saya akan mengikuti petunjuk dan pedoman 
yang telah ditetapkan, berpartisipasi aktif dalam pelatihan atau 
pembekalan terkait strategi, dan berkolaborasi dengan rekan-rekan 
dalam mengidentifikasi perubahan positif. Melalui komunikasi terbuka, 
kami akan saling mendukung dan menyatukan upaya untuk mencapai 
tujuan bersama dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif.141 

 Hal ini didukung oleh ibu Dahniar selaku komite sekolah bahwa: 

“Sebagai anggota komite, tugas saya adalah memonitor dan mengukur 
perkembangan pelaksanaan strategi dalam mengatasi degradasi moral di 
seluruh sekolah. Saya akan melakukan evaluasi rutin, menganalisis data, 
dan mengumpulkan umpan balik dari berbagai pihak terkait. 
Komunikasi yang efektif dengan kepala sekolah, guru, dan peserta didik 
akan menjadi kunci dalam memastikan strategi berjalan sesuai rencana. 
Saya akan berperan sebagai penghubung antara komite dengan seluruh 
stakeholder, membantu mengidentifikasi hambatan, serta memberikan 
rekomendasi untuk perbaikan.142 

 Hal ini ditekankan oleh April selaku peserta didik bahwa: 

“Sebagai peserta didik, komunikasi dengan Kepala Sekolah terkait 
pengawasan pelaksanaan strategi untuk mengatasi degradasi moral 
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menjadi penting. Saya akan memanfaatkan forum-forum seperti rapat 
siswa, pertemuan dengan kepala sekolah, atau melalui perwakilan siswa 
untuk menyampaikan aspirasi dan masukan. Kepala sekolah dapat 
membuka saluran komunikasi yang inklusif, menyediakan wadah untuk 
mendengarkan perasaan dan pandangan peserta didik, sehingga strategi 
yang diimplementasikan dapat lebih relevan dan efektif dalam 
menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.143 

 Berdasarkan pernyataan informan, Sebagai Kepala Sekolah, 

pendekatan kolaboratif dan komunikatif dalam mengawasi pelaksanaan 

strategi, termasuk rapat reguler, observasi kelas, dan evaluasi kinerja guru, 

menjadi kunci. Dukungan dan umpan balik konstruktif diberikan untuk 

memastikan efektivitas strategi. Sebagai guru, kerjasama erat, kepatuhan pada 

petunjuk, dan partisipasi aktif dalam pelatihan mendukung implementasi 

strategi untuk mengatasi degradasi moral. Sebagai anggota komite, 

pemantauan perkembangan, analisis data, dan komunikasi efektif menjadi 

fokus, dengan peran sebagai penghubung antara komite dan stakeholder 

untuk identifikasi hambatan dan rekomendasi perbaikan. Sebagai peserta 

didik, komunikasi terbuka dengan Kepala Sekolah melalui forum siswa 

penting untuk menyampaikan aspirasi, memastikan strategi relevan, dan 

menciptakan lingkungan belajar positif. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hamzah selaku kepala 

sekolah, beliau mengemukakan dampak positif pengawasan mengatasi 

degradasi moral bahwa: 

“Sebagai Kepala Sekolah, saya melihat dampak positif yang signifikan 
dari pengawasan terhadap perilaku peserta didik dalam meningkatkan 
disiplin, etika, dan moral di lingkungan sekolah. Dengan penerapan 
pengawasan yang konsisten dan adil, siswa lebih cenderung mematuhi 
aturan sekolah dan menunjukkan sikap yang lebih baik terhadap norma-
norma moral dan etika. Proses ini membantu menciptakan lingkungan 
belajar yang positif dan mendukung perkembangan karakter siswa.144 

Hal ini diperkuat oleh ibu Maria selaku Guru sekoah bahwa: 
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“Sebagai guru, saya mengevaluasi efektivitas pengawasan yang dilakukan 
oleh Kepala Sekolah terkait degradasi moral di sekolah dengan sangat 
positif. Pengawasan yang dilakukan dengan tepat waktu dan konsisten 
membantu mencegah dan menanggulangi perilaku yang merugikan 
moralitas siswa. Hal ini memberikan dukungan yang diperlukan bagi 
guru untuk fokus pada kegiatan pembelajaran dan pengembangan 
karakter, tanpa terganggu oleh masalah disiplin yang dapat menghambat 
proses pendidikan.145 

 Hal ini didukung oleh ibu Dahniar selaku komite sekolah bahwa: 

“Sebagai anggota komite, interaksi saya dengan guru-guru dan staf 
sekolah dalam proses pengawasan pelaksanaan strategi ini berlangsung 
dengan baik. Kami aktif berkomunikasi untuk memahami kendala yang 
dihadapi oleh para guru, memberikan dukungan yang dibutuhkan, dan 
bersama-sama mencari solusi untuk meningkatkan efektivitas 
pengawasan. Kolaborasi yang baik antara komite, guru, dan staf sekolah 
menjadi kunci kesuksesan implementasi strategi pengawasan.146 

 Hal ini ditekankan oleh April selaku peserta didik bahwa: 

“Sebagai peserta didik, saya mengamati adanya perubahan positif dalam 
interaksi dan hubungan di antara kami sejak diterapkannya pengawasan 
ini. Siswa lebih sadar akan tanggung jawab mereka terhadap norma-
norma sekolah dan lebih berupaya untuk menciptakan lingkungan yang 
positif. Dengan adanya pengawasan yang baik, hubungan antarpeserta 
didik menjadi lebih harmonis, saling menghormati, dan mendukung, 
menciptakan atmosfer belajar yang kondusif bagi perkembangan pribadi 
dan akademis.147 

 Berdasarkan pernyataan informan, Implementasi pengawasan 

terhadap perilaku peserta didik oleh Kepala Sekolah telah membawa dampak 

positif yang signifikan di lingkungan sekolah. Konsistensi dan keadilan dalam 

pengawasan memacu siswa untuk patuh pada aturan, meningkatkan norma 

moral, dan menciptakan atmosfer belajar yang positif. Guru merasakan 

manfaatnya dengan terfokus pada kegiatan pembelajaran tanpa terganggu 

oleh masalah disiplin. Kolaborasi yang baik antara komite, guru, dan staf 

sekolah menjadi kunci kesuksesan implementasi strategi pengawasan. 

Hasilnya, hubungan antarpeserta didik menjadi lebih harmonis dan 
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mendukung, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi 

perkembangan karakter dan prestasi akademis. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hamzah selaku kepala 

sekolah, beliau mengemukakan terkait permasalahan dalam pengawasan 

mengatasi degradasi moral bahwa: 

“Sebagai Kepala Sekolah, saya menghadapi berbagai tantangan dalam 
pengawasan upaya untuk mengatasi degradasi moral di sekolah. Untuk 
mengatasinya, saya telah mengimplementasikan pendekatan holistik 
yang melibatkan semua pihak terkait, termasuk guru, staf, komite, dan 
siswa. Saya memastikan adanya program pelatihan etika dan moral, serta 
membangun mekanisme pengawasan internal yang lebih ketat. Selain 
itu, saya terus mendorong komunikasi terbuka dan berkesinambungan 
dengan semua stakeholder untuk mengidentifikasi masalah potensial 
dan mengambil langkah-langkah preventif.148 

 Hal ini diperkuat oleh ibu Maria selaku Guru sekolah bahwa: 

“Sebagai guru, saya melihat perubahan positif dalam budaya sekolah dan 
tingkat moral staf sejak diterapkannya pengawasan ini. Adanya fokus 
pada pembinaan karakter dan pembelajaran nilai-nilai moral telah 
memberikan dampak yang signifikan. Kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler 
yang mendukung pengembangan moral siswa juga telah diperkuat, 
menciptakan lingkungan belajar yang lebih seimbang dan beretika.149 

 Hal ini didukung oleh ibu Dahniar selaku komite sekolah bahwa: 

“Sebagai anggota komite, saya merasakan perubahan positif dalam 
budaya sekolah dan moral siswa sejak penerapan pengawasan. Komite 
telah berperan aktif dalam memberikan dukungan kepada kepala 
sekolah dalam mengembangkan program-program moral dan etika. 
Melalui kegiatan pengawasan dan pembinaan, kami berusaha 
menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan moral siswa 
dan memastikan bahwa nilai-nilai ini tercermin dalam semua aspek 
kehidupan sekolah.150 

 Hal ini ditekankan oleh April selaku peserta didik bahwa: 

“Sebagai peserta didik, saya menilai keberhasilan dan efektivitas 
pengawasan oleh Kepala Sekolah terkait degradasi moral di sekolah dari 
perubahan yang saya alami dalam suasana belajar dan interaksi sehari-
hari. Jika pengawasan tersebut berhasil, maka saya akan merasakan 
peningkatan dalam sikap dan perilaku positif di antara teman-teman 
sekelas. Saya juga akan menyaksikan adanya perubahan dalam 
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penekanan pada nilai-nilai moral dan etika dalam kurikulum, 
menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan moral dan 
karakter siswa secara menyeluruh.151 

 Berdasarkan pernyataan informan, Kepala Sekolah menghadapi 

tantangan degradasi moral di sekolah dengan menerapkan pendekatan 

holistik yang melibatkan semua pihak terkait. Langkah-langkah yang diambil 

melibatkan program pelatihan etika, mekanisme pengawasan internal yang 

ketat, dan komunikasi terbuka dengan semua stakeholder. Guru melihat 

perubahan positif dalam budaya sekolah dan moral staf, sementara anggota 

komite merasakan dukungan aktif terhadap program moral dan etika. Siswa 

menilai keberhasilan pengawasan dari perubahan dalam suasana belajar dan 

interaksi sehari-hari, dengan harapan adanya peningkatan sikap dan perilaku 

positif di antara teman sekelas serta penekanan yang lebih besar pada nilai-

nilai moral dalam kurikulum. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hamzah selaku kepala 

sekolah, beliau mengemukakan terkait pengawasan yang konsisten dengan 

tujuan bahwa: 

“Sebagai kepala sekolah, saya memastikan bahwa pengawasan dilakukan 
secara konsisten dengan tujuan dan nilai-nilai sekolah dengan 
mengintegrasikan kebijakan pengawasan ke dalam visi dan misi 
pendidikan kami. Saya memastikan bahwa setiap tindakan pengawasan 
mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dan 
sejalan dengan nilai-nilai moral dan etika sekolah. Melalui komunikasi 
terbuka dan dialog dengan staf pengawas, kami memastikan bahwa 
pendekatan pengawasan memberikan kontribusi positif terhadap iklim 
belajar yang mendukung perkembangan integral siswa.152 

 Hal tersebut diperkuat oleh ibu Maria selaku Guru sekolah bahwa: 

“Sebagai guru, menghadapi hambatan atau tantangan dalam pengawasan 
seringkali melibatkan ketidaksesuaian antara metode pengajaran dan 
harapan kepala sekolah. Untuk mengatasi hal ini, kami melakukan 
komunikasi intensif dengan kepala sekolah, menyampaikan sudut 
pandang dan memberikan masukan yang konstruktif. Kepala sekolah 
kami memberikan pelatihan tambahan untuk memastikan pemahaman 
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yang lebih baik tentang ekspektasi dan memfasilitasi diskusi antara guru. 
Tindakan ini membantu meningkatkan kesesuaian antara praktek 
pengajaran dan harapan sekolah.153 

 Hal tersebut didukung oleh ibu Dahniar selaku komite sekolah bahwa: 

“Komite atau tim pengawasan kami dihadapkan pada berbagai 
hambatan, seperti koordinasi yang kompleks dan perbedaan pendapat 
antar anggota tim. Untuk mengatasinya, kami telah meningkatkan 
komunikasi internal, mengadakan pertemuan rutin untuk membahas 
masalah dan menetapkan langkah-langkah konkrit. Kami juga 
memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki pemahaman yang 
mendalam tentang tujuan pengawasan dan nilai-nilai sekolah, sehingga 
memudahkan penanganan situasi yang mungkin timbul.154 

 Hal tersebut ditekankan oleh April selaku peserta didik bahwa: 

“Sebagai peserta didik, saya merasa pengawasan ini konsisten dengan 
tujuan dan nilai-nilai sekolah. Kepala sekolah dan tim pengawas terlibat 
secara aktif dalam membentuk lingkungan pendidikan yang mendukung 
perkembangan holistik siswa. Melalui proses pengawasan yang 
transparan dan inklusif, kami merasa didukung dan diberdayakan untuk 
mencapai potensi maksimal kami. Keterlibatan peserta didik dalam 
evaluasi dan umpan balik juga menjadi bagian integral dari pengawasan 
ini, memastikan bahwa perspektif siswa diakui dan dihormati.155 

 Berdasarkan pernyataan informan, Sebagai kepala sekolah, saya 

memastikan pengawasan dilakukan sesuai dengan visi dan misi sekolah, 

mendukung tujuan pendidikan dan nilai-nilai moral. Dalam menghadapi 

hambatan, komunikasi terbuka dengan guru dan pelatihan tambahan 

membantu menyelaraskan metode pengajaran dengan harapan sekolah. Tim 

pengawasan mengatasi kompleksitas koordinasi dan perbedaan pendapat 

melalui peningkatan komunikasi internal dan pemahaman yang mendalam 

tentang tujuan sekolah. Sebagai peserta didik, pengawasan ini dianggap 

konsisten dengan nilai-nilai sekolah, memberikan dukungan holistik, dan 

melibatkan peserta didik dalam evaluasi dan umpan balik. 
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 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hamzah selaku kepala 

sekolah, beliau mengemukakan terkait perubahan dalam proses pengawasan 

dampak positif mengatasi degradasi moral bahwa: 

“Sebagai Kepala Sekolah, saya telah mengidentifikasi beberapa 
perbaikan dalam proses pengawasan yang berdampak positif di sekolah. 
Salah satu perubahan signifikan adalah penerapan sistem pengawasan 
yang lebih terstruktur dan proaktif. Kami telah meningkatkan frekuensi 
pengamatan kelas dan memberikan umpan balik yang lebih terperinci 
kepada guru. Selain itu, kami juga memperkenalkan program pelatihan 
bagi staf akademis untuk memastikan mereka memiliki keterampilan 
dan pengetahuan terkini. Hal ini telah meningkatkan kualitas pengajaran 
dan pembelajaran di sekolah.156 

 Hal ini diperkuat oleh ibu Maria selaku Guru sekolah bahwa: 

“Pengawasan sebagai guru diintegrasikan dengan tujuan dan nilai-nilai 
sekolah melalui pendekatan holistik. Kami mengaitkan setiap aspek 
pengawasan dengan misi dan visi sekolah, memastikan bahwa setiap 
tindakan memiliki tujuan yang jelas untuk meningkatka=n mutu 
pendidikan. Selain itu, kami memastikan bahwa pengawasan tidak hanya 
berfokus pada pencapaian akademis tetapi juga melibatkan 
pengembangan karakter dan nilai-nilai moral. Dengan cara ini, 
pengawasan tidak hanya menjadi evaluasi, tetapi juga alat untuk 
mencapai tujuan pendidikan yang lebih besar.157 

 Hal ini didukung oleh ibu Dahniar selaku komite sekolah bahwa: 

“Komite atau tim kami memastikan konsistensi pengawasan dengan 
tujuan dan nilai-nilai sekolah melalui pertemuan rutin dan komunikasi 
terbuka. Kami secara teratur mengevaluasi proses pengawasan, 
menyesuaikannya dengan perubahan kebijakan atau kebutuhan sekolah. 
Komite bekerja sama dengan staf akademis untuk memastikan bahwa 
metode pengawasan yang digunakan sesuai dengan visi sekolah dan 
memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan pendidikan 
jangka panjang.158 

 Hal ini ditekankan oleh April selaku peserta didik bahwa: 

“Sebagai peserta didik, saya menghadapi tantangan dalam menghadapi 
perubahan pengawasan di sekolah. Pengawasan yang lebih ketat dan 
fokus pada pencapaian akademis membuat saya merasa tekanan yang 
lebih besar. Namun, dengan dukungan guru dan pembimbing, saya 
belajar untuk mengelola waktu dengan lebih efektif dan meningkatkan 
keterampilan belajar mandiri. Selain itu, pengalaman ini juga 
mengajarkan saya nilai-nilai seperti tanggung jawab dan kerja sama 
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dalam mencapai tujuan bersama. Meskipun awalnya sulit, tantangan ini 
akhirnya membantu saya tumbuh dan berkembang sebagai individu yang 
lebih tangguh.159 

 Berdasarkan pernyataan informan, Sebagai Kepala Sekolah, perubahan 

signifikan dalam proses pengawasan, termasuk pengamatan kelas yang lebih 

sering dan program pelatihan untuk staf, telah meningkatkan kualitas 

pengajaran di sekolah. Pendekatan holistik mengintegrasikan pengawasan 

dengan misi dan visi sekolah, fokus tidak hanya pada pencapaian akademis 

tetapi juga pada pengembangan karakter dan nilai-nilai moral. Konsistensi 

dijaga melalui komunikasi terbuka dan evaluasi rutin oleh komite atau tim, 

yang bekerja sama dengan staf akademis untuk mencapai tujuan pendidikan 

jangka panjang. Meskipun menghadapi tekanan sebagai peserta didik, 

dukungan guru dan pembimbing membantu mengatasi tantangan, 

mengajarkan nilai-nilai tanggung jawab dan kerja sama, dan memungkinkan 

pertumbuhan individu yang tangguh. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hamzah selaku kepala 

sekolah, beliau mengemukakan terkait meningkatkan pengawasan upaya 

mengatasi degradasi moral bahwa: 

“Sebagai Kepala Sekolah, saya merekomendasikan peningkatan 
komunikasi dan kolaborasi terbuka dengan guru-guru dan staf sekolah. 
Sistem pengawasan dapat ditingkatkan melalui pertemuan reguler untuk 
membahas perkembangan siswa, kebijakan sekolah, dan tantangan yang 
dihadapi. Selain itu, penerapan evaluasi kinerja yang transparan dan 
berkelanjutan dapat membantu mengidentifikasi area yang memerlukan 
perhatian khusus. Pelatihan tambahan dalam bidang manajemen konflik 
dan pembinaan moral juga dapat memberikan dukungan yang 
diperlukan untuk mengatasi degradasi moral di lingkungan sekolah.160 

 Hal ini diperkuat oleh ibu Maria selaku Guru sekolah bahwa: 

“Sebagai guru, saya ingin mengusulkan pemberian dukungan yang lebih 
aktif dari Kepala Sekolah dalam membimbing dan melibatkan staf dalam 
pembuatan keputusan terkait kebijakan sekolah. Melibatkan guru dalam 
proses pengambilan keputusan akan memperkuat rasa tanggung jawab 
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dan keterlibatan mereka. Selain itu, perlu adanya pelatihan berkala 
terkait etika dan moralitas di lingkungan pendidikan agar guru dapat 
menjadi contoh yang baik bagi siswa. Peninjauan dan peningkatan 
kebijakan internal yang menekankan pada etika dan integritas juga dapat 
membantu mencegah degradasi moral.161 

 Hal ini didukung oleh ibu Dahniar selaku komite sekolah bahwa: 

“Sebagai anggota komite, saya mengusulkan agar Kepala Sekolah 
melibatkan komite secara aktif dalam proses pengawasan dan 
pengambilan keputusan. Komite dapat memberikan pandangan 
independen dan memberikan masukan objektif terkait efektivitas 
kebijakan yang ada. Selain itu, dapat dilakukan peningkatan komunikasi 
antara komite dan staf sekolah untuk memastikan bahwa perhatian 
khusus diberikan pada masalah moral di sekolah. Pemberian ruang 
untuk umpan balik dan saran dari komite juga dapat membantu 
menciptakan lingkungan yang lebih akuntabel.162 

 Hal ini ditekankan oleh April selaku peserta didik bahwa: 

“Sebagai peserta didik, saya menyarankan agar Kepala Sekolah 
mempertimbangkan pendekatan yang inklusif dalam proses 
pengawasan. Tidak melibatkan siswa dalam pembuatan keputusan 
terkait norma-norma etika dan moral di sekolah dapat memperkuat rasa 
kepemilikan dan tanggung jawab terhadap lingkungan belajar. Program 
pembinaan dan pendekatan pendidikan yang menekankan nilai-nilai 
moral dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum untuk meningkatkan 
pemahaman siswa tentang etika. Selain itu, kanal komunikasi terbuka 
antara siswa dan pihak sekolah dapat membantu dalam mendeteksi dan 
mengatasi permasalahan moral secara lebih efektif.163 

 Berdasarkan pernyataan informan, Pengawasan manajemen kepala 

sekolah dalam mengtasi degradasi moral peserta didik SMAN 13 Bone bahwa 

Pengawasan kepala sekolah masih kurang melakukan  proses pengawasan  

karna kurang melibatkan pihak-pihak yang terkait. 

 Hal ini didukung oleh obsevasi yang dilakukan oleh penulis bahwa yang 

disampaikan oleh kepala sekolah SMAN 13 Bone terbukti dengan pengamatan 

secara langsung pada saat penelitian dan dilengkapi dengan dokumentasi, 

bahwa kepla sekolah telah melakukan pengawasan berupa pemantauan 

terlihat dari berjalanya semua kegiatan yang sesuai dengan ketetapan yang 
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berlaku seperti pengawasan peserta didik setiap hari sebelum masuk pintu 

gerbang dan pengawasan lainnya. 

 Berdasarkan teori yang ada bahwa pengawasan semua fungsi yang ada 

tidak akan berjalan efektif tanpa adanya pengawasan dan merupakan 

penerapan suatu cara atau tools yang mampu menjamin bahwa rencana yang 

telah dilaksanakan telah sesuai dengan yang telah ditetapkan. Diaman ada 

pengawasan positif dimana mencoba mengetahui apakah tujuan organisasi 

dicapai dengan efektif dan eesien, sedangkan pengawasan negatif dimana 

mencoba menjamin bahwa kegiatan yang tidak diinginkan atau dibutuhkan 

tidak akan terjadi.164 

Hal ini juga dijelaskan kandungan surah Al-Maidah (5:2) hal tersebut 

mengandung pesan yang sangat relevan dengan konsep pengawasan dalam 

Islam. Dalam konteks pengawasan, ayat ini menekankan pentingnya saling 

membantu dalam melakukan kebajikan dan taat kepada Allah, sebagaimana 

dalam pengawasan positif yang mencoba memastikan bahwa tujuan 

organisasi (dalam konteks ini, kebajikan dan taqwa) tercapai secara efektif 

dan efisien. Selain itu, larangan untuk saling membantu dalam berbuat dosa 

dan pelanggaran mencerminkan konsep pengawasan negatif, yang bertujuan 

untuk mencegah terjadinya kegiatan yang tidak diinginkan atau yang 

bertentangan dengan ajaran agama. Ayat ini juga menegaskan pentingnya 

takwa kepada Allah sebagai landasan utama dalam melakukan segala aktivitas, 

termasuk dalam konteks pengawasan. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan pernyataan informan, perencanaan dalam mengatasi 

degradasi moral peserta didik SMAN 13 Bone bahwa kepala sekolah 

telah melakukan perencanaan kegiatan seperti pengembangan 

kegiatan ekstrakurikuler seperti kegiatan keagamaan, kegiatan sosial,  

dan keterlibatan antara guru kepala sekolah dan orangtua peserta 

didik. 

2. Pengorganisasian manajemen kepala sekolah dalam mengtasi 

degradasi moral di SMAN 13 Bone kepala sekolah sudah melakukan 

pengorganisasian dengan baik dengan lebih terarah dengan melakukan 

kerjasama antara stakeholder seperti pembagian tugas masing-masing. 

3. Pelaksanaan manajemen kepala sekolah dalam mengatasi degradasi 

moral peserta didik SMAN 13 Bone dalam pelaksanaan kepala sekolah 

terlihat dari kegiatan yang sudah terlaksana. 

4. Pengawasan manajemen kepala sekolah dalam mengtasi degradasi 

moral peserta didik SMAN 13 Bone kepala sekolah masih kurang 

melakukan  proses pengawasan karna kurang melibatkan pihak-pihak 

yang terkait. 

B. Implikasi 

 Implikasi penelitian ini berisi saran-saran atau rekomendasi yang 

penulis pandang perlu untuk para pengelola sekolah, khususnya Kepala 

Sekolah dan guru SMAN 13 Bone. 

Adapun saran-saran yang peneliti maksud yaitu sebagai berikut: 
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1. Kepada pihak kepala sekolah hendaknya lebih meningkatkan 

manajemen dengan memperkuat program pembinaan karakter, 

melibatkan guru dalam menitoring perilaku peserta didik, dan 

mendorong kominikasi terbuka untuk mengatasi degradasi moral 

peserta didik. 

2. Bagi guru hendaknya lebih mendukung manajemen kepala sekolah 

dengan aktif berpartisipasi dalam program pembinaan karakter, 

memberikan perhatian lebih pada aspek moral peserta didik, serta 

melibatkan diri dalam kegiatan pengawasan dan komunikasi 

kolaboratif untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. 

3. Untuk komite hendaknya lebih mendukung manajemen kepala sekolah 

dengan memastikan efektif dari program pembinaan karakter, 

memberikan masukan konstruktif terkait kebijakan moral di sekolah, 

serta melakukan evaluasi teratur terhadap upaya kepala sekolah dalan 

mengatasi degradasi moral. 

4. Bagi peserta didik hendaknya lebih berperan aktif dalam manajemen 

dengan mendukung program pembinaan karakter yang 

diselenggarakan oleh kkepala sekolah, menghargai norma-norma 

moral yang diterapkan, dan berpartisipasi dalam kegiatan positif yang 

memperkuat nilai-nilai moral sekolah. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Lampiran  1 Dokumentasi Perencanaa 

1. Laporan kegiatan ekstrakurikuler         

  
  

  

  
2. Buku penghubung kepala sekolah guru dan orang tua 

 



 
 

 
 

       

 

                  

                 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran  3 Pelaksanaan   

1. Foto rapat komite dengan orang ta peserta didik 

 

Lampiran  4 Pengawasan 

 

 



 
 

 
 

 

  

 

  

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

Lampiran  2 Hasil Observasi 

 

Fokus 

 

 

Aspek Yang Diamati 

 

Ya 

 

Tidak 

 

 

Apakah Kepala sekolah mengembangkan 

rencana tindakan yang jelas dan terstruktur 

untuk mengatasi degradasi moral di 

sekolah. 

 

✓  

 

 Mengevaluasi apakah rencana tersebut 

mencakup tujuan, sasaran, dan langkah-

langkah yang terukur. 

 

✓  

 

 Kepala sekolah merancang rencana 

tindakan yang jelas untuk mengatasi 

degradasi moral di sekolah, termasuk 

penetapan tujuan dan strategi yang tepat. 

 

✓  

 

 Kepala sekolah telah merencanakan 

program pelatihan moral untuk guru dan 

peserta didik dalam upaya mengatasi 

degradasi moral. 

 

✓  

 

Perencanaan  Rencana strategi yang disusun oleh kepala 

sekolah menunjukkan komitmen untuk 

meningkatkan moral di sekolah. 

 

✓  

 

 Kepala sekolah telah mengembangkan 

rencana tindakan yang jelas untuk 

mengatasi degradasi moral di sekolah. 

 

✓  

 

 Rencana tersebut mencakup langkah-

langkah kongkret untuk meningkatkan 

etika dan moral di antara peserta didik dan 

staf. 

 

✓  

 

 Mengevaluasi apakah rencana tersebut 

mencakup tujuan, sasaran, dan langkah-

langkah yang terukur. 

✓  

 

 

 

 Observasi menunjukkan bahwa kepala 

sekolah telah mengidentifikasi faktor-

faktor penyebab degradasi moral dalam 

rencana pendidikan. 

 

✓  

 

 

 

Kepala sekolah mengorganisir sumber 

daya dan personel untuk mendukung 

inisiatif perbaikan moral. 

 

✓  

 

 Memeriksan apakah ada Pengelompokkan 

sumber daya yang efesien dan dan apakah 

 

✓  

 



 
 

 
 

tugas dan tanggung jawab telah 

didefenisikan dengan baik. 

 Kepala sekolah membentuk tim kerja yang 

terdiri dari staf pengajar dan karyawan 

sekolah untuk mendukung program 

perbaikan moral. 

 

✓  

 

Pengorganisasian  Organisasi sumber daya dan peran di 

sekolah dilakukan dengan baik untuk 

mendukung inisiatif moral. 

 

✓  

 

 Tim kerja yang terbentuk untuk mengatasi 

degradasi moral telah diberi tanggung 

jawab dan struktur yang jelas. 

 

✓  

 

 Struktur organisasi sekolah telah 

disesuaikan untuk memfasilitasi 

komunikasi dan kerjasama antara staf dan 

peserta didik dalam rangka mengatasi 

degradasi moral. 

 

✓  

 

 Tugas dan tanggng jawab anggota tim 

telah ditentukan dengan jelas. 

 

✓  

 

 Struktur organsisasi di sekolah telah 

disesuaikan untuk mendukung inisiatif 

moal ini. 

 

✓  

 

 Sumber daya manusia dan anggran telah 

dialokasikan dengan baik untuk 

mendukung upaya moral ini. 

 

✓  

 

 Mengevaluasi apakah program-program 

atau kegiatan yang ditujukan untuk 

memperbaiki moral dijalankan dengan 

konsisten dan efektif. 

 

✓  

 

 Kepala sekolah memastikan implementasi 

rencana tindakan moral dengan efektif dan 

mengarahkan upaya ini secara sistematis 

 

✓  

 

 Kepala sekolah secra aktif terlibat dalam 

mengawasi pelaksanaan program-program 

moral dan memberikan arahan kepada 

guru dan peserta didik. 

 

✓  

 

Pelaksanaan  Guru memberikan pendekatan yang 

konsisten terhadap pembelajaran moral 

dalam kurikulum. 

 

✓  

 

 Siswa terlibat dalam kegiatan-kegiatan 

moral seperti proyek sosial dan program 

mentoring sesuai dengan rencana yang 

telah ditetapkan. 

 

✓  

 



 
 

 
 

 

 

 

 

  

 Guru dan staf terlibat aktif dalam 

mengajarkan dan memperaktikan nilai-

nilai moral di kelas. 

 

✓  

 

 Kepala sekolah secra pribadi memipin 

dengan contoh dalam menerapkan nilai-

nilai moral di sekolah. 

 

✓  

 

 Kegiatan ekstrakurikuler yang 

mendukung moralitas diadakan secara 

teratur. 

 

✓  

 

 

 

Apakah kepala sekolah telah menetapkan 

mekanisme pengawasan yang efektif 

untuk mengukur dan memantau 

perkembangan moral di sekolah. 

 

 

✓  

 

 

 

Kepala sekolah secara terbuka 

mengevaluasi efektivitas program-

program moral dan mengumpulkan umpan 

balik dari guru, orang tua, peserta didik 

untu terus meningkatkannya. 

 

 

✓  

 

Pengawasan  Apakah terdapat evaluasi rutin dan 

pengukuran kinerja yang digunakan untuk 

menilai dampak dari tindakan yang telah 

diambil. 

 

✓  

 

 Kepala sekolah melakukan tinjauan 

berkala terhadap pemenuhan tujuan moral 

yang telah ditetapkan. 

 

✓  

 

 Tindakan korektif diambil jika ada 

ketidaksesuain dengan rencana moral 

yang telah ditetapkan. 

 

✓  

 

 Evaluasi rutin dilakukan untuk menilai 

efektivitas langkah-langkah moral yang 

diambil. 

 

✓  

 



 
 

 
 

Lampiran  3 Hasil Dokumentasi 

 
No 

 

 
Aspek Dokumentasi 

 
Ada 

 
Tidak 

Ada 
1.  Struktur organisasi sekolah  

✓  
 

2.  Buku induk pegawai  
✓  

 

3.  Buku induk peserta didik 
✓  

 

4.  Laporan keuangan/rencana anggaran sekolah 
✓  

 

5.  Buku pemeliharaan  
✓  

 

6.  Surat pemberitahuan/ undangan orang tua/humas 
✓  

 

7.  SK Pembagian tugas 
✓  

 

8.  Sertifikat-sertifikat  
✓  

 

9.  Visi misi dan tujuan sekolah  
✓  

 

10. Buku tama  
✓  

 

 

  



 
 

 
 

Lampiran  4 Persuratan 
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