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MOTTO 

 

 

 

نىُ ََٰٰٓٓين َٰٓلَّذ َٰٓٱَٰٓأ يُّه اي   َٰٓ ام  يعُىا ََٰٰٓٓا َٰٓء  يعُىا ََٰٰٓٓللَّّ َٰٓٱَٰٓأ ط  أ ط  سُىل َٰٓٱَٰٓو  ل يَٰٓلزَّ أوُ  نكُمۡ ََٰٰٓٓز َٰٓمَٰٓۡلۡ َٰٓٱَٰٓو   م 

 

“Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul-Nya, dan ulil 

amri diantara kamu”. (QS. An-nisa (4):59) 

 

 

 

 اوَ عَ ي َ طَ ا وََ َوَ اَلَ وَ عَ مَ اسَ َاللَ َابَ تَ كَ ب ََمَ كَ د وََ قَ ي َ َدَ بَ عَ َمَ كَ ي لََ عَ َلَ مَ عَ ت َ اسَ وَ ل وََ 

 

“Sekalipun hanya seorang hamba yang dijadikan pemimpin yang memerintah 

kamu tetapi sesuai dengan kitabullah maka hendaklah kamu dengar dan 

mentaatinya”. (HR Muslim no. 1838) 
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Persembahan  

 

 

Tulisan ini kami persembahkan buat kalian: 

 Kedua orang tuaku, terima kasih atas kasih sayang, jerih payah dan 

motivasinya selama ini, kalian adalah orang tua terhebat semoga Allah 

selalu mengijabah doamu bapak ibuku tercinta. 

 Teruntuk suamiq, terima kasih selalu ada disampingku selama proses 

studi, selalu memotivasi dan mendengar keluh kesahku selama ini, u’re 

the best!! 

 Buat adikku tersayang, terima kasih atas bantuannya Selama ini. 

 Teman-teman seperjuangan, the six girls dan keluarga MPI B kalian 

adalah teman rasa saudara, sejauh ini kalianlah yang terhebat… 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini menggunakan pedoman 

transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543/U/1987 yang 

secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 

A. Huruf  

 q = ق  z = س  a =   ا

 k = ك  s = س  b =   ب

 l = ل  sy = ش  t =   ت

 m = م  sh = ص  ts =   ث

 n = ن  dl = ض  j =   ج

 w = و  th = ط  h =   ح

 h = ه  zh = ظ  kh =   خ

 , = ء  ’ = ع  d =   د

 y = ي  gh = غ  dz =   ذ

 f = ف  r =   ر

 

B. Vokal Panjang      C. Vokal Diftong 

Vokal (a) panjang = â     َٰٓ  aw = أ و 

Vokal (i) panjang = î     َٰٓ أ ي = ay 

Vokal (u) panjang = û     َٰٓ ُأو = û 

 î = إ ي َٰٓ       
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ABSTRAK  

Qudsiyah. 2017. Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Penerapan Budaya 

Religius (di MTs 1 An Nuqayah Putri Guluk-Guluk Sumenep). Tesis. 

Program Magister Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana 

Universitas Islam Negeri  Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing (1) Dr. H. A. Khudori Sholeh, M. Ag., (2) Dr. H. Salim 

Al Idrus, MM., M, Ag. 

 

Kata Kunci: Kepemimpinan Kepala Madrasah, Budaya Religius  

 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah-masalah mendasar yang 

muncul dalam penyelenggaraan pendidikan agama sebagai penanaman nilai 

religius di madrasah seperti halnya di MTs 1 Putri An Nuqayah sebagai lembaga 

pendidikan yang selalu berusaha menanamkan nilai-nilai agama dalam sikap, 

prilaku dan pembiasaan. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian di 

madrasah tersebut dikarenakan dalam perwujudan budaya religius di madrasah 

tidaklah mudah dan dibutuhkan usaha yang sangat keras dari kepala madrasah 

sebagai pemimpin, guru, dan semua warga madrasah. Fokus penelitian ini tentang 

bagaimana (1) kebijakan, (2) bimbingan, (3) Keteladanan Kepala Madrasah 

sebagai pemimpin Dalam Penerapan Budaya Religius di MTs 1 An Nuqayah Putri 

Guluk-Guluk Sumenep, Jawa Timur. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) Kebijakan, (2) 

Bimbingan, (3) Keteladanan Kepala Madrasah sebagai pemimpin Dalam 

Penerapan Budaya Religius di MTs 1 An Nuqayah Putri Guluk-Guluk Sumenep, 

Jawa Timur. 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif deskriptif. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tehnik analisis data dilakukan dengan 

cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. 

Untuk pengecekan keabsahan data peneliti menggnakan uji kredibilitas dan 

triangulasi.  

Hasil penelitian ini menemukan bahwa (1) kebijakan yang dilakukan 

kepala madrasah dalam penerapan budaya religius yakni dengan adanya tata 

tertib, adanya kegiatan-kegiatan yang bersifat religius, musyawarah dalam 

pengambilan keputusan, dan juga adanya pembiasaan berbudaya religius di 

lingkungan madrasah. (2) Bimbingan yang dilakukan kepala madrasah dalam 

penerapan budaya religius di MTs 1 Putri An Nuqayah Guluk-Guluk berbentuk 

ajakan, arahan dan nasehat. Pertama, Memberikan arahan dan mengajak kepada 

guru agar selalu menjadi pendidik dan teladan yang baik. Kedua, memberikan 

arahan serta bimbingan kepada para staf madrasah yang kurang faham dalam 

melaksanakan tugasnya. Ketiga, menasehati, mengajak, serta memberikan arahan 

kepada seluruh warga madrasah untuk selalu berprilaku sesuai dengan kaidah 

Islam dan menasehati saat warga madrasah melakukan prilaku menyimpang. (3) 

Ketedanan yang dilakukan kepala madrasah dalam penerapan budaya religius di 

MTs 1 Putri An Nuqayah Guluk-Guluk. Bentuk keteladanan kepala madrasah 

terlihat selalu datang paling awal dan pulang paling akhir, disiplin, dan sangat 
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menjaga kebersihan lingkungan, sikapnya yang lemah lembut, dan tidak pemarah 

selalu mengayomi bawahan serta bertanggungjawab. 
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ABSTACT 

Qudsiyah. 2017. Head Master Leadership In Reilgious Culture Implementation. 

(In Islamic Junior High School 1 An-Nuqayah For Girls Guluk-Guluk 

Sumenep). Master Thesis. Islamic Management Education Master 

Program Graduate Of The State Islamic University Maulana Malik 

Ibrahim Malang. Supervisior (1) Dr. H. A. Khudori, M.Ag,. (2) Dr. H. 

Salim Al Idrus, MM., M.Ag. 

Key Word: Head Master Leadership, Religious Culture 

This research based on basic problems which appearing from 

implementation ofislmic junior high school an-uqayah fr girls as education 

institute always try to apply religious value in attitude, behavior, and common. So 

that, reaseacher interested to reaseach n the Islamic junior high schoolbecause for 

creating religious culture in Islamic school needs a big effort from the head master 

as a leader, teacher, and all Islamic school members. Research focus of this thesis 

is how (1) policy, (2) guidance, (3) providing a model of head master as a leader 

for girls Guluk-Guluk Sumenep east java. 

The purpose of this research is to descripe (1) policy, (2) guidance, (3) 

providing a model of head master as a leader for girls guluk-guluk Sumenep east 

java. 

This research used qualitative approach and descriptive analyze. The data 

collection used interview, observation, ad the documentation. The data analyzing 

used collecting data, reduction data, display data, and verification. The validity 

data checking used credibility test and triangulation. 

In this research, researcher found some findings, thore one (1) the policy  

applied by head master for religious culture implementation is regulation, 

religious activities, discussion of removal judgment, and all so common of culture 

religious in Islamic school circle. (2) guidance applied by head master for 

religious culture implementation in Islamic junior high school An-Nuqayah for 

girls is invitation, directive, and advice. Firsly, giving directive and inviting 

teachers to be a best model. Secondly, giving directive and guidance all Islamic 

school staffs of Islamic school members for always have a Islamic principle 

attitude, ad giving advice when they disobey. (3) providing a model applied by 

head master for religious culture implementation in Islamic junior high school 

An-Nuqayah Guluk-Guluk. Is coming first and going out last, discipline, distict, 

responsible, car about circles, soft attitude, never angry, and guarding staffs. 
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 مستلخصَالبحث

 2)في مدرسة النقاية  بيق الثقافة الدينيةقيادة مدير المدرسة في تط. 1027، قدسية
إدارة التربية لقسم . رسالة الماجستير المتوسطة الإسلامية للطالبات كلؤ كلؤ سومنب (

بكلية الدراسات العليا جامعة مولانا مالك ابراهيم الإسلامية الحكومية  الإسلامية
( الأستاذ الدكتور 1(  الحاج أحمد خضاري ( الأستاذ الدكتور2شراف. )إبمالانج. تحت 

 محمد سليم الادروس

 الثقافة الدينية، قيادة مدير المدرسةكلمة المفتاح : 

يخلف هذا البحث بالمشكلات الأساسية التي تبدو في تنفيد التربية الدينية 
المتوسطة الإسلامية للطالبات كالمؤسسة  2في مدرسة النقاية  قيم الدينيةالزراعة ك

زراعة القيم الدينية في الموقف والسلوك والعدة. ولذلك جذبت التربوية المحاولة على 
الباحثة للقيام ببحثها في تلك المدرسة يسبب بتجسيد الثقافة الدينية لاسهل له 
وتحتاج على جهد المحاولة من مدير المدرسة كالقائد والمعلم وسكان المدرسة. وتركيز 

ثالي مدير المدرسة كالقائد ( م3( التوجيه، )1( الحكمة، )2هذا البحث عن كيف )
المتوسطة الإسلامية للطالبات كلؤ كلؤ  2في تطبيق الثقافة الدينية في مدرسة النقاية 

 سومنب جاوى الشرقية.   

مثالي  (3( التوجيه، )1( الحكمة، )2ويهدف هذا البحث إلى الوصف )
لمتوسطة ا 2مدير المدرسة كالقائد في تطبيق الثقافة الدينية في مدرسة النقاية 

 الإسلامية للطالبات كلؤ كلؤ سومنب جاوى الشرقية.       

والمدخل المستخدم لهذا البحث هو المدخل الكيفي الوصفي بمنهج دراسة 
الحالة. وأسلوب جمع البيانات المستخدمة هي المقابلة والملاحظة والوثائق. وتكون 
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البيانات وتلخيص أسلوب تحليل البيانات بجمع البيانات وفرز البيانات وعرض 
        والتثليث.   اختبار المصداقيةالبيانات. ولتحقيق صحة البيانات تستخدم الباحثة 

( حكمة مدير المدرسة في تطبيق الثقافة الدينية 2) نتائج البحث وتكون
( التوجيه القيام 1بوجود النظام والبرامج الدينية وعدة الثقافة الدينية في بيئة المدرسة، )

بشكل الدعوة والهبوط والتنبيه. الأول يعطي  المدرسة في تطبيق الثقافة الدينية بمدير 
المدير الهبوط ويدعو للمعلم أن يكون مربيا ومثاليا حسنا. والثاني يعطي المدير الهبوط 
والتوجيه لموظف المدرسة الذي لا يفهم في قيام وظيفته. والثالث ينبّه ويدعو ويعطي 

كي يصرفون بأحسن التصرف المناسب بالقواعد الإسلامية الهبوط لسكان المدرسة  
مثالي مدير المدرسة في تطبيق الثقافة ) 3. (السلوك المنحرفوينبّههم حينما يقومون ب

المتوسطة الإسلامية للطالبات. وشكل مثالي مدير  2الدينية في مدرسة النقاية 
الانضباط  و ودةعلى أحدث عويكون  يأتي أقرب وقت ممكنالمدرسة مرتهن حينما 

وحرس نظافة البيئة والموقف اللطيف وليس من الغاضب ويرعى المرؤوس وقابل 
         بمسؤوليته. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian  

Pendidikan sebagai salah satu kebutuhan, fungsi sosial, pencerahan, 

bimbingan, sarana pertumbuhan yang mempersiapkan dan membukakan serta 

membentuk disiplin hidup. Hal ini memiliki pengertian bahwa bagaimanapun 

sederhananya suatu komunitas manusia ia akan memerlukan pendidikan.
1
 

Mengingat begitu pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia, 

maka kegiatan pendidikan harus dapat dibekali peserta didik dengan 

kecakapan yang sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan peseta didik. Dalam 

konteks madrasah peran kepala madrasah dan para guru serta peraturan tata 

tertib yang ada sangat penting untuk menciptakan kondisi yang memungkinan 

tumbuhnya prilaku Islami dalam aspek kehidupan. Nilai-nilai keutamaan perlu 

ditanamkan dan dicontohkan sehingga dapat diinternalisasikan dalam pribadi 

siswa yang selanjutnya akan membentuk prilaku yang mulia dan Islami. 

Keadaan yang terjadi saat ini cukup membuat ironis dilihat dari 

tantangan yang terjadi di masyarakat, terjadinya masalah moralitas dikalangan 

muda-mudi, khususnya pelajar dan mahasiswa sudah menjadi problem umum 

yang merupakan persoalan yang belum ada jawabannya secara tuntas. Pelajar 

sekarang mudah terpengaruh oleh budaya asing, pergaulan bebas, dan masih 

banyak lagi. Banyak dari mereka yang tidak hormat terhadap orang tua. Hal 
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ini merupakan gambaran anak bangsa yang mulai terancam keutuhan 

pribadinya.
2
 

Mengingat begitu pentingnya dan besarnya pengaruh negatif terhadap 

generasi muda terutama siswa Islam maka diperlukan peran kepala madrasah 

sebagai inovator dan pengembang budaya Islam dengan cara 

menginternalisasikan nilai-nilai ajaran Islam kepada peseta didik melalui 

penerapan budaya agama di madrasah yang dipimpinnya. 

Pendidikan dalam Islam dipahami sebagai sebuah proses transformasi 

dan internalisasi nilai-nilai ajaran Islam terhadap peserta didik, melalui proses 

pengembangan fitrah agar memperoleh keseimbangan hidup dalam semua 

aspek.
3
 Dengan demikian fungsi pendidikan Islam pada hakikatnya adalah 

proses pewarisan nilai-nilai budaya Islam untuk mengembangkan potensi 

manusia sekaligus proses produksi nilai-nilai budaya Islam baru sebagai hasil 

interaksi potensi dengan lingkungan dan potensi zamannya. 

Dengan demikian, pendidikan agama Islam diharapkan menghasilkan 

manusia yang selalu berupaya menyempurnakan iman, taqwa serta aktif  

membangun peradaban dan keharmonisan kehidupan. Kunci keberhasilan 

yang diperlukan adalah upaya merekonstruksi karakter untuk mencetak 

tingkah lakunya agar menjadi lebih baik dan mulia sehingga berakhlak mulia 

dan berprilaku terpuji. 

Masalah-masalah mendasar yang muncul dalam penyelenggaraan 

pendidikan agama sebagai penanaman nilai religius di madrasah merupakan 

hasil pelaksanaan pendidikan agama yang kurang optimal karena pendidikan 
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agama lebih dirasakan sebagai pengajaran yang kurang menyentuh aspek 

sikap, prilaku dan pembiasaan. Di samping itu, masih banyaknya kritik dan 

keluhan masyarakat terhadap pendidikan agama yang belum mampu 

mengokohkan aqidah dan moral bangsa. 

Oleh sebab itu kepala madrasah harus mampu menciptakan budaya 

religius dan menerapkannya di madrasah. Kepala madrasah mengembangkan 

iman dan taqwa sebagai upaya mewujudkan tujuan pendidikan sesuai dengan 

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Bab V pasal 12 ayat 1 poin 

a”Peserta didik mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang 

dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Dari landasan undang-

undang tersebut sudah sangat jelas bahwa pendidikan agama merupakan salah 

satu mata pelajaran yang wajib ada disemua jenjang dan jalur pendidikan. 

Dengan demkian tujuan pendidikan nasional secara umum akan tercapai.
4
 

Budaya agama madrasah merupakan cara berfikir yang didasarkan atas 

nilai-nilai keberagamaan. Nilai keberagamaan menurut Islam adalah 

menjalankan ajaran agama secara menyeluruh (kaffah). Dalam konteks 

Pendidikan Agama Islam ada yang bersifat vertical dan horizontal. Yang 

vertical berwujud hubungan manusia atau warga madrasah dengan Allah. 

Sedangkan yang horizontal berwujud hubungan manusia atau warga madrasah 

dengan sesamanya (hablum mina an nas), dan hubungan mereka dengan 

lingkungan alam sekitarnya.
5
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Menciptakan suasana atau iklim keagamaan dalam konteks madrasah 

yang dampaknya adalah berkembangnya suatu pandangan hidup yang 

bernafaskan Islam dan dijiwai oleh nilai-nilai dan ajaran Islam yang bisa 

diwujudkan oleh warga madrasah dalam kehidupan sehari-hari.  

Demikian pula pendidikan meneladankan kepribadian muslim dalam 

segala aspek, yang memberi teladan tidak hanya guru melainkan semua orang 

yang kontak dengan siswa antara lain kepala madrasah, guru, pegawai tata 

usaha, dan segenap aparat madrasah. Terpenting adalah peneladanan dari 

orang tua murid di rumah.
6
 

Pembiasaan dan peneladanan tersebut bisa dikembangkan melalui 

Pendidikan Agama Islam melalui budaya madrasah, sebagaimana pendapat 

Koentjaraningrat tentang wujud kebudayaan, meniscayakan adanya upaya 

pengembangan dalam tiga tataran, yaitu tataran nilai yang dianut, tataran 

praktek keseharian, dan tataran simbol-simbol budaya.
7
 

Budaya religius madrasah pada hakikatnya adalah terwujudnya nilai-

nilai ajaran agama sebagai tradisi dalam berprilaku dan budaya organisasi 

yang diikuti oleh warga madrasah. Dengan menjadikan agama sebagai tradisi 

dalam madrasah maka secara sadar maupun tidak, ketika warga madrasah 

telah mengikuti tradisi yang telah tertanam maka warga madrasah sudah 

menjalankan ajaran agama. 

Salah satu faktor yang berperan penting dalam penerapan budaya 

religius di madrasah adalah peran aktif komunitas madrasah yang terdiri dari 

                                                           
6
 Ahmad Hatta, Tafsir Quran Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemah, 

(Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), 173 
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kepala madrasah, guru, pegawai, siswa dan warga madrasah lainnya.  Kepala 

madrasah seharusnya dapat membangun kultur madrasah yang kondusif 

melalui penerapan budaya religius di madrasah.
8
 Karena kepala madrasah 

mempunyai andil besar dan ditangannyalah kebijakan-kebijakan tersebut 

dibuat dan dilaksanakan oleh segenap warga madrasah. Seiring dengan 

pernyataan diatas, Mulyadi berpendapat bahwa: 

“Kepemimpinan secara luas meliputi proses mempengaruhi dalam 

menentukan tujuan organisasi, memotivasi prilaku pengikut untuk mencapai 

tujuan organisasi, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan 

budayanya”.
9
 

 

Kepala madrasah sebagai pemimpin pendidikan di lembaganya 

mempunyai peranan sentral dalam membawa keberhasilan pendidikan. Kepala 

madrasah berperan memandu, menuntun, membimbing, membangun, 

memberi, dan memotivasi kerja, mengemudikan organisasi, menjalin 

hubungan komunikasi yang baik dengan komunitas madrasah, lingkungan 

sekitar dan lainnya.
10

 

Adapun faktor-faktor dari fungsi kepemimpinan kepala madrasah 

adalah sebagai berikut: 

1. Pembinaaan mental, yaitu kepala madrasah harus mampu menciptakan 

iklim yang kondusif agar setiap tenaga kependidikan dapat melaksanakan 

tugas dengan baik secara profesional. 

2. Pembinaan moral, yaiu membina tenaga kependidikan tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan ajaran agama, mengenai suatu perbuatan, sikap jujur, 
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amanah, dan kewajiban sesuai dengan tugas masing-masing tenaga 

kependidikan.
11

 

Seorang kepala madrasah mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam mewujudkan tujuan-tujuan madrasah dengan mengkoordinasikan, 

menggerakkan, dan menyelaraskan sumber daya pendidikan yang tersedia, 

kepemimpinan kepala madrasah merupakan salah satu faktor yang dapat 

mendorong madrasah untuk dapat mewujudkan visi, misi dan tujuan serta 

sasaran melalui program madrasah yang dilaksanakan secara terencana, 

bertahap dan berkelanjutan.
12

 

Kepemimpinan merupakan faktor penting yang paling menentukan 

berjalan atau tidaknya suatu organisasi. Kepemimpinan juga merupakan salah 

satu faktor penting yang mempengaruhi gagal atau berhasilnya sebuah 

lembaga (organisasi). Kepala madrasah adalah pemimpin suatu lembaga 

pendidikan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat besar.
13

 

Sebagaimana kepemimpinan yang dikemukakan Mulyadi, 

kepemimpinan bermakna suatu proses mempengaruhi, memotivasi oleh 

atasan kepada bawahan untuk mewujudkan tujuan organisasi.Thorik 

Muhammad Al Suwaidan dan Mas’ud Sa’id menyatakan bahwa, 

kepemimpinan adalah suatu proses dengan berbagai cara mempengaruhi 

kelompok orang untuk tujuan bersama. Kepemimpinan adalah usaha untuk 

                                                           
11

 E Mulyasa, Menjadi Kepala Madrasah Profesional, (Bandung: Rosda Karya), 98 
12

 Imam Wahyudi,  Pengembangan Pendidikan Strategi Inovatif & Kreatif Dalam 

Mengelola Pendidikan Secara Komprehensif, (Jakarta:Prestasi Pustaka, 2012), 4 
13

 Dalam sebuah lembaga pendidikan, sosok pemimpin merupakan aspek yang sangat 

mempengaruhi gerak dan hasil kerja personelnya. Salah satu kegagalan dalam pengelolaan 

madrasah baik swasta maupun negeri adalah lemahnya pemimpin dalam menjalankan tugas yang 

diembannya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya peran serta pemimpin dalam menentukan 

kebijakan yang diambil atau gaya kepemimpinannya tidak ideal. Lihat. Imam Wahyudi, 

Pengembangan Pendidikan Strategi Inovatif & Kreatif Dalam Mengelola Pendidikan Secara 

Komprehensif, 10 
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menggerakkan manusia untuk mencapai tujuan tertentu baik yang bersifat 

duniawi maupun ukhrowi sesuai dengan nilai-nilai dan syariat Islam.
14

 

Dalam upaya penerapan budaya agama di madrasah diperlukan 

pengaruh fungsi kepemimpinan kepala madrasah yang mempunyai 

kompetensi kepemimpinan yang kuat dan merupakan salah satu faktor 

penentu dalam menerapkan budaya religius di madrasah.
15

 

Pada dasarnya penanaman nilai-nilai religius di madrasah melalui 

penerapan budaya religius adalah perwujudan dari pengembangan 

pembelajaran PAI yang diajarkan guru di kelas, oleh karena itu penghayatan 

nilai-nilai ajaran agama menjadi sebuah keniscayaan dan harus dilakukan. 

Perwujudan budaya agama di madrasah harus adanya peran aktif 

semua warga madrasah mulai dari kepala madrasah, guru, tenaga tata usaha, 

peserta didik, dan komite madrasah. Para guru harus bisa bekerjasama dalam 

kegiatan keagamaan dalam menanamkan nilai-nilai agama, praktek-praktek 

keagamaan dan pembiasaan terhadap nilai-nilai keislaman sehingga 

terwujudlah budaya keagamaan dengan sendirinya tanpa adanya unsur 

paksaan. 

Pelaksanaan budaya religius di madrasah merupakan pemikiran dan 

tindakan yang menjadi kebiasaan warga madrasah yang didasarkan atas nilai-

nilai ajaran agama. Nilai tersebut memberikan arah dan tujuan dalam proses 

pendidikan yang memberikan motivasi dalam aktivitas pendidikan. 
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Penyelenggaraan pendidikan agama Islam harus mengacu pada nilai 

fundamental tersebut.
16

 

Kegiatan keagamaan yang menggambarkan budaya agama di MTs 1 

An Nuqayah Putri Guluk-Guluk sementara ini dapat peneliti amati dan 

gambarkan misalnya semua warga madrasah dan kehidupan di lingkungan 

madrasah selalu  memberikan corak kehidupan yang sesuai dengan ajaran 

Islam. Kepala madrasah mengajak semua warga madrasah untuk memutuskan 

suatu kebijakan, menjadi teladan yang baik bagi seluruh warga madrasah, 

adanya kepatuhan dan loyalitas para tenaga kependidikan terhadap atasan, 

kepatuhan peserta didik terhadap guru, memelihara kebersihan dan keindahan 

lingkungan hidup madrasah, memberikan dan mengucapkan salam ketika 

bertemu, hormat kepada guru dengan berdiri saat ada guru dan mencium 

tangan, membaca al-Quran sebelum KBM di masing-masing kelas, istighasah 

setiap minggu digilir dari masing-masing kelas. 

Disamping itu, masih ada kegiatan keagamaan yang bersifat temporal 

seperti pondok ramadhan, peringatan hari besar Islam maupun Nasional. 

Budaya agama ini tidak hanya diserahkan kepada guru agama sebagai 

Pembina imtaq, akan tetapi terwujudnya budaya agama ini tidak terlepas dari 

kerjasama semua dewan guru, stakeholder, dan siswa. Dengan demikian maka 

semua warga madrasah akan bertanggungjawab dalam pelaksanaannya. Hal 

ini merupakan suatu upaya penerapan kemandirian siswa dalam mewujudkan 

budaya agama di madrasah. 
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Selanjutnya, upaya kepala madrasah dalam menerapkan budaya agama 

dilakukan dengan berbagai hal. diantaranya adanya kegiata-kegiatan yang 

bersifat religius seperti: membaca Al-quran (juzamma) setiap hari sebelum 

pelajaran dimulai, kerja bakti, peringatan hari besar Islam dan lain sebagainya. 

Dengan adanya hal tersebut akan menjadi bimbingan serta arahan kepada para 

peserta didik dalam pembentukan akhlaq siswa sesuai dengan nilai-nilai ajaran 

Islam sehingga nanti akan terwujud dalam prilaku sehari-hari. Sebenarnya 

penerapan budaya religius tidak semata-mata menjadi tanggungjawab kepala 

madrasah semata, akan tetapi menjadi tanggungjawab segenap guru dan 

kepala madrasah bagaimana membangun kultur madrasah yang kondusif 

dalam rangka perwujudan budaya religius tersebut.
17

 

Untuk itu diperlukan sebuah upaya untuk mengoptimalisasikan 

Pendidikan Agama Islam agar nilai-nilai ajaran agama dapat 

terinternalisasikan dalam diri peserta didik. Untuk menginternalisasikan nilai-

nilai agama tersebut bukanlah hal yang mudah. sehingga diperlukan 

pembiasaan dalam kegiatan sehari-hari di madrasah. Dengan kegiatan 

pembiasaan tersebut akhirnya membentuk sebuah budaya yang disebut dengan 

budaya religius. Budaya religius dibangun dan diwujudkan untuk 

menanamkan nilai keagamaan ke dalam diri peserta didik. 

Budaya religius merupakan salah satu metode pendidikan nilai yang 

komprehensif dan sarat makna. Karena dalam perwujudannya terdapat 

internalisasi nilai, pemberian teladan dan penyiapan generasi muda agar dapat 

hidup dengan berpedoman pada nilai keagamaan. Madrasah merupakan salah 
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satu lembaga yang berfungsi untuk mentransmisikan budaya. Madrasah 

merupakan tempat menginternalisasikan budaya religius kepada peserta didik 

supaya peserta didik memiliki benteng yang kokoh untuk membentuk karakter 

yang luhur sebagai pondasi dasar untuk memperbaiki sumber daya manusia 

dan moral yang semakin merosot saat ini. 

Hal tersebut dilakukan agar peserta didik dibekali dengan ilmu 

pengatahuan yang cukup, artinya lembaga ini tidak hanya mengasah peserta 

didiknya dalam segi intelektual, akan tetapi dalam segi emosional dan 

spritualnya juga. Madrasah Tsanawiyah 1 An nuqayah hadir sebagai lembaga 

yang bisa mengasah peserta didiknya dalam tiga aspek tersebut agar dapat 

bersaing di era globalisasi yang kurang dari sarat nilai-nilai keislaman.  

Sekalipun MTs An Nuqayah berada di bawah naungan pesantren tidak 

berarti budaya religius yang ada di madrasah ini merupakan hasil bias dari 

pesantren, akan tetapi budaya religius itu ada karena adanya peran kepala 

madrasah sebagai pemimpin lembaga yang memiliki kemampuan besar 

mewujudkan madrasah menjadi lembaga yang berkualitas dalam segala aspek 

baik dari segi intelektual, emosional maupun spiritual. Hal itu bisa peneliti 

bandingkan dengan kepemimpinan kepala madrasah sebelumnya, yang mana 

hanya menfungsikan madrasah sebagai tempat pembelajaran tidak dengan 

membiasakan budaya Islami seperti yang terjadi saat ini di bawah 

kepemimpian kepala madrasah Bapak Anas.
18

 Usaha kepala madrasah dapat 

dilihat dari berbagai aktifitas kepala madrasah yang dilakukan dalam 

mengambil kebijakan, membimbing, dan menjadi teladan, salah satunya 
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dalam kesehariannya kepala madrasah selalu datang lebih awal setelah itu 

berkeliling disekitar halaman madrasah mengawasi siswa dan guru yang baru 

datang,  menyapa guru yang baru dalam dan menyalaminya. Lebih dari itu 

kepala madrasah mengambil sampah yang ada di halaman madrasah tanpa 

menyuruh siswa.
19

 

Dalam perwujudan budaya religius di madrasah tidaklah mudah. 

Pengaplikasiannya membutuhkan waktu yang sangat panjang dan usaha yang 

sangat keras. Keberhasilan pendidikan Islam di madrasah dan di masyarakat 

secara umum harus ada kerjasama yang baik antar keduanya dan pemahaman 

agama yang cukup di masyarakat. Harapan dari kepemimpin kepala madrasah 

adalah menanamkan tradisi budaya religius pada siswa untuk menjadikan 

siswa lebih baik. Dari latar belakang di atas peneliti ingin melakukan 

penelitian dengan judul “Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Menerapkan 

Budaya Religius di MTs 1 An-nuqayah Putri Guluk-guluk Sumenep” 

Masalah tersebut layak diteliti karena kepala madrasah memegang 

andil besar dalam menerapkan budaya religius di lembaga yang ia pimpin. 

Budaya religius merupakan salah satu landasan kepala madrasah, guru, dan 

siswa untuk bertindak lebih baik. Dengan tidak adanya perhatian terhadap 

budaya religius dalam pengelolaan madrasah akan mengakibatkan rendahnya 

akhlaq anak didik dan tidak dapat mencapai tujuan pendidikan serta visi misi 

madrasah. 
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B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, 

maka dapatlah dirumuskan permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimana Kebijakan Kepala Madrasah sebagai pemimpin Dalam 

Penerapan Budaya Religius di MTs 1 An Nuqayah Putri Guluk-Guluk 

Sumenep, Jawa Timur? 

2. Bagaimana bimbingan yang dilakukan Kepala Madrasah sebagai pemimpin 

Dalam Menerapkan Budaya Religius di MTs 1 An Nuqayah Putri Guluk-

Guluk Sumenep, Jawa Timur? 

3. Bagaimana keteladanan Kepala Madrasah sebagai pemimpin Dalam 

Menerapkan Budaya Religius di MTs 1 An Nuqayah Putri Guluk-Guluk 

Sumenep, Jawa Timur? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah: 

1. Untuk Mengetahui dan Mendiskripsi Kebijakan-kebijakan Yang Dilakukan 

Kepala Madrasah sebagai pemimpin Dalam Penerapan Budaya Religius di 

MTs 1 An Nuqayah Putri Guluk-Guluk Sumenep, Jawa Timur. 

2. Untuk Mengetahui dan Mendiskripsi Bimbingan yang dilakukan Kepala 

Madrasah sebagai pemimpin Dalam Penerapan Budaya Religius di MTs 1 

An Nuqayah Putri Guluk-Guluk Sumenep, Jawa Timur. 

3. Untuk Mengetahui dan Mendiskripsi Keteladanan Yang Dicontohkan 

Kepala Madrasah sebagai pemimpin Dalam Penerapan Budaya Religius di 

MTs 1 An Nuqayah Putri Guluk-Guluk Sumenep, Jawa Timur. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperkaya wacana 

keilmuan khususnya dalam bidang Ilmu Pendidikan Islam dan juga 

menambah bahan pustaka bagi Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang. 

b. Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bidang Manajemen 

Pendidikan Islam yang berhubungan dengan Kepemimpinan Kepala 

Madrasah. Peneliti berharap dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk 

peneliti berikutnya dan mampu mengaktualisasikan fenomena tersebut 

dalam karya yang lebih baik. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Lembaga 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan semua civitas 

akademik untuk mengetahui Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam 

Menerapkan Budaya Religius di MTs Putri An-nuqayah Guluk-guluk 

serta ini dapat dijadikan sebagai masukan dan sumbangan pemikiran dari 

hasil penelitian dalam hal pendidikan. 

 

E. Penelitian Terdahulu 

1. Laili Isnawijati. Tesis. 2006. Pelaksanaan Supervisi Kepala Madrasah 

Dalam Membina dan Mengembangkan Profesionalisme Guru Di SMP 

Negeri 13 Malang. Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan 

menggunakan prosentase angket dan hasil wawancara bahwa pelaksanaan 
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supervisi kepala madrasah dalam membina dan mengembangkan 

profesionalisme guru dapat terlaksana. Dapat disimpulkan bahwa bentuk 

pelaksanaan supervisi kepala madrasah berupa pembinaan profesi mengajar, 

pembinaan sikap personal profesional mengajar serta pengembangan 

kualitas profesional guru. Adapun yang mempengaruhi pelaksanaan 

supervisi yaitu faktor internal dan faktor eksternal dengan menggunakan 

analisis SWOT yang dapat mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman yang dihadapi oleh kepala madrasah.
20

 

2. Mustofa, Hudan, Tesis. 2006. Peran Kepala Madrasah Dalam Usaha 

Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam (Di SMA PGRI Pacekulon 

Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk). Dari hasil penelitian Kepala 

madrasah berusaha mempertinggi mutu dan pengetahuan bagi guru dengan 

mengadakan diskusi, pelatihan-pelatihan, seminar dan sebagainya. Kepala 

madrasah memperhatikan perkembangan kegiatan siswa pada kegiatan 

proses belajar mengajar dalam hal ini kepala madrasah melihat langsung 

yang dipakai oleh guru, buku laporan kegiatan siswa, dan buku absensi 

siswa. Kepala madrasah juga berusaha melengkapi alat-alat prasarana dan 

perlengkapan madrasah termasuk media intruksional yang diperlukan bagi 

kelancaran dan keberhasilan proses belajar mengajar. Melengkapi buku 

perpustakaan karena penting bagi perkembangan mutu Pendidikan. Faktor-

faktor pendukung dalam meningkatkan mutu pendidikan agam Islam yaitu 

peran kepala madrasah yang efektif, guru teladan, siswa yang berprestasi 

dan sumber daya manusia. Adapun faktor  penghambat mutu pendidikan 

                                                           
20

 Laili Isnawijati. Tesis, Pelaksanaan Supervisi Kepala Madrasah Dalam Membina dan 

Mengembangkan Profesionalisme Guru Di SMP Negeri 13 Malang. (Malang: Universitas Islam 

Negeri Malang, 2006) 
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agama Islam  yaitu sarana dan prasarana serta dana yang kurang 

mencukupi.
21

 

3. Laila, Badriyah, 2006, Peran Kepala Madrasah Dalam Aktualisasi 

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah Di SMPN I3 Malang. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala madrasah telah memahami 

konsep MPMBS dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan kinerjanya yang 

telah mengarah kepada hal-hal yang dituntut dalam penerapan konsep ini. 

Kepala madrasah juga telah mengembangkan sebuah visi madrasah yang 

realistis dan rasional untuk lembaganya. Persepsi dan pemahaman kepala 

madrasah SMPN 13 Malang dapat ditunjukkan dengan mensosialisasikan ke 

segenap warga madrasah, mulai dari guru, staf, karyawan, siswa sera wali 

murid, mengadakan program unggulan/khusus untuk meningkatkan potensi 

siswa yaitu IMTAQ, conversation,  dan handalan SMPN 13 yaitu Marching 

Band. dan dalam aktualisasi MPMBS  orang tua dilibatkan pula, karena 

orang tua merupakan partner dalam mengantarkan cita-cita dan membentuk 

pribadi peserta didik.
22

  

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti kali ini bertempat di 

Madrasah Tsanawiyah 1 Putri An-nuqayah Putri, Guluk-guluk. 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Mustofa, Hudan, Tesis, Peran Kepala Madrasah Dalam Usaha Meningkatkan Mutu 

Pendidikan Agama Islam (Di SMA PGRI Pacekulon Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk), 

(Malang : Universitas Islam Negeri Malang, 2006) 
22

 Laila, Badriyah, Tesis, Peran Kepala Madrasah Dalam Aktualisasi Manajemen 

Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah Di SMPN I3 Malang. (Malang: Universitas Islam Negeri 
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Tabel. 1.1 

Orisinalitas Penelitian 

 

No 

Nama Peneliti, 

dan Tahun 

Peneliti 

Persamaan Perbedaan 
Orisinalitas 

Penelitian 

1. Laili 

Isnawijati 

(2006) Tesis 

Pelaksanaan 

kepemimpinan 

Kepala 

Madrasah 

Fokus pada 

bentuk 

pelaksanaan 

supervisi kepala 

madrasah 

terhadap 

pembinaan sikap 

personal 

profesional 

mengajar serta 

pengembangan 

kualitas 

profesional guru. 

Fokus pada 

supervisi kepala 

madrasah 

terhadap 

pembinaaan dan 

pengembangan 

profesional guru  

2. Mustofa, 

Hudan (2006) 

Tesis.  

Peran kepala 

madrasah 

Fokus pada 

pengembangan 

mutu madrasah 

Fokus pada 

peran kepala 

madrasah dalam 

mengembangkan 

mutu 

3. Laila badriyah Peran kepala 

madrasah 

Fokus pada 

Manajemen 

peningkatan 

mutu berbasis 

madrasah 

Fokus pada 

kepala madrasah 

telah memahami 

konsep MPMBS 

kepala madrasah 

telah memahami 

konsep MPMBS 

Sumber: Data Primer Diolah, 2017 

F. Definisi Istilah 

Untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan timbulnya interpretasi 

dalam judul tesis, maka dirasa perlu memberikan pengertian tentang istilah-

istilah yang perlu untuk dijelaskan antara lain: 

1. Kepemimpinan  

Kepemimpinan adalah proses membimbing, menggerakkan, 

mempengaruhi, memberikan motivasi dan mengarahkan orang-orang di 
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lembaga pendidikan tertentu untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan 

sebelumnya.
23

 

Kepemimpinan yang dimaksud dalam penelitian ini yakni proses 

bimbingan yakni arahan yang diberikan kepada warga madrasah, 

keteladanan berupa sikapdan prilaku yang dapat dicontoh oleh segenap 

warga madrasah, dan kebijakan yang dilakukan pemimpin madrasah dalam 

rangka mencapai tujuan organisasi. 

2. Kepala Madrasah 

Kepala madrasah dapat didefinisikan seorang tenaga fungsional 

yang diberi tugas untuk memimpin suatu madrasah dimana diselenggarakan 

proses belajar mengajar, atau tempat dimana terjadinya interaksi antara 

guru yang memberikan pelajaran dan murid yang menerima pelajaran”
24

 

Kepala madrasah merupakan seorang tenaga fungsional yang 

mengepalai, mengetuai, dan memimpin warga madrasah (pendidik, tenaga 

pendidik, dan siswa) madrasah untuk menjalankan peran dan fungsi sebagai 

educator, manajer administrator, supervisor, leader, inovator dan motivator 

(EMASLIM) dalam melayani, membantu, membimbing, mengarahkan, 

mempengaruhi dan memberi keteladanan serta mengawasi terjadinya 

proses penerapan budaya religius di madrasah yang akan melahirkan nilai-

nilai religius. 

3. Kepemimpinan Kepala Madrasah 

Kepemimpinan kepala madrasah merupakan kemampuan yang 

diduduki oleh seseorang dalam suatu lembaga formal yang 

                                                           
23

Imam Wahyudi, Pengembangan Pendidikan..., 14 
24

Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Madrasah, Tinjauan Teoritik dan 

Permasalahannya, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 83 
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bertanggungjawab terhadap kualitas sumber daya manusia yang ada di 

lembaga madrasah. Dimana kemampuan tersebut dilihat dari kemampuan 

membimbing, memimpin, menggerakkan, atau mempengaruhi bawahan, 

melakukan koordinasi serta mengambil keputusan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Salah satu kepemimpinan kepala madrasah dapat 

dilihat dalam penerapan budaya religius di lembaga pendidikan yang ia 

pimpin melalui prilaku dan tindakan yang dilakukan di madrasah yang ia 

pimpin. 

4. Budaya  

Adalah totalitas pola prilaku, kesenian, kepercayaan, kelembagaan, 

dan semua produk lain dari karya dan pemikiran manusia yang mencirikan 

kondisi suatu masyarakat atau penduduk yang ditransmisikan bersama.
25

 

Budaya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pola prilaku 

atau kebiasaan yang dilakukan seluruh warga madrasah yang menjadi ciri 

dari madrsah tersebut. 

5. Religius 

adalah sistem kepercayaan yang senantiasa mengalami perubahan 

dan perkembangan sesuai tingkat kognisi seseorang.
26

 

6. Budaya Religius 

Budaya religius adalah cara berfikir dan cara bertindak warga 

madrasah yang didasarkan atas nilai-nilai religuis (keberagamaan).
27

 

                                                           
25

P. kotter & J. L. Hesket, Dampak Budaya Perusahaan Terhadap Kinerja, Terj. 

Benyamin Molan, (Jakata: Prehalindo, 1992), 4 
26

 Nuruddin, dkk, Agama Tradisional: Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan 

Tengger, (Yogyakarta: LKIS, 2003), 126 
27

 Asmaun Sahlan, Mewujudkan Budaya Religious Di Madrasah Upaya Mengembangkan 

PAI Dari Teori Ke Aksi, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 75 
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Budaya religius merupakan sekumpulan nilai-nilai agama yang 

melandasi prilaku, tradisi, dan kebiasaan keseharian. budaya religius di 

madrasah merupakan pemikiran dan tindakan yang menjadi kebiasaan 

warga madrasah yang didasarkan atas nilai-nilai ajaran agama. Budaya 

religius adalah upaya menginternalisasikan nilai-nilai ajaran agama Islam 

terhadap pribadi peserta didik sehingga mampu mencerminkan prilaku yang 

baik dalam kesehariannya di madrasah. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kepemimpinan Kepala Madrasah 

1. Pengertian Kepemimpinan 

Kepemimpinan merupakan suatu wacana yang sangat menarik untuk 

dikaji secara ilmiah terlebih dikalangan akademisi, dan berbagai hasil 

penelitian telah banyak melahirkan teori-teori baru dan secara teoritik 

menjadi acuan ilmiah yang dapat diterapkan dan diaplikasikan ke dalam 

berbagai wadah organisasi, baik organisasi politik, sosial, keagamaan dan 

organisasi pendidikan. Secara konseptual ilmuwan bervariasi dalam 

mengartikan kepemimpinan. Dan diantara definsi di bawah ini setidaknya 

mewakili atau menjawab arti dari kata kepemimpinan, sebagaimana 

disampaikan oleh para ahli sebagai berikut: 

a. Menurut Mulyadi kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dalam 

menentukan tujuan organisasi, memotivasi prilaku pengikut untuk 

mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan 

budayanya.
28

 

b. Menurut Robin seperti yang dikutip oleh Sudarmawan Danim dan 

Suparno, kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi kelompok 

ke arah pencapaian tujuan.
29

 

                                                           
28

 Mulyadi, Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Membangun Budaya Mutu, 

(Malang: Malang: UIN Maliki Press, 2010), 1 
29

 Abd. Wahab dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan Dan Kecerdasan Spiritual, 

(Jogjakarta: AR-RUZZ Media, 2011), 89 
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c. J. Salusu dalam Abd. Wahab dan Umiarso mendefinisikan 

kepemimpinan sebagai kekuatan mempengaruhi orang lain agar ikut 

serta dalam mencapai tujuan umum.
30

 

d. Demikian juga disampaikan oleh George R Terry dalam bukunya 

“Prinsip-Prinsip Manajemen”, kepemimpinan diartikan sebagai 

kemampuan mengarahkan pengikut-pengikutnya untuk bekerjasama 

dengan kepercayaan serta tekun mengerjakan tugas-tugas yang diberikan 

oleh pemimpin mereka.
31

 

e. Menurut Suprayogo. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi 

aktifitas individu atau group untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu 

dalam situasi yang telah ditetapkan.
32

 

f. Prabowo menyatakan bahwa kepemimpinan semuanya mengarah pada 

adanya suatu proses untuk memberi pengaruh secara sosial kepada orang 

lain, sehingga orang lain tersebut menjalankan sesuatu sebagaimana 

yang diinginkan oleh pemimpin.
33

 

Dari teori kepemimpinan yang dikemukakan oleh para ahli di atas 

dapat dianalisis bahwa pengertian kepemimpinan yang dikemukakan 

Mulyadi, kepemimpinan bermakna suatu proses mempengaruhi, 

membimbing, menjadi teladan, memotivasi oleh atasan kepada bawahan 

untuk mewujudkan tujuan organisasi. Kata “proses” mengandung makna 

terjadinya “rangkaian tindakan, perbuatan atau pengolahan yang 

                                                           
30

 Abd. Wahab dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan..., 89 
31

 George R Terry, Prinsip-Prinsip Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 152 
32

 Imam Suprayogo, Reformasi Visi Dan Misi Pendidikan Islam, (Malang: STAIN Press, 

1999), 160 
33

 Sugeng Listyo Prabowo, Manajemen Pengembangan Mutu Madrasah/Madrasah. 

Malang: UIN Malang Press, 2008), 11-12 
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menghasilkan produk”. Dan terjadi secara rutin dan terus menerus. Dengan 

demikian proses mempengaruhi, membimbing, menjadi teladan oleh kepala 

madrasah kepada bawahan tidak akan berhenti sebelum tujuan yang 

ditetapkan menjadi kenyataan, dan produk dimaksud adalah tujuan 

organisasi. Pendapat senada disampaikan Andre, akan tetapi ia lebih 

menyoroti bahwa dalam kepemimpinan terjadi komunikasi dan interaksi 

antara kelompok orang yang saling mempengaruhi. 

Pemimpin yang baik mereka yang mampu memberikan ruang dan 

mengundang anggota organisasinya untuk mampu mengemukakan kritik 

yang konstruktif. Mereka diberi kebebasan untuk berpendapat serta dapat 

memberikan jawaban atas masalah yang mereka ajukan sebagai solusi. 

Pemimpin hendaknya dapat menciptakan suasana kebebasan berfikir dan 

pertukaran gagasan yang sehat dan bebas, saling kritik dan saling 

menasehati satu sama lain, sehingga para pengikutnya merasa senang 

mendiskusikan masalah atau persoalan yang menjadi kepentingan 

bersama/organisasi. 

Dengan demikian, kepemimpinan secara umum maupun dalam 

perspektif Islam bukanlah kepemimpinan tirani dan tanpa koordinasi. 

Pemimpin yang baik selalu mendasari dirinya dengan prinsip-prinsip 

kepemimpinan, termasuk di dalamnya senantiasa mengedepankan 

musyawarah secara obyektif dan penuh rasa hormat, membuat keputusan 

seadil-adilnya, dan memberikan kebebasan dalam berfikir, berpendapat 

kepada bawahannya sehingga tercipta alam demokrasi serta 
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bertangungjawab bukan saja kepada atasanya/bawahannya, tetapi yang lebih 

penting adalah bertanggungjawab kepada Allah SWT. 

Thorik Muhammad Al Suwaidan dan Mas’ud Sa’id menyatakan 

bahwa, kepemimpinan adalah suatu proses dengan berbagai cara 

mempengaruhi kelompok orang untuk tujuan bersama. Kepemimpinan 

adalah usaha untuk menggerakkan manusia untuk mencapai tujuan tertentu 

baik yang bersifat duniawi maupun ukhrowi sesuai dengan nilai-nilai dan 

syariat Islam.
34

 

2. Prinsip Kepemimpinan 

Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang membuat orang 

lain bersedia mengikutinya. Organisasi manapun membutuhkan pemimpin 

disetiap tingkatan. Pemimpin bisa jadi karena hasil pemilihan atau 

penunjukan, yang jelas pemimpin yang berkualitas akan dapat ditemukan 

dan dipelihara apabila kriteria yang dikehendaki benar-benar mendapatkan 

perhatian, yaitu memenuhi prinsip-prinsip kepemimpinan. 

Untuk membantu seorang pemimpin mengetahui dan melakukan 

tindakan kepemimpinan yang baik, Sudarwan Danim mengemukakan 

sebelas prinsip kepemimpinan sebagai berikut:
35

 

a. Mengenal diri sendiri dan mencintai diri sendiri. 

b. Mahir secara teknis. Seseorang harus mengetahui pekerjaan sendiri dan 

memiliki keakraban yang solid dengan bawahan berikut tugas-tugasnya. 

c. Mengambil tanggungjawab/tindakan sebagai pemimpin. Seorang 

pemimpin harus mencari cara untuk membimbing organisasi agar sampai 

                                                           
34

 Masud Said, Kepemimpinan Pengembangan Organisasi…, 314 
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 Hendiyat Sutopo, Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 

1984), 24 
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pada pencapaian baru yang lebih tinggi. Ketika terjadi masalah seorang 

pemimpin menganalisis situasi, mengambil tindakan korektif dan beralih 

pada tantangan berikutnya. 

d. Membuat keputusan tepat waktu. Pemimpin harus melakukan 

perencanaan, pemecahan masalah dan membuat keputusan secara baik. 

e. Menetapkan contoh. Menjadikan diri sendiri sebagai teladan yang baik 

bagi karyawan. Pemimpin harus menjadi sumber perubahan seperti yang 

ingin kita lihat. 

f. Mengenal semua karyawan serta melihat keluar, memikirkan 

kesejahteraan mereka. Mengetahui sifat manusia dan pentingnya merawat  

bawahan. 

g. Menjaga komunikasi dengan karyawan. Mengetahui bagaimana 

berkomunikasi yang baik terhadap bawahan juga dengan senior dan 

orang-orang penting lainnya. 

h. Mengembangkan rasa tanggungjawab pada pekerjaaan sebagai pemimpin. 

i. Memastikan bahwa tugas-tugas yang diberikan kepada bawahan dapat 

dimengerti. 

j. Menggunakan kemampuan penuh untuk mencapai tujuan organisasi. 

Ada beberapa prinsip kepemimpinan dalam Islam adalah: 

a. Amanah  

Diartikan sebagai kejujuran, kepercayaan (hal yang dapat 

dipercaya). Bahwa hanya manusia yang mampu mengamban amanah 

karena manusia diberi kemampuan itu oleh Allah, walaupun mereka 



25 
 

 

ternyata berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri maupun orang lain serta 

bertindak bodoh dengan menghianati amanah tersebut. 

b. Adil 

Allah mewajibkan umat manusia agar setiap memutuskan perkara 

dengan adil, tidak berat sebelah, baik perlakuan adil tersebut kepada 

musuh, agama, ras, teman akrab, dan kerabat keluarga. 

Pelaksanaan keadilan dalam kepemimpinan pendidikan diawali 

dengan uswatun hasanah oleh pemimpin dengan berbuat adil pada diri 

sendiri kerena pemimpin pendidikan menjadi suri tauladan terhadap 

pemimpin yang lain. 

c. Musyawarah 

1) Saling berinteraksi antara yang di atas dan yang di bawah. 

2) Tidak selamanya pemimpin harus mendengarkan bawahannya, 

pemimpin harus bisamemilih situasi da kondisi kapan dia harus 

mendengarkan bawahannya dan kapan pula dia harus memutuskan 

secara mandiri. 

3) Menerima asas musyawarah untuk mufakat. 

d. Amar Ma’ruf Nahi Munkar 

Diartikan sebagai suruhan untuk berbuat baik serta mencegah dari 

perbuatan jahat. Ma’ruf diartikan sebagai segala perbuatan yang 

mendekatkan diri kepada Allah sedangkan munkar adalah segala 

perbuatan yang menjauhkan diri dari pada-Nya. 
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1. Pendekatan Prilaku Kepemimpinan 

Kepemimpinan telah dipelajari melalui berbagai cara yang berbeda-

beda, tergantung pada konsepsi kepemimpinan dan pilihan metodologi para 

penelitinya. Sehingga studi kepemimpinan hanya memperlakukan atau 

dihadapkan pada satu aspek yang sempit, seperti pengaruh bawahan atau 

sifat-sifat pribadi, atau prilaku yang satu sama lain dijadikan sasaran studi 

tanpa mengaitkan satu sama lain yang sebenarnya merupakan satu rangkaian 

persoalan dibidang kepemimpinan. 

Hampir seluruh penelitian  kepemimpinan dapat dikelompokkan ke 

dalam empat pendekatan, yaitu:
36

 

a. Pendekatan Pengaruh Kewibawaan (Power Influence Approach) 

Menurut pendekatan ini dikatakan bahwa keberhasilan pemimpin 

dipandang dari segi sumber dan terjadinya sejumlah kewibawaan yang 

ada pada para pemimpin, dan dengan cara yang bagaimana para 

pemimpin menggunakan kewibawaan tersebut kepada bawahan. 

French dan Raven mengelompokkan sumber kewibawaan itu berasal: 

1) Reward Power: bawahan mengerjakan sesuatu agar memperoleh 

penghargaan yang dimilki oleh pemimpin. 

2) Coersive Power: bawahan mengerjakan sesuatu agar dapat terhindar 

dari hukuman yang dimiliki oleh pemimpin. 

3) Legitimate Power: bawahan melakukan sesuatu karena pemimpin 

memiliki kekuasaan untuk meminta bawahan dan bawahan 

memiliki kewajiban untuk menuruti. 

                                                           
36
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4) Expert Power: bawahan mengerjakan sesuatu karena bawahan 

percaya bahwa pemimpin memiliki pengetahuan khusus dan 

keahlian serta mengetahui apa yang diperlukan. 

5) Referent Power: bawahan melakukan sesuatu karena bawahan 

merasa kagum terhadap pemimpin, bawahan merasa kagum atau 

membutuhkan untuk menerima restu pemimpin dan mau berprilaku 

pula seperti pemimpin. 

b. Pendekatan Sifat (Trait Approach) 

Pendekatan ini menekankan pada kualitas pemimpin. Keberhasilan 

pemimpin ditandai oleh daya kecakapan luar biasa yang dimiliki oleh 

pemimpin seperti:
37

 

1) Tidak kenal lelah atau penuh energi. 

2) Intuisi yang tajam. 

3) Tinjauan ke masa depan tidak sempit. 

4) Dan kecakapan meyakinkan yang sangat menarik. 

Siafat-sifat pribadi dan keterampilan (Skills) seorang pemimpin 

berperan dalam keberhasilan seorang pemimpin. Demikianlah 

berdasarkan pendekatan sifat keberhasilan seorang pemimpin tidak 

hanya dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadi, melainkan ditentukan pula 

oleh kecakapan/keterampilan pribadi pemimpin. 

c. Pendekatan Prilaku (Behavior Approach) 

Pendekatan prilaku menekankan pentingnya prilaku yang dapat 

diamati atau yang dilakukan oleh para pemimpin dari sifat-sifat pribadi 
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atau sumber kewibawaan yang dimilikinya. Oleh sebab itu, pendekatan 

prilaku itu mempergunakan acuan sifat pribadi dan kewibawaan. 

Stogdill (1963) dalam buku Wahjosumidjo mengatakan bahwa 

untuk menilai prilaku kepemimpinan ada dua belas fakto yang perlu 

diperhatikan, sebagai berikut: 

1) Perwakilan, pemimpin berbicara dan bertindak sebagai wakil 

kelompok. 

2) Tuntutan perdamaian, pemimpin mendamaikan tuntutan konflik dan 

mengurangi ketidakteraturan dari sistem yang ada. 

3) Toleran terhadap ketidakpastian, pemimpin mampu memberikan 

toleransi terhadap ketidakpastian dan penundaan tanpa 

kekhawatiran atau gangguan. 

4) Keyakinan, pemimpin mempergunakan persuasi dan organisasi 

secara efektif, serta memperlihatkan keyakinan yang kuat. 

5) Struktur inisiasi, pemimpin dengan jelas mendefinisikan peranan 

kempemimpinan dan memberikan kesempatan bawahan mengetahui 

apa yang diharapkan dari mereka. 

6) Toleransi kebebasan, pemimpin membiarkan bawahan 

berkesempatan untuk berinisiatif, terlibat dalam keputusan dan 

berbuat, 

7) Asumsi peranan, pemimpin secara aktif menggunakan peranan 

kepemimpinannya daripada menyerahkan kepemimpinan kepada 

orang lain. 
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8) Konsiderasi pemimpin memperhatikan ketenangan, kesejahteraan 

dan kontribusi (bantuan) bawahan. 

9) Penekanan pada hal yang produktif, pemimpin lebih mementingkan 

atau menekankan kepada hal-hal yang bersifat produktif. 

10) Ketepatan yang bersifat prediktif, pemimpin memperlihatkan 

wawasan ke depan dan kecakapan untuk memperkirakan hasil yang 

akan datang secara akurat. 

11) Integrasi, pemimpin memelihara secara akrab jaringan organisasi 

dan mengatasi konflik antar anggota. 

12) Orientasi kepada atasan, pemimpin memelihara hubungan dengan 

penuh ramah tamah dengan para atasan yang mempunyai pengaruh 

terhadap pemimpin (mereka) dan berjuang untuk memperoleh 

kedudukan yang lebih tinggi. 

Kedua belas faktor tersebut sangat membantu dalam menganalisis 

dan memperbaiki prilaku pemimpin. 

d. Pendekatan Situasional (Situational Approach) 

Pendekatan kontingensi menekankan pada ciri-ciri pribadi 

pemimpin dan situasi, mengemukakan dan mencoba untuk mengukur 

atau memperkirakan ciri-ciri pribadi ini dan membantu pimpinan 

dengan garis pedoman prilaku yang bermanfaat yang didasarkan kepada 

kombinasi dari kemungkinan yang bersifat kepribadian dan situasional. 

Teori kontingensi bukan hanya merupakan hal yang penting bagi 

kompleksitas yang bersifat interaktif dan fenomena kepemimpinan, 

tetapi membantu pula para pemimpin yang potensial dengan konsep-
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konsep yang berguna untuk menilai situasi yang bermacam-macam dan 

untuk menunjukkan prilaku kepemimpinan yang tepat berdasarkan 

situasi. 

Model kepemimpinan situasi timbul karena model kepemimpinan 

sebelumnya tidak bisa memberikan jawaban terhadap persoalan yang 

muncul dalam kepemimpinan. 

Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kepala 

madrasah adalah seorang tenaga fungsional yang mengepalai, mengetuai, 

dan memimpin (mengelola, menggerakkan, mengarahkan, membimbing, 

melindungi, membina, memberi teladan, memotivasi, dan melaksanakan 

bantuan) warga madrasah (pendidik, tenaga pendidik, dan siswa), sehingga 

proses pembelajaran di lembaga tersebut dapat berjalan, termasuk 

bertanggung jawab dalam menerapkan dan membina terlaksananya budaya 

religius yang ada di madrasah. Dalam hal ini peneliti akan gunakan konsep 

kepemimpinan di atas tersebut sebagai pisau analisis untuk mengurai dan 

mendiskripsikan kepemimpinan kepala madrasah dalam menerapkan budaya 

religius siswa  MTs 1 An-Nuqayah Guluk-Guluk, Sumenep, Madura.  

Dengan demikian seorang kepala madrasah mempunyai 

tanggungjawab yang sangat besar terhadap kelangsungan dan perkembangan 

terjadinya proses pembelajaran secara menyeluruh di madrasah, termasuk 

budaya religius dan bahkan dapat dikatakan hidup matinya, maju 

mundurnya madrasah ditentukan oleh kepala madrasah. 

Dalam sudut pandang Islam lembaga pendidikan formal yang disebut 

dengan madrasah merupakan salah satu Institusi Pendidikan Islam yang 
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sengaja didirikan dan diselenggarakan dengan niat untuk mengejawantahkan 

ajaran dan nilai-nilai Islam.
38

 Athiyah Al-Abrasyi dalam Abdullah, 

madrasah merupakan isim makan dari kata “darosa” yang berarti “tempat 

duduk untuk belajar”
39

. Menurut Muhaimin, madrasah adalah madrasah 

umum berciri khas agama Islam, karena di madrasah mata pelajaran agama 

Islam terbagi ke dalam beberapa sub pelajaran sehingga porsi mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam lebih banyak
40

, dibandingkan dengan porsi mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam yang diajarkan di madrasah umum, 

yakni hanya satu mata pelajaran dengan alokasi waktu 2-4 jam perminggu. 

Karena suatu Institusi memerlukan orang yang mempunyai 

kemampuan untuk mengelola (memenej) sehingga institusi lembaga 

madrasah itu dapat beroperasi maka diperlukan seorang kepala yang disebut 

dengan kepala madrasah. Kata kepala dapat diartikan “ketua” atau 

“pemimpin”. Sedangkan madrasah adalah sebuah lembaga dimana menjadi 

tempat menerima dan memberi pelajaran. Dengan demikian secara 

sederhana kepala madrasah dapat didefinisikan seorang tenaga fungsional 

yang diberi tugas untuk memimpin suatu madrasah dimana diselenggarakan 

proses belajar mengajar, atau tempat dimana terjadinya interaksi antara guru 

yang memberikan pelajaran dan murid yang menerima pelajaran”
41

 

Kata pemimpin/ketua sebagai arti dari kata kepala oleh Wahjosumidjo 

mengandung arti luas, yang berarti kemampuan mengelola, menggerakkan, 
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Permasalahannya, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 83 



32 
 

 

mengarahkan, membimbing, melindungi, membina, memberi teladan, 

memberikan dorongan, memberikan bantuan kepada sumber daya manusia 

yang dipimpinnya (pendidik, tenaga kependidikan), sehingga dapat 

didayagunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.
42

 

Menurut Sumidjo kepala madrasah harus berusaha untuk 

menanamkan, memajukan dan meningkatkan sedikitnya empat macam nilai, 

yakni pembinaan mental, moral, fisik dan artistik bagi para guru dan staf 

lingkungan kepemimpinannya.43 

Mulyasa mengatakan bahwa kepala madrasah sebagai pemimpin harus 

mampu melakkan pekerjaannya sebagai edukator,manajer, administrator, 

supervisor,leader, inovator, motivator, dapat dijelaskan sebagai berikut:
44

 

a. Educator (pendidik) 

Kepala madrasah dalam perannya sebagai educator harus 

mempunyai strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme 

tenaga pendidik dimadrasahnya. Mencipakan iklim madrasah yang 

kondusif memberi nasehat kepada warga madrasah. 

b. Manajer (Pengelola) 
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Sebagai manajer kepala madrasah harus mau dan mampu 

mendayagunakan selurh sumber daya madrasah dalam mewujudkan visi, 

misi dan mencapai tujuan. 

c. Administrator 

Kepala madrasah sebagai administrator memiliki hubungan yang 

sangat erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi yang 

bersifat pencatatan, penyusunan dan pendokumenan seluruh program 

madrasah. Secara spesifik, Kepala Madrasah harus memiliki kemampuan 

untuk mengelola kurikulum, mengelola administrasi peserta didik, 

mengelola administrasi keuangan. Kegiatan tersebut perlu dilakukan 

secara efektif dan efisien agar dapat menunjang produktivitas madrasah. 

Untuk itu, Kepala Madrasah harus mampu menjabarkan kemampuan di 

atas dalam tugas-tugas operasional.45 

Kemampuan mengelola kurikulum harus diwujudkan dalam 

penyusunan kelengkapan data administrasi pembelajaran; penyusunan 

kelengkapan data administrasi bimbingan konseling; penyusunan 

kelengkapan data administrasi kegiatan praktikum; dan penyusunan 

kelengkapan data administrasi kegiatan belajar peserta didik di 

perpustakaan.46 

d. Supervisor 

Pelaksanaan supervisi merupakan tugas kepala madrasah untuk 

melakukan pengawasan terhadap guru-guru dan pegawai madrasahnya.47 
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Kegiatan ini juga mencakup penelitian, penentuan berbagai kebijakan 

yang diperlukan, pemberian jalan keluar bagi permasalahan yang 

dihadapi oleh seluruh pegawainya. 

Kegiatan supervisi ini beraneka ragam, mulai dari meneliti gedung 

madrasah hingga pengadaan tenaga-tenaga profesional dalam 

madrasahnya. Selain itu, kepala madrasah juga harus menyediakan 

sarana dan prasarana sebagai pengembangan madrasah, seperti 

penambahan laboratorium, menyediakan tenaga pengajar handal yang 

mampu mengajar dengan baik, dan lain sebagainya. Semua itu, berfungsi 

untuk meningkatkan perkembangan madrasah yang dipimpinnya.48 

e. Leader 

Kepala madrasah sebagai leader harus mampu memberikan 

petunjuk dan pengawasan, meningkatkan kemauan para guru, membuka 

dan berkomunikasi dua arah, dan mendelegasikan tugas. Wahjosumijo 

mengemukakan bahwa Kepala Madrasah sebagai leader harus memiliki 

karakter khusus yang mencakup kepribadian, keahlian dasar, 

pengalaman, dan pengetahuan profesional, serta pengetahuan 

administrasi dan pengawasan. 

Pengambilan keputusan merupakan proses utama dalam mengelola 

organisasi. Proses pengambilan keputusan pada dasarnya merupakan 

                                                                                                                                                               
menstimulasi, mengkoordinasi dan membimbing secara berlanjutan pertumbuhan guru-guru secara 

lebih efektif dalam tercapainya tujuan pendidikan. Supervisi mempunyai fungsi penilaian dengan 

jalan penelitian (research) dan merupakan usaha perbaikan (improvement). Disini fungsi 

supervsisi pendidikan adalah mengkoordinir semua usaha madrasah, memperlengkapi 

kepemimpinan madrasah, memperkuat pengalaman guru, menstimulasi situasi belajar mengajar, 

memberikan fasilitas dan penilaian terus-menerus, menganalisis situasi belajar mengajar, 

memberikan kepada setiap anggota, dan mengintegrasikan tujuan pendidikan. Lihat. Imam 

Wahyudi, Pengembangan Pendidikan…, 20 
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penetapan suatu alternatif pemecahan masalah yang terbaik dari sejumlah 

alternatif yang ada. Untuk itu diperlukan teknik pengambilan keputusan 

dengan membuat langkah-langkah yang logis dan sistematis.
49

 

Fungsi pemimpin dan pengawasan adalah betanggungjawab untuk 

meyakinkan bawahan, bahwa aktifitas organisasi sesuai dengan rencana-

rencana yang telah dibuat dari tujuan organisasi.50 

f. Inovator 

Peran dan fungsi kepala madrasah sebagai inovator harus memiliki 

strategi untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan, 

mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan 

teladan kepada seluruh pendidik dan tenaga kependidikan. 

g. Motivator 

Sebagai motivator kepala madrasah harus mempunyai strategi yang 

tepat untuk memberikan motivasi kepada para bawahannya dalam 

melakukan berbagai tugas dan fungsinya. Motivasi dapat ditumbuhkan 

melalui pengaturan lingkungan fiisik, pengaturan sarana kerja, disiplin, 

dorongan penghargaan secara efektif dan penyediaan berbagai sumber 

belajar.
51
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B. Budaya Religius  

1. Pengertian Budaya Religius 

Budaya atau culture merupakan istilah yang datang dari disiplin 

antropologi sosial. Dalam dunia pendidikan budaya dapat digunakan 

sebagai salah satu transmisi pengetahuan, karena sebenarnya yang 

tercakup dalam budaya religius sangatlah luas. Budaya laksana software 

yang berada dalam otak manusia yang menuntun persepsi, 

mengidentifikasi apa yang dilihat, mengarahkan fokus pada suatu hal, 

serta menghindar dari yang lain. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya diartikan sebagai: 

pikiran, adat istiadat, sesuatu yang sudah berkembang, sesuatu yang 

menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Istilah budaya, menurut Koter dan 

Hesket, dapat diartikan sebagai totalitas pola prilaku, kesenian, 

kepercayaan, kelembagaan, dan semua produk lain dari karya dan 

pemikiran manusia yang mencirikan kondisi suatu masyarakat atau 

penduduk yang ditransmisikan bersama.
52

 

Dalam pemakaian sehari-hari, orang biasanya mensinonimkan 

definisi budaya dengan tradisi. Tradisi dalam hal ini diartikan sebagai ide-

ide umum, sikap dan kebiasaan dari masyarakat yang nampak dari prilaku 

sehari-hari yang menjadi kebiasaan dari kelompok dalam masyarakat 

tersebut.
53

 Padahal budaya dan tradisi itu berbeda. Budaya dapat 
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memasukkan ilmu pengetahuan ke dalamnya, sedangkan tradisi tidak 

dapat memasukkan ilmu pengetahuan ke dalam tradisi tersebut. 

Tylor sebagaimana dikutip Budiningsih, mengartikan budaya 

merupakan suatu kesatuan yang unik dan bukan jumlah dari bagian-bagian 

suatu kemampuan kreasi manusia yang immaterial, berbentuk kemampuan 

psikologis seperti ilmu pengetahuan, teknologi, kepercayaan, keyakinan, 

seni, dan sebagainya.
54

 

Koentjaraningrat mengelompokkan aspek-aspek budaya 

berdasarkan dimensi wujudnya, yaitu: 1) kompleks gugusan atau ide 

seperti pikiran, pengetahuan, nilai, keyakinan, norma dan sikap. 2) 

kompleks aktivis seperti pola komunikasi, tari-tarian, upacara adat. 3) 

material hasil benda seperti seni, peralatan dan sebagainya.
55

 Sedangkan 

menurut Robert K. Marton, sebagaimana dikutip Fernandez diantaranya 

segenap unsur-unsur budaya terdapat unsur yang terpenting, yaitu 

kerangka aspirasi tersebut, dalam arti ada nilai budaya yang merupakan 

konsepsi abstrak yang hidup dalam pikiran. 

Agar budaya tersebut menjadi nilai yang tahan lama, maka harus 

ada proses internalisasi budaya. Internalisasi adalah proses menanamkan 

dan menumbuhkembangkan suatu nilai atau budaya menjadi bagian diri 

orang yang bersangkutan. Penanaman menumbuhkembangkan nilai 

tersebut dilakukan melalui berbagai didaktik metodik pendidikan dan 

pengajaran. Proses pembentukan budaya terdiri dari sub-proses yang 
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saling berhubungan antara lain: kontak budaya, penggalian budaya, seleksi 

budaya, pemantapan budaya, sosialisasi budaya, internalisasi budaya, 

perubahan budaya, pewarisan budaya yang terjadi dalam hubungannya 

dengan lingkungannya secara terus menerus dan berkesinambungan.
56

 

Wujud pertama adalah wujud ide kebudayaan yang sifatnya 

abstrak, tak dapat diraba dan difoto. Lokasinya berada dalam alam pikiran 

warga masyarakat tempat kebudayaan yang bersangkutan itu hidup. Pada 

saat ini kebudayaan ide juga banyak tersimpan dalam disk, tape, koleksi 

microfilm, dan sebagainya. Kebudayaan ide ini dapat disebut tata 

kelakuan, karena berfungsi sebagai tata kelakuan yang mengatur, 

mengendalikan dan memberi arah kepada kelakuan dan perbuatan 

manusia. 

Wujud kedua dari kebudayaan sering disebut sebagai sistem sosial, 

yang menunjuk pada prilaku yang berpola dari manusia. Sistem sosial 

berupa aktivitas-akivitas manusia yang berinteraksi, berhubungan serta 

bergaul dari waktu ke waktu. Sedangkan wujud ketiga dari kebudayaan 

disebut kebudayaan fisik, yaitu keseluruhan hasil aktivitas fisik, perbuatan 

dan karya manusia dalam masyarakat yang sifatnya konkrit berupa benda-

benda. 

Jadi, yang dinamakan budaya adalah totalitas pola kehidupan 

manusia yang lahir dari pemikiran dan pembiasaan yang mencirikan suatu 

masyarakat atau penduduk yang mentransmisikan budaya bersama. 

Budaya merupakan hasil cipta, karya, dan karsa manusia yang lahir atau 
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terwujud setelah diterima oleh masyarakat atau komunitas tertentu serta 

dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kesadaan tanpa 

pemaksaan dan ditransmisikan pada generasi selanjutnya secara bersama. 

Agama (religi) berdasarkan sudut pandang kebahasaan (bahasa 

Indonesia) pada umumnya agama dianggap berasal dari bahasa sansekerta 

yang artinya “tidak kacau”. Agama diambil dari dua akar suku kata yaitu 

“a” yang berarti tidak dan gama yang berarti kacau. Hal itu mengundang 

pengertian bahwa agama adalah suatu peraturan yang mengatur kehidupan 

manusia agar tidak kacau. 

Agama juga bisa dilihat sebagai unsur dari kebudayaan suatu 

masyarakat disamping unsur-unsur lain seperti: kesenian, bahasa, sistem 

mata pencaharian, sistem peralatan dan organisasi sosial. 

Religius bisa diartikan dengan kata agama. Agama menurut Frazer, 

sebagaimana dikutip Nuruddin adalah sistem kepercayaan yang senantiasa 

mengalami perubahan dan perkembangan sesuai tingkat kognisi 

seseorang.
57

 Sementara menurut Clofford Geerts, sebagaimana dikutip 

Roibin, agama bukan hanya masalah spirit, melainkan telah terjadi 

hubungan intens antara agama sebagai sumber nilai dan agama sebagai 

sumber kognitif. Pertama, agama merupakan pola bagi tindakan manusia 

(Pattern For Behavior). Dalam hal ini agama menjadi pedoman yang 

mengarahkan tindakan manusia.  

Menurut Madjid, agama bukan hanya kepercayaan kepada yang 

ghaib dan melaksanakan ritual-ritual tertentu. Agama adalah keseluruhan 
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tingkah laku manusia yang terpuji, yang dilakukan demi memperoleh ridla 

Allah. Agama, dengan kata lain, meliputi keseluruhan tingkah laku 

manusia dalam hidup ini, yang tingkah laku itu membentuk keutuhan 

manusia berbudi luhur (berakhlaqul karimah), atas dasar percaya atau 

iman kepada Allah dan tanggungjawab pribadi di hari kemudian.
58

 Jadi 

dalam hal ini agama mencakup totalias tingkah laku manusia dalam 

kehidupan sehari-hari yang dilandasi dengan iman kepada Allah, sehingga 

seluruh tingkah lakunya berlandaskan keimanan dan akan membentuk 

akhlak karimah yang terbias dalam pribadi dan prilaku sehari-hari.  

Menurut Rokeach dan Bank, bahwasanya nilai merupakan suatu 

tipe kepercayaan yang berada pada suatu lingkup sistem kepercayaan 

dimana seseorang bertindak untuk menghindari suatu tindakan atau 

mengenai sesuatu yang dianggap pantas atau tidak pantas. Ini berarti 

pemaknaan atau pemberian arti terhadap suatu objek. Sedangkan 

keagamaan merupakan satu sikap atau kesadaran yang muncul yang 

didasarkan atas keyakinan atau kepercayaan seseorang terhadap suatu 

agama.
59

 

Berkaitan dengan budaya religius Asmaun Sahlan mendefinisikan 

bahwa budaya religius merupakan cara berfikir dan cara bertindak warga 

madrasah yan didasarkan atas nilai-nilai religious (keberagamaan). 

Budaya religius dalam hal ini nilai-nilai Islami di madrasah. 

Pengembangan nilai Islami adalah upaya sadar dan terencana dalam 
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menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga 

mengimani, bertaqwa, dan berakhlaq mulia dalam mengamalkan ajaran 

agama Islam dari sumber utamanya yakni kitab suci Alqur’an dan hadits, 

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta pengguna 

pengalaman.
60

 

Adapun nilai-nilai budaya religius yang harus ditanam di madrasah 

adalah antara lain: 

a. Nilai etika, etika atau akhlaqul karimah adalah tata aturan untuk bisa 

hidup bersama orang lain. Akhlaqul karimah dalam Islam merupakan 

suatu pedoman bagi manusia untuk menjalani kehidupannya dengan 

berprilaku yang baik dan tidak meninggikan dirinya sendiri maupun 

orang lain. 

b. Nilai kejujuran, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada Tuhan, jujur 

kepada orang lain. 

c. Nilai kasih sayang. 

d. Nilai menghormati hukum dan peraturan, yaitu dengan menghormati dan 

peraturan atas dasar kesadaran bahwa hukum dan peraturan itu dibuat 

untuk kepentinga hidup kita. 

e. Nilai tepat waktu/kedisiplinan. 

f. Nilai suka bekerja keras. 

g. Nilai jihad. 
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Suyanto dalam Akhmad Muhaimin mengatakan bahwa setidaknya ada 

sembilan pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal yaitu 

nilai-nilai yang berlaku untuk semua orang sebagai berikut: 

a. Cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya; b. Kemandirian dan 

tanggungjawab; c. Kejujuran/amanah; d. Hormat dan santun; e. Dermawan  

suka menolong dan kerjasama; f. Percaya diri dan pekerja keras; g. 

Kepemimpinan dan keadilan; h. Baik dan rendah hati; i. Toleransi dan 

kedamaian, dan kesatuan.
61

 

 

2. Ciri-Ciri Budaya Religius 

Seperangkat  ajaran dalam agama bertujuan membimbing, 

mendorong untuk berbuat dan memilih tindakan tertentu. Lebih penting 

dari itu agama memberi makna terhadap segala tindakan yang dilakukan. 

Di sinilah agama berperan sebagai sumber etos kerja bagi pemeluk agama. 

Di mana etos kerja muncul dari golongan sikap yang terbentuk oleh nilai-

nilai agama. 

Kesanggupan seseorang menampilkan nilai-nilai agama dalam 

kehidpannya sebagai keterampilan sosial sangat tergantung pada kuat 

lemahnya pemahaman agama yang ada dalam jiwanya. Pemahaman agama 

tersebut ditampilkan dalam bentuk tindakan dan prilaku terhadap 

lingkungan selaras dengan apa yang diperintahkan oleh ajaran agama. 

Bagi yang memiliki budaya agama secara konsekuen tampil dalam bentuk 

tindakan –tindakan yang mendukung terbentuknya tatanan sosial yang 

harmonis. Ada beberapa hal yang menjadi ciri atau indikator budaya 

agama seseorang, yaitu:  

a. Komitmen terhadap larangan dan perintah agama,  
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b. Bersemangat mengkaji ajaran agama,  

c. Aktif dalam kegiatan agama,  

d. Menghargai simbol-simbol agama,  

e. Akrab dengan kitab suci sebagai sumber ajaran agama,  

f. Menggunakan pendekatan agama dalam menentukan pilihan,  

g. Ajaran agama dijadikan sumber untuk mengembangkan ide.
62

 

Ketujuh sikap diatas dapat diajdikan acuan untuk mengukur 

berhasil tidaknya pelaksanaan pendidikan agama Islam di madrasah karena 

tujuan utama pendidikan agama adalah membina kepribadian agar menjadi 

orang yang taaat melaksanakan ajaran agama yang tercermin dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3. Pembiasaan Berprilaku Religius di Madrasah 

Secara umum budaya dapat terbentuk secara prescriptive dan dapat 

juga secara terprogram sebagai solusi terhadap suatu masalah.  

a. Terbentuknya budaya keberagamaan madrasah melalui  penurutan, 

peniruan, penganutan dan penataan suatu tradisi, perintah dari atau dari 

luar pelaku  budaya yang bersangkutan. 

b. Pembentukan budaya secara terprogram melalui learning proces. Pola 

ini berpola dari dalam diri pelaku budaya, dan suara kebenaran,  

keyakinan, anggapan dasar atau dasar yang dipegang teguh sebagai 

pendirian, dan diaktualisasikan menjadi kenyataan melalui sikap dan 

prilaku.
63
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Pembiasaan berprilaku religius di madrasah ternyata mampu 

mengantarkan anak didik untuk berbuat sesuai dengan etika. Dampak dari 

pembiasaan prilaku religius tersebut sangat berpengaruh terhadap 

kepribadian anak didik baik di lingkungan madrasah maupun di 

lingkungan keluarga dan masyarakat sekitarnya. 

Keteladaan yang dibangun dan dikembangkan oleh kepala 

madrasah harus bersifat totalitas, tidak hanya dalam hal yang bersifat 

normatif saja seperti: 1) ketekunan dalam beribadah, 2) kerapian, 3) 

kedisiplinan, 4) kesopanan, 5) kasih sayang, 6) kebersihan, tetapi juga hal-

hal yang melekat pada tugas pokok atau tugas utamanya. 

Keteladanan kepala madrasah antara lain adalah apabila datang 

paling awal dan pulang paling akhir pada jam madrasah, terdepan dalam 

menjalankan kewajiban dan mau mengalah dalam mengambil hak. 

Melaksanakan tugasnya dengan penuh dedikasi, berusaha secara 

maksimal, ikhlas dalam menjalankan tugas-tugasnya, tekun, telaten, teliti, 

tuntas dan peduli adalah merupakan bentuk keteladanan seorang kepala 

madrasah. 

Dalam hal ini An-Nahlawi membagi karakteristik pendidik 

(muslim) dalam beberapa bentuk, yaitu: 

a. Mempunyai watak dan sifat rabbaniyah yang terwujud dalam tujuan 

tingkah laku dan pikiranya. 

b. Bersifat ikhlas, melaksanakan tugasnya sebagai pendidik semata-mata 

untuk mencari keridlaan Allah dan menegakkan kebenaran. 
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c. Bersifat sabar dalam mengajarkan berbagai pengetahuan kepada peserta 

didik. 

d. Jujur dalam menyampaikan apa yang diketahuinya. 

e. Senantiasa membekali diri dengan ilmu, kesediaan diri untuk terus 

mendalami dan mengkaji lebih lanjut. 

f. Mampu menggunakan metode mengajar secara bervariasi, sesuai 

dengan prinsip-prinsip penggunaan metode pendidikan. 

g. Mampu mengelola kelas dan peserta didik, tegas dalam bertindak dan 

profesional. 

h. Mengetahui kehidupan psikis peserta didik. 

i. Tanggap terhadap berbagai kondisi dan perkembangan dunia yang 

dapat mempengaruhi jiwa, keyakinan atau pola berfikir peserta didik. 

j. Berlaku adil terhadap peserta didik.
64

 

Tradisi dan perwujudan ajaran agama memiliki keterkaitan yang erat, 

karena itu tradisi tidak dapat dipisahkan begitu saja dari masyarakat/lembaga 

dimana ia dipertahankan, sedangkan masyarakat juga mempuyai hubungan 

timbal balik, bahkan saling mempengaruhi dengan agama. Untuk itu, 

menurut mukti Ali, agama mempengaruhi jalannya masyarakat dan 

pertumbuhan masyarakat mempengaruhi pemikiran tehadap agama. Dalam 

kaitan ini, Sudjatmoko juga menyatakan bahwa keberagamaan manusia, 

pada saat yang bersamaan selalu disertai dengan identitas budayanya 

masing-masing yang berbeda. 

                                                           
64

 Abd. Rahman an-nahlamiy, Membaca Kepribadian Muslim Seperti Membaca Al-

Qur’an), 239-246 



46 
 

 

Dalam tataran nilai, budaya religius berupa semangat berkorban (jihad) 

semangat persaudaraan (ukhuwah), semangat saling menolong (ta’awan) 

dan tradisi mulia lainnya. Sedangkan dalam tataran prilaku, budaya religius 

berupa tradisi sholat berjamaah, gemar bershodaqah, rajin belajar dan 

prilaku mulia lainnya. 

Dengan demikian, budaya religius madrasah adalah terwujudnya nilai-

nilai ajaran agama sebagai tradisi dalam berprilaku dan budaya organisasi 

yang diikuti oleh seluruh warga madrasah. Dengan menjadikan agama 

sebagai tradisi dalam madrasah maka secara sadar maupun tidak ketika 

warga madrasah mengikuti tradisi yang telah tertanam tersebut sebenarnya 

warga madrasah sudah melakukan  ajaran agama. 

Strategi yang dapat dilakukan untuk menerapkan budaya agama di 

madrasah menurut tafsir dalam Asmaun adalah: 

a. Memberikan contoh teladan;b. Membiasakan hal-hal yang baik;, c. 

Menegakkan disiplin; d. Memberikan motivasi dan dorongan; e. 

Memberikan hadiah terutama psikologis; f. Menghukum dalam kedisiplinan; 

g. Penciptaan suasana keagamaan yang berpengaruh bagi pertumbuhan 

anak.
65

 

 

Keberagamaan atau religiusitas seseorang dapat diwujudkan dalam 

berbagai sisi kehidupan, kapan saja dan dimana saja. Konsep Islam tentang 

budaya agama dapat dipahami dari doktrin keagamaan bahwa seseorang  

sudah diberi fitrah oleh Allah untuk beragama lihat QS. Al-Baqarah ayat 

208. Yakni setiap muslim baik dalam berpikir, bersikap maupun bertindak 

diperintahkan untuk berislam dalam rangka beribadah kepada Allah. 
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Konsep budaya agama dapat dilihat dari tiga hal: 

a. Budaya agama sebagai orientasi moral 

Moral adalah keterkaitan spritual pada norma-norma yang telah 

diterapkan baik yang bersumber pada ajaran agama budaya masyarakat 

atau berasal dari berfikir secara ilmiah. Keterkaitan spritual tersebut akan 

mempengaruhi keterkaitan sikapnya terhadap nilai-nilai kehidupan yang 

akan menjadi pijakan utama dalam menetapkan suatu pilihan 

pengembangan perasaan dan dalam menentukan suatu tindakan.
66

 

Budaya agama terbentuk dari keterkaitan yang kuat pada norma-

norma agama yang ditetapkan oleh agama akan menjadikan seseorang 

dapat mengukur kebenaran sesuatu hal dari sudut pandang agama. 

sebagai orientasi moral, budaya agama bermakna keterkaitan spiritual 

pada norma-norma ajaran agama yang akan menjadi acuan pertama 

ukuran moral. 

Zain El Mubarok dalam bukunya menjelaskan bahwa:  

Ajaran moral adalah ajaran tentang bagaimana manusia harus 

hidup dan berbuat agar menjadi manusia yang baik. Sedangkan moral 

merupakan sistem nilai  atau konsensus sosial tentang motivasi, prilaku, 

dan perbuatan tertentu yang dinilai baik atau buruk.
67

  

 

b. Budaya agama sebagai internalisasi nilai agama 

Internalisasi nilai agama adalah suatu proses memasukkan nilai 

agama secara penuh ke dalam hati, sehingga ruh dan jiwa bergerak 

berdasarkan ajaran agama. Internalisasi nilai agama terjadi melalui 
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pemahaman agama secara utuh, dan diteruskan dengan kesadaran akan 

pentingnya ajaran agama serta ditemukannya prosibilitas untuk 

merealisasikan dalam kehidupan nyata. Menurut Muhaimin budaya 

agama adalah  

“Harus dimaknai secara luas, bukan hanya berarti melaksanakan 

sholat berjamaah, baca Al Quran, salam, sapa, senyum, etos belajar, 

tertib, disiplin,  jujur, adil, simpati, empati, buang sampah pada 

tempatnya, kebersihan dan keindahan madrasah, tanggungjawab dalam 

melaksanakan tugas, dll. Semua itu adalah budaya agama yang 

diwujudkan melalui keteladanan, pembiasaan dan internalisasi.
68

 

 

Strategi perwujudan agama menurut Asmaun Sahlan adalah:  

Dari segi isi meliputi: a penciptaan suasana religius, b. Internalisasi nilai-

nilai, meliputi pemberian pemahman dan nasehat, c. Keteladanan, d. 

Pembiasaan, e. Pembudayaan. 

 

Dari segi isi, agama terdiri dari seperangkat ajaran yang merupakan 

nilai-nilai kehidupan yang harus dijadikan barometer pada pemeluknya 

dalam menentukan pilihan tindakan dalam kehidupannya. Nilai-nilai ini 

secara populer disebut nilai agama. Oleh sebab itu, nilai-nilai agama 

merupakan seperangkat standar kebenaran dan kebaikan. 

c. Budaya agama sebagai tindakan dan keterampilan 

Seperangkat ajaran agama bertujuan membimbing, mendorong 

untuk berbuat dan memilih tindakan tertentu, lebih penting dari itu agama 

memberikan makna terhadap segala tindakan yang dilakukan. Disinilah 

agama berperan sebagai sumber tindakan bagi seorang pemeluk agama, 

tindakan muncul dari dorongan sikap yang terbentuk oleh nilai-nilai 

agama. 
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Sebagai tindakan, budaya agama memberikan dorongan kepada 

seseorang dalam makna religius bagi tindakan yang dipilihnya, dengan 

demikian tindakan dan perbuatan yang dilakukan tidak lagi dirasakan 

sebagai beban, melainkan sebagai kebutuhan dan sebagai sumber 

kepuasan batin.  

Oleh karena itu, untuk penerapan nilai-nilai keberagamaan (religius) 

dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain melalui: kebijakan 

pimpinan madrasah, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di madrasah, 

kegiatan ekstrakurikuler di luar kelas serta tradisi dan prilaku warga 

madrasah secara kontinyu dan konsisten sehingga tercipta religious culture 

tersebut dalam lingkungan madrasah. 

 

C. Kepemimpinan Kepala Madrasah dan Budaya Religius dalam Perspektif 

Islam 

1. Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam 

Secara etimologi pemimpin adalah kholifah, imamah, imaroh, yang 

mempunyai makna daya memimpin atau kualitas seorang pemimpin atau 

tindakan dalam memimpin. Sedangkan secara terminologi pemimpin adalah 

suatu kemampuan untuk mengajak orang lain agar mencapai tujuan tertentu 

yang telah ditetapkan. Kepemimpinan adalah upaya untuk 

mentransformasikan semua potensi yang terpendam menjadi kenyataan. 

Sebagaimana Hadits Nabi: 

َعَ الَ قَ َوَ نَ عَ َاللَ َىَ ضَ رَ َرَ مَ عَ َنَ ابَ َنَ عَ  َو س لَ َيَ بَ النَ َنَ : َع ل ي و  َأَ الَ قَ َوَ ن اَ ََمَ ص ل ىَاللّو  َمَ كَ لَ كَ و ََاعَ رَ َمَ كَ لَ كَ ََل َ:

 ....الخَ)رواهَالمسلم(َوَ ت يََ عَ ارَ َنَ عَ َولَ ئَ سَ مَ 
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Artinya: Ibnu Umar r.a. mengatakan bahwa Nabi SAW. Bersabda, 

“ketahuilah bahwa masing-masing kamu adalah pengembala 

(pemimpin) dan masing-masing kamu harus bertanggung jawab 

atas kepemimpinanmu itu….” (H.R Muslim)
69

 

Kepemimpinan dalam Islam tidak terlepas dari kepemimpinan 

Rasulullah SAW sebagai tokoh sentral yang wajib dijadikan tolok ukur dan 

teladan dalam membentuk kepemimpinan dalam Islam.  Kepemimpinan 

Islam pada masa Rasulullah tidak dapat dipisahkan dengan pribadi Nabi 

sebagai teladan umat Islam yang memiliki integritas dan kemampuan yang 

luar biasa dalam memimpin umat. Belajar dari pribadi Rasulullah tersebut, 

maka pemimpin yang efektif hendaknya memiliki sifat-sifat sebagai berikut, 

yaitu shidiq, amanah, tabligh, serta fathanah.70 

Dalam Islam kepemimpinan identik dengan istilah Qiyadah atau Imam 

hanyalah seseorang yang dipilih oleh umat untuk menjadi mandataris dan 

menangani kepentingan serta kebutuhan umat. Karena itu umat 

berkewajiban untuk menyampaikan nasehat bila dipandang perlu. Bahkan ia 

wajib memberikan kontrol maupun bimbingan. Selain itu, ia berhak 

memecatnya jika terdapat alasan-alasan yang sah, seperti halnya berlaku 

dalam hubungan seseorang terhadap orang lain yang diberinya mandat. 

Dalam Islam kepemimpinan identik dengan istilah khalifah yang 

berarti wakil. Pemakaian kata khalifah setelah Rasulullah SAW wafat 

menyentuh juga maksud yang terkandung dalam perkataan amir atau 

penguasa. Kedua istilah itu dalam bahasa Indonesia disebut pemimpin 

formal. Sebagaimana firman Allah dalam surat al Baqarah (2) ayat 30: 
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إذِ    نهِ   زَثُّكَ  قبَلَ  ََ
َ ٱ فِٓ جَبعِم   إوِِّٓ ئكَِخِ مَهَ    خَهِ  ضِ ز  ل 

  ٕفخَ  
Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 

sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 

bumi” (QS. (2):30) 

 

Selain itu, kata khalifah disebutkan juga dalam kata ulil amri yang 

satu akar dengan kata amir sebagaimana disebutkan di atas. Kata ulil amri 

berarti pemimpin tertinggi dalam masyarakat Islam sebagaimana firman 

Allah dalam surat Al Nisa (4) ayat 59: 

بََٔ    ُ   نَّرِٔهَ ٱ أٍَُّٔ َ ٱ أطَِٕعُُاْ  اْ ءَامَىُ أطَِٕعُُاْ  للَّّ سُُلَ ٱ ََ نِٓ نسَّ َْ أُ َ ٱ ََ    ىكُم   مِ  سِ م  ل 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah 

Rasulnya dan ulil amri di antara kamu” (QS (4):59) 

 

Berdasarkan ayat Al-Qur’an tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kepemimpinan Islam adalah kegiatan menuntun, membimbing, memandu 

dan menunjukkan jalan yang di ridhai Allah SWT. 

Dalam ajaran Islam, seorang pemimpin harus mampu dan dapat 

menempatkan diri sebagai pembawa obor kebenaran dengan memberi 

contoh yang baik, karena pemimpin adalah uswatun hasanah.
71

 Menurut 

konsep Al Quran ada lima syarat kepemimpinan yang harus dikembangkan, 

yaitu: 

a. Beriman dan bertakwa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A’raf 

ayat 76:
72

 

َ  زكَ  س  ٱ نَّرِٔهَ ٱ قبَلَ  ْ  ٱثِ  إوَِّب اْ جسَُ ًِ  ءَامَىزمُ نَّرِ   ۦثِ
   ٦٧ فسَُِنَ كَ 

Artinya: “Orang-orang yang menyombongkan diri berkata: 

sesungguhnya kami (orang-orang kafir) adalah orang-orang yang 

tidak percaya kepada apa yang kamu imani”. 
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b. Berilmu pengetahuan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-

Mujadalah ayat 11:
73

 

بََٔ    ُ   نَّرِٔهَ ٱ أٍَُّٔ ُ ٱ سَحِ ٔفَ   سَحُُاْ ف  ٱفَ  هسِِ مَجَ  ن  ٱ فِٓ رفَسََّحُُاْ  نكَُم   قِٕمَ  إذَِا اْ ءَامَىُ إذَِا نكَُم    للَّّ  قِٕمَ  ََ

ُ ٱ فعَِ ٔسَ   وشُزَُاْ ٱفَ  وشُزَُاْ ٱ ُ ٱََ  ۚ  ٖ  ذدَزَجَ   مَ عِه  ن  ٱ أَُرُُاْ  نَّرِٔهَ ٱََ  مِىكُم   ءَامَىُُاْ  نَّرِٔهَ ٱ للَّّ  ثمَِب للَّّ

   ١١ ٖ  خَجِٕس مَهُُنَ رعَ  

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman apabila dkatakan kepadamu: 

berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah 

niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila 

dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah 

akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah 

maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 

 

c. Kemampuan menyusun perencanaan dan evaluasi. Sebagaimana firman 

Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 18:
74

 

بََٔ    َ ٱ رَّقُُاْ ٱ ءَامَىُُاْ  نَّرِٔهَ ٱ أٍَُّٔ ن   للَّّ ب ٖ  سوفَ   زىَظسُ  ََ َ  ٱ رَّقُُاْ ٱََ  ۚ  ٖ  نغَِد قدََّمَذ   مَّ َ ٱ إنَِّ  للَّّ  خَجِٕسُ   للَّّ

   ١١ مَهُُنَ رعَ   ثمَِب

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah 

dan hendaklah setiap orang memperhatikn apa yang telah 

diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah 

sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu 

kerjakan”. 

 

d. Mempunyai kekuatan mental melaksanakan kegiatan. Sebagaimana 

firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 114:
75

 

مَه   ىعََ  مِمَّه همَُ أظَ   ََ ِ ٱ جِدَ مَسَ   مَّ ّ   ۥمًُُ س  ٱ فٍِٕبَ كَسَ ٔرُ   أنَ للَّّ سَعَ   خَسَاثٍِبَ    فِٓ ََ
نَ   َْ  كَبنَ  بمَ  ئكَِ أُ

و  ٱ فِٓ نٍَمُ   ئفِِٕهَ  خَب   إلَِّّ  خُهٌُُبَ  ٔدَ   أنَ نٍَمُ   نٍَمُ   ٖ  ْخِز   ٕبَندُّ  ٖ  عَظِٕم عَرَاة   خِسَحِ ل   ٱ فِٓ ََ
١١٤ 

 
Artinya: “Dan siapa yang lebih zhalim dari pada orang yang melarang 

di masjid-masjid Allah untuk menyebut nama-Nya dan 

berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak pantas 

memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah, mereka 

mendapat kehinaan di dunia dan akhirat mendapat azab yang 

berat”. 
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e. Mempunyai kesadaran dan tanggungjawab moral, serta mau menerima 

kritik. Sebagaimana firman Allah dalam surat As-Shaff ayat 2-3:
76

 

بََٔ     ِ ٱ عِىدَ  زبًمَق   كَجسَُ  ٢ عَهُُنَ رفَ   لَّ  مَب رقَُُنُُنَ  نمَِ  ءَامَىُُاْ  نَّرِٔهَ ٱ أٍَُّٔ  لَّ  مَب رقَُُنُُاْ  أنَ للَّّ

   ٣ عَهُُنَ رفَ  
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman mengapa kamu mengatakan 

sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangat dibenci Allah 

jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan”. 

 

Menurut ajaran Islam, setiap orang yang hidup di dunia ini adalah 

secara otomatis menjadi seorang pemimpin sebagaimana Hadits yang 

diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar. 

Berdasarkan Al-Quran dan Hadits di atas menunjukkan bahwa 

kepemimpinan Islam adalah kegiatan menuntun, membimbing, memandu, 

dan bertanggungjawab terhadap tugas kepemimpinannya untuk meraih 

mardhatillah. 

2. Budaya Religius Perspektif Islam 

Islam telah mendorong para pemeluknya untuk menciptakan 

kebudayaan dengan berbagai segi, dorongan tersebut dapat dikaji dari 

ajaran Al-Quran sebagai berikut: 

a. Mendorong para pemeluknya agar selalu menggali hal-hal yang baru 

atau mengadakan barang yang belum ada, merintis jalan yang belum 

ditempuh serta membuat inisiatif dalam hal keduniaan yang memberi 

manfaat pada masyarakat. Hal ini dapat dipahami dari QS. Al-Insyirah 

ayat 7-8:
77

 

ّ    ٦ وصَت  ٱفَ  ذَ فسََغ   فإَذَِا  إنَِ    ١ غَتز  ٱفَ  زَثِّكَ  ََ
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Artinya: “Maka apabila engka telah selesai (dari sesuatu urusan, 

tetaplah bekerja keras  (untukurusan yang lain). Dan hanya 

kepada Tuhanmulah engkau berharap”. 

 

b. Menyuruh pemeluknya untuk memeriksa dan menerima kebenaran dari 

mana dan dari siapa datangnya, dengan catatan melalui proses seleksi, 

sehingga dapat menemukan ide, gagasan, teori, atau pandangan yang 

sesuai dengan petunjuk-Nya Q.S. Az-Zumar ayat 17-18:
78

 

 ٱ زىَجَُُاْ ج  ٱ نَّرِٔهَ ٱََ 
ُ   جدٌَُُبَٔعَ   أنَ غُُدَ نطَّ  أوَبَثُ ِ ٱ إنَِّ اْ ََ ِ   جشُ  ن  ٱ نٍَمُُ  للَّّ س   سَ  ١٦ عِجبَدِ  فجَشَِّ

ُ  ن  ٱ زمَِعُُنَ ٔسَ   نَّرِٔهَ ٱ    ۥ  سَىًَُ أحَ   فَٕزََّجعُُِنَ  لَ قَ
نَ   َْ ُ  ٱ ٍمُُ ٌدََى   نَّرِٔهَ ٱ ئكَِ أُ   للَّّ

نَ   َْ أُ نُُاْ  ٌمُ   ئكَِ ََ َْ  أُ

َ ٱ    ١١ تِ جَ  ن  ل 
Artinya: “Dan orang-orang yang menjauhi thagut (yaitu) tidak 

menyembahnya dan kembali kepada Allah, mereka pantas 

mendapat berita gembira, sebab itu sampaikanlah kabar 

gembira itu kepada hamba-hamba-Ku. Yaitu mereka yang 

mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik 

diantaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi 

petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang 

mempunyai akal sehat”. 

 

c. Hadits Rasulullah yakni: 

ًِ  ٔسَْزطَِعْ  نمَْ  بءِنْ فَ  ثِٕدَِيِ  فهَٕغسي مُىْكَسًا زَاءَمِىْكُمْ  مَهْ  ًِ  ٔسَْزطَِعْ  نمَْ  فبَءِنْ  فجَهِسَِبوِ ذَانكَِ  فجَقِهَْجِ ََ 

ْٔمَبنْ  اضَْعَفُ   الِّْ
Artinya: “Barang siapa diantara kamu melihat kemungkaran, hendaklah 

ia mencegah dengan tangannya (kekuasaan), jika tidak 

mampu hendaklah dicegah dengan lidahnya, dan kemudian 

tidak mampu juga, maka hendaklah dicegah dengan hatinya. 

Yang demikian itulah selemah-lemahnya iman”.
79
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan 

menggunakan jenis penelitian fenomenologis terhadap Kepemimpinan Kepala 

Madrasah Dalam Penerapan Budaya Religius di MTs An Nuqayah Putri 

Guluk-Guluk Sumenep Madura. Pendekatan kualitatif dipilih karena peneliti 

bermaksud mendiskripsikan bagaimana kebijakan, bimbingan, da keteladanan 

kepala madrasah sebagai pemimpin dalam penerapan budaya religius. 

Untuk mengungkap dan mendeskripsikan fokus penelitian diperlukan 

pengamatan yang mendalam pada situasi yang wajar atau alamiah dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga diperoleh gambaran yang 

holistik integral dan komprehensif. Melalui pendekatan kualitatif dapat 

dihasilkan pemahaman atas makna substantif disegala hal yang menumpuk, 

peristiwa sosial, dan prilaku subjek yang berkaitan dengan fokus penelitian. 

Penelitian kualitatif memiliki beberapa karakteristik yaitu, 1) 

berlangsung dalam latar yang alamiah; 2) peneliti sendiri merupakan instrumen 

atau alat pengumpul data yang utama; 3) analisis data dilakukan  secara 

induktif.80 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menekankan pada hasil 

pengamatan peneliti, sehingga peneliti menyatu dengan situasi dan masalah 
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yang diteliti. Kehadiran peneliti adalah satu unsur penting dalam penelitian 

kualitatif. Peneliti merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, dan pada 

akhirnya menjadi pelopor penelitiannya. Maka dalam penelitian ini, Peneliti 

turun langsung ke lapangan untuk mengambil data baik dari informan maupun 

dari lembaga.81 

C. Lokasi  Penelitian 

Adapun lokasi penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah di 

MTs 1 An-nuqayah putri, Guluk-guluk. Karena di lembaga ini memiliki 

budaya religius yang cukup konsisten dalam pengaplikasiannya yang mana hal 

itu terlihat dalam kegiatan keseharian baik dalam sikap dan berprilaku. Budaya 

religius merupakan jantung dari sebuah organisasi dan merupakan ciri khas 

bagi suatu lembaga. Budaya organisasi yang sesuai dengan norma dan nilai 

yang berlaku di dalam Islam dan masyarakat dan memiliki daya tarik tersendiri 

bagi masyarakat dalam memandangnya. Sepele namun sangat sulit dalam 

mempertahankannya seperti yang terjadi di MTs 1 An-nuqayah putri, Guluk-

guluk. Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian ini untuk mengetahui 

bagaimana pola kepemimpinan yang dilakukan oleh kepala madrasah dalam 

penerapan budaya religius. 

 

D. Data dan Sumber Data 

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian, menurut Suharsimi 

Arikunto adalah subjek dimana data diperoleh.82 Data kualitatif adalah apa 

yang dikatakan oleh orang-orang berkaitan dengan seperangkat pertanyaan 
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yang diajukan oleh peneliti. Apa yang orang katakan, menurut Michael Quin 

Patton sebagaimana dikutip oleh Rulam Ahmadi merupakan sumber utama 

data kualitatif, apakah yang mereka katakan diperoleh secara verbal melalui 

suatu wawancara atau dalam bentuk tertulis melalui analisa dokumen atau 

respon survey. 

Data dalam penelitian tentang kepemimpinan kepala madrasah dalam 

menerapkan budaya religius di MTs 1 An Nuqayah Guluk-Guluk ini terdiri 

dari orang-orang yang menguasai berbagai informasi dalam hal kepemimpinan 

kepala madrasah dalam kebijakan, bimbingan dan keteladanan yang dilakukan 

dan kegiatan-kegiatan dalam rangka penerapan budaya religius bagi seluruh 

warga madrasah. 

Sehubungan dengan wilayah sumber data yang dijadikan sebagai subjek 

penelitian ini ada dua yaitu: 

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau 

petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.83 Sumber data primer dalam 

penelitian ini adalah orang yang banyak tahu dan berkecimpung langsung di 

MTs 1 Putri An Nuqayah Guluk-Guluk Sumenep, yaitu: kepala madrasah, 1 

guru senior, Kabag. Tata Usaha, Bagian Bimbingan Konseling dan salah 

satu siswa di MTs 1 An-nuqayah putri, Guluk-guluk. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk 

dokumen-dokumen, misalnya data mengenai keadaan struktur organisasi 
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Mts 1 an-nuqayah, data mengenai produktivitas suatu lembaga dan 

sebagainya.84 Sedangkan data sekunder yang diperoleh penulis adalah data 

yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang berkaitan berupa data-data 

madrasah dan berbagai literatur yang relevan dengan pembahasan. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini diawali dengan peneliti 

mengumpulkan dokumen, buku, jurnal atau bahan tertulis lain yang sesuai dan 

mendukung bagi penelitian ini. Kemudian baru dilakukan tiga metode 

pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Observasi 

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan 

pengamatannya melalui hasil kerja pancaindera mata serta dibantu dengan 

pancaindera lainnya.85 Observasi bisa diartikan pengamatan dan pencatatan 

dengan sistematik fenomena-fenomena yang diteliti.
86

 

Dalam mengadakan observasi sebaiknya dilakukan sesuai dengan 

kenyataan, melukiskannya secara tepat dan cermat terhadap apa yang 

diamati, mencatatnya dan kemudian mengolahnya dengan baik. 

Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui kebijakan kepala 

madrasah sebagai pemimpin dalam penerapan budaya agama, kemudian 

dilanjutkan dengan bimbingan kepala madrasah sebagai pemimpin dalam 

menerapkan budaya agama dan keteladanan kepala madrasah sebagai 
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pemimpin dalam menerapkan budaya agama di lingkungan MTs 1 An-

nuqayah Putri, Guluk-Guluk Sumenep. 

2. Interview 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan 

tersebut.87 Metode interview ini peneliti gunakan dengan tujuan untuk 

memperoleh data yang berkaitan dengan kepemimpinan kepala madrasah 

dalam penerapan budaya religius di MTs 1 An-nuqayah Putri, Guluk-guluk. 

Dalam memilih informan pertama yang dipilih yang memiliki kriteria: 

a) subjek cukup lama dan intensif menyatu dengan medan aktivitas yang 

menjadi sarana penelitian; b) subjek yang masih aktif terlihat dilingkungan 

aktivitas yang menjadi sasaran penelitian; c) subjek yang masih mempunyai 

waktu untuk dimintai informasi, dan relatif memberikan informas yang 

sebenarnya, sumber ini adalah kepala madrasah, guru senior bidang studi, 

Kabag. TU, Bag. BK serta perwakilan siswa di MTs 1 An-nuqayah Putri, 

Guluk-guluk. Wawancara yang dilakukan dengan informan meliputi, 

kebijakan kepala madrasah, keteladanan, pembinaan/bimbingan yang 

dilakukan kepala madrasah sebagai pemimpin dalam penerapan budaya 

religius.  

Hal-hal yang diamati dalam penelitian ini secara garis besar dapat 

disajikan pada tabel berikut ini: 
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Tabel 3.1 

Butir Pedoman Wawancara 

No.  Jenis yang diamati Keterangan 

1. Kondisi fisik: 

 Situasi lingkungan madrasah 

 Sarana prasarana 

Kegiatan yang menarik dan 

penting didokumentasikan 

2.  Suasana penerapan budaya agama 

 Kegiatan pendidikan yang bersifat 

religius 

 Keadaan penerapan budaya agama 

Dapat diperjelas dengan 

wawancara 

3.  Kebijakan yang dilakukan kepala 

madrasah sebagai pemimpin 

lembaga 

 Bimbingan yang dilakukan kepala 

madrasah 

 Keteladanan yang dicontohkan 

kepala madrasah 

Dapat diperdalam dengan 

penjelasan wawancara dan 

observasi 

4. Kegiatan lain yang berhubungan 

dengan penelitian 

 

 Sumber: Data Primer diolah, 2017 

3. Dokumentasi  

Adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkip, buku, dan lain sebagainya. Dokumentasi yang penulis 

gunakan adalah dengan mengambil kumpulan data yang ada di kantor MTs 

1 An-nuqayah Putri, Guluk-guluk maupun dokumen lainnya. 

Tabel dokumentasi yang diharapkan adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 

Butir Dokumentasi  

No. Jenis dokumen yang diharapkan Keterangan 

1.  Dokumen profil, visi dan misi 

madrasah. 

 Dokumen kepala madrasah, guru, 

karyawan dan siswa. 

 Dokumen data-data yang terkait dengan 

penerapan budaya agama. 

 Dokumen foto-foto kegiatan dalam 

rangka penerapan budaya agama. 

 Dokumen prestasi siswa yang berkaitan 

dengan penerapan budaya agama. 

 

 Sumber: Data Primer Diolah, 2017 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data menurut Michael Quin Patton sebagaimana dikutip oleh 

Lexy J Moleong adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke 

dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. 
88

 

Tehnik analisis data merupakan tahapan tindak lanjut dari terkumpulnya 

data. Secara definitif, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

dokumentasi.
89

 

Data yang terkumpul diolah oleh peneliti dan dianalisis menggunakan 

metode deskriptif kualitatif yaitu dengn mendeskripsikan secara menyeluruh 

data yang diperoleh selama proses penelitian. Miles Hiberman mengungkap 

dalam Nusa Putra bahwa dalam mengolah data kualitatif dilakukan melalui 
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tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
90

 Berikut merupakan 

alur analisis data dapat diilustrasikan seperti dalam gambar: 

       Gambar 3.1 
          Bagan Alur Analisis Data 

 

PENGUMPULAN DATA 

 WAWANV  

REDUKSI DATA 

 

 

PENYAJIAN DATA 

  

 

PENARIKAN KESIMPULAN 

 

     Sumber: Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatif,  

     Kualitatif, Dan R&D, 2010 

 

1. Pengumpulan Data 

Setelah data terkumpul, peneliti akan menyiapkan data yang sudah 

terkumpul dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengumpulan 

data ini bertujuan untuk mempermudah pengolahan data yang telah 

didapatkan. Data-data yang terkumpul yang berkenaan dengan fokus 

penelitian yang dicari. 
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2. Reduksi Data 

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dan penting 

kemudian dicari tema dan polanya. Pada tahap ini peneliti memilah 

informas yang relevan dan yang tidak relevan dengan penelitian. Setelah 

direduksi data mengerucut, semakin sedikit dan semakin mengarah ke inti 

permasalahan sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih jelas 

mengenai objek penelitian.
91

 Pada tahapan ini peneliti akan memilah-milih 

data yang sesuai dengan fokus penelitian. 

3. Penyajian Data 

Setelah dilakukan reduksi data, selanjutnya data tersebut akan diolah 

dan dipaparkan. Paparan data atau penyajian adalah penyajian data hasil 

penelitian. Dalam hal ini Miles Hiberman menyatakan bahwa yang paling 

sering digunkan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 

teks yang bersifat naratif. Penyajian data (data display) juga merupakan 

pemaparan data matang dari hasil data mentah dalam reduksi data, yakni 

memaparkan data inti dari hasil penelitian yang terdapat dalam reduksi 

data.
92

 Peneliti akan menyajikan data yang telah direduksi sesuai dengan 

fokus penelitian baik berbentuk uraian singkat, bagan, gambar, atau uraian 

panjang yang bersifat naratif. 

4. Penarikan Kesimpulan (Verification) 

Tahap akhir dalam pengolahan data atau verifikasi dalam penelitian 

kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. 

Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu subjek ang 
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sebelumnya masih remang-remang atau gelap, sehingga setelah diteliti 

menjadi jelas. Hal ini dapat dibuktikan setelah penemuan bukti selama 

penelitian. Kesimpuan dapat berupa hubungan kausalitas interaktif, 

hipotesis atau teori.
93

 Peneliti akan menyimpulkan data yang diperoleh 

sesuai fokus penelitian dan dapat digunakan pada tahapan berikutnya dan 

dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. 

 

G. Pengecekan Keabsahan Data 

1. Pengecekan keabsahan data akan dilakukan terhadap sumber dan bahan data 

dengan validitas interbal (credibility). Sebagaimana telah diketahui, 

pandangan umum tentang data penelitian yang diperoleh dalam penelitian 

kualitatif cenderung individualistik dan sangat dipengaruhi oleh pandangan 

peneliti. Oleh karena itulah diperlukan proses pengecekan keabsahan data 

untuk memaksimalkan objektivitas data yang akan menjadi bahan 

penelitian.94  

2. Pengecekan terhadap sumber dan bahan data dilakukan dengan pola 

triangulasi. Jadi triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan dan 

mengecek suatu informasi yang diperoleh dari kepala madrasah, guru 

senior, Kabag. Tata Usaha, Bagian Bimbingan Konseling, dan salah satu 

siswi MTs 1 Puri An Nuqayah. Sedangkan trianglasi data akan dilakukan 

dengan membandingkan data wawancara dengan observasi dengan 

dokumentasi, dan dokumentasi dengan data pengamatan. Dengan 

perbandingan ini dapat menyatukan persepsi atas data yang diperoleh. 
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BAB IV 

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN 

A. Deskripsi Umum Kondisi Lokasi Penelitian 

1. Profil MTs 1 Putri An Nuqayah  

MTs. 1 Putri Annuqayah terletak di sebelah barat kota Sumenep 

(±49 km) tepatnya di Pondok Pesantren Annuqayah. Pada mulanya, 

madrasah ini merupakan Madrasah Tsanawiyah 1 Annuqayah yang terdiri 

dari siswa putra dan putri dengan lokasi kelas yang agak berjauhan (+400 

m). Namun, karena perkembangan kuantitas, maka pada tahun 2005/2006, 

Yayasan Annuqayah dengan didukung oleh komite madrasah telah 

memandang layak MTs. 1 Annuqayah bagian putri untuk mengelola sendiri 

dengan nama MTs. 1 Putri Anuuqayah serta  Mempercayakan manajemen 

pengelolaannya kepada Drs. K.H. Moh. Syafi’ie Anshari sebagai kepala 

Madrasah pertama di Madrasah Tsanawiyah 1 Putri Annuqayah dan pada 

tahun 2011-2012 MTs. 1 Putri Annuqayah telah terakreditasi B. 

Hingga saat ini kepercayaan masyarakat terhadap MTs 1 Putri 

Annuqayah Guluk-Guluk pun terus meningkat. Terbukti dari terus 

meningkatnya jumlah pendaftar setiap tahunnya hingga pada tahun 

2016/2017, MTs. 1 Putri Annuqayah menambah satu lokal kelas lagi, yang 

semula 22 lokal kelas menjadi 23 lokal kelas, yaitu 20 kelas regular dan 3 

kelas program keagamaan yang lebih concern pada pengetahuan agama., 

dengan total siswa ±900 orang. 
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2. Visi dan Misi MTs 1 Putri Annuqayah 

a. Visi 

Terbentuknya lembaga yang mencetak insan kamil yang berbudi 

luhur berdasarkan iman dan taqwa (IMTAQ) dan berpaham ahl al-

sunnah wa al-jama’ah. 

b. Misi 

1) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, sehingga 

setiap siswa berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang 

dimiliki, baik Imtaq (rohani), Iptek, maupun akhlakul karimah (budi 

pekerti). 

2) Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama Islam dan budaya 

bangsa, sehingga menjadi arif dalam bertindak dan bertingkah laku. 

3) Menumbuhkan semangat dan ketangguhan secara intensif kepada 

seluruh warga madrasah, sehingga termotivasi untuk berprestasi 

tinggi. 

4) Mendorong dan membantu siswa untuk mengenali potensi dirinya, 

sehingga tumbuh dan berkembang secara utuh dan optimal (insan 

kamil). 

5) Menerapkan manajemen partisipasif dengan melibatkan seluruh 

warga madrasah dan kelompok berkepentingan yang terkait dengan 

madrasah (stakeholders). 

3. Tenaga Pengajar 

Tenaga pendidik telah berijazah S1 dan S2, terdiri dari pengasuh di 

lingkungan PP. Annuqayah, putra putri pengasuh, dan para ustadz/ustadzah 
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lulusan terbaik di Institusi Tertinggi lembaga pendidikan PP. Annuqayah 

ataupun perguruan tinggi terkemuka lain yang telah bersertifikasi dan 

mendapatkan pelatihan keguruan, baik regional maupun nasional, serta fac 

di bidang ajarnya masing-masing. 

4. Sistem Pembelajaran 

Sistem pembelajaran di MTs. 1 Putri Annuqayah menerapkan 

sistem pembelajaran berbasis KTSP sesuai peraturan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Agama pusat, dengan 

selalu mengembangkan media dan metode pembelajaran aktif, inovatif, 

kreatif, efektif dan mengasyikkan (PAIKEM). 

5. Program Pilihan 

1. Khusus keagamaan (Kelas A), fullday school 

2. Reguler (Kelas B s.d H) 

6. Jumlah Warga Madrasah 

1. Guru   : 52 

2. Pegawai   : 9 

3. Seluruh siswa  : 964 

7. Fasilitas Madrasah 

Untuk mendukung upaya peningkatan mutu pendidikan dan 

pelayanan siswa, MTs. 1 Putri Annuqayah menyediakan beberapa fasilitas 

yang representatif meliputi: 

a. Ruang kelas  

b. Perpustakaan 

c. UKS 
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d. Kantor DPS-OSIS 

e. Ruang Multimedia 

f. Kamar Kecil 

g. Ruang Auditorium 

h. Ruang BK 

i. Istana Kreasi Siswa 

j. Kantin Sehat  

k. Ruang Laboratorium 

 

B. Paparan Data Penelitian 

Di bawah ini peneliti akan memaparkan tentang kepemimpinan kepala 

madrasah dalam penerapan budaya religius yang diteliti melalui wawancara, 

bertanya dan mendatangi langsung ke lokasi MTs 1 Putri An Nuqayah Putri 

guluk-guluk sumenep. Berikut peneliti uraikan pendapat-pendapat beliau 

terhadap kepemimpinan kepala madrasah dalam penerapan budaya religius di 

MTs 1 Putri An Nuqayah Putri: 

1. Kebijakan Kepala Madrasah Sebagai Pemimpin Dalam Penerapan 

Budaya Religius 

Kemajuan suatu organisasi lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh 

kompetensi pemimpinnya, baik kompetensi kepribadian, kewirausahaan, 

sosial, supervisi maupun kompetensi manajerialnya. 

Kepala madrasah sebagai manajer harus memahami proses manajemen 

yakni kerjasama suatu kelompok untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan dan kerjasama itu perlu diatur dan dikelola dengan baik. Salah 
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satu aspek manajerial yang akan dibahas adalah tentang kebijakan kepala 

madrasah dalam menerapkan budaya religius di MTs 1 Putri An Nuqayah 

Guluk-guluk. 

Bapak Annas adalah kepala madrasah di MTs 1 Putri An Nuqayah 

Putri. Beliau adalah orang kedua yang dipercaya untuk mengelola MTs 1 

Putri An Nuqayah Putri karena sifat dan sikap beliau yang sangat santun 

sehingga dipercaya untuk menjadi pemimpin di madrasah tersebut 

meskipun beliau bukan dari keluarga pesantren.  

Peneliti bertanya kepada Bapak Annas selaku kepala madrasah seperti 

apa madrasah yang berbudaya religius? Beliau menjawab bahwa madrasah 

yang memiliki budaya religius adalah madrasah yang setiap waktu baik dari 

sikap dan prilaku itu berpatokan kepada nilai-nilai keislaman yang mana 

sikap tersebut tidak hanya terbatas pada ibadah mahdlah saja, sebagaimana 

berikut: 

“Budaya religius di madrasah tentunya setiap saat karena 

budaya religius adalah kebiasaan yang identik dengan nilai-nilai 

Islam sehingga setiap tindakan dan prilaku seharusnya berpatokan 

kepada nilai-nilai Islam jadi budaya religius tidak hanya terfokus 

pada ibadah mahdlah saja artinya tidak hanya hubungan kepada 

Allah saja akan tetapi, kepada sesama manusia dan lingkungan juga. 

Pada setiap kegiatan-kegiatan budaya religius harusnya menjadi citra 

di madrasah itu sendiri”
95

 

 

Peneliti bertanya kepada Bapak Annas selaku kepala madrasah 

mengenai bagaimana kebijakan yang dilakukan kepala madrasah dalam 

penerapan budaya religius? Beliau menjawab bahwa sebagai kepala 

madrasah kebijakan yang dilakukan adalah mengadakan kerjasama dengan 
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pesantren dan wali santri dalam rangka penerapan budaya religius. 

Sebagaimana berikut: 

“Karena madrasah ini tidak terpisahkan dengan kegiatan 

pesantren seharusnya bukan hanya madrasah saja, tapi kegiatan 

secara terintegrasi semuanya mengadopsi nilai-nilai Islam karena 

pesantren juga mengadopsi nilai-nilai religius atau keislaman. Jadi 

keduanya antara madrasah dan pesantren bekerjasama dalam 

menerapkan budaya religius tersebut karena madrasah tidak 

terpisahkan dengan nilai-nilai pesantren agar bagaimana dalam 

setiap kegiatan-kegiatannya bernafaskan Islam”.
96

 

 

Dari pemaparan di atas menunjukkan bahwa kepala madrasah dalam 

menerapkan budaya religius tidak hanya bergerak sendiri, ada banyak pihak 

yang dilibatkan agar penerapannya berjalan sesuai dengan yang diinginkan. 

Karena MTs 1 Putri An Nuqayah merupakan lembaga yang berada di 

bawah naungan pesantren sehingga untuk menciptakan sebuah budaya 

religius yang utuh diperlukan usaha dan kerjasama dari berbagai pihak, 

salah satunya madrasah bekerjasama dengan pihak pesantren masing-

masing daerah untuk memantau prilaku siswa. 

Peneliti bertanya kepada Ibu roziqoh selaku guru  tentang bagaimana 

kebijakan yang dilakukan kepala madrasah dalam penerapan budaya 

religius? Beliau menjawab bahwa selain adanya kerjasama antara madrasah 

dan pesantren juga dilakukan adanya pembiasaan yang juga didukung 

dengan adanya perencanaan kegiatan-kegiatan yang sifatnya religius. 

Sebagaimana ibu roziqah (salah satu guru senior) mengatakan: 

“Perencanaan pasti ada dan hal itu kami lakukan setiap saat 

karena selain lembaga ini adalah lembaga yang berada dibawah 

naungan pesantren juga madrasah ini termasuk tumpuan harapan-

harapan para orang tua. Perencanaan yang kami lakukan ya dengan 
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membiasakan semua warga madrasah bersikap dan bersifat sesuai 

nilai-nilai Islam dan hal itu tidak hanya kepada sesama manusia saja 

tapi kepada lingkungan juga. Selain itu, agar sikap siswa selama 24 

jam itu dapat terkontrol tingkah lakunya walaupun pada keyataannya 

tidak semua warga madrasah selalu dapat berprilaku sesuai tuntutan 

agama dikarenakan banyak faktor kadang ada yang tidak terkendali 

dan tidak bisa mengendalikan, pihak madrasah melakukan koordinasi 

atau kerjasama dengan pihak pesantren setiap daerah”.
97

 

 

Kepala madrasah (Bapak Annas) berpendapat mengenai bagaimana 

kebijakan yang dilakukan kepala madrasah dalam penerapan budaya 

religius? Beliau mengatakan bahwa salah satu cara agar madrasah dapat 

menerapkan budaya religius yakni dengan pembiasaan. Karena pembiasaan 

berprilaku religius akan berpengaruh terhadap kepribadian anak didik baik 

di lingkungan madrasah maupun dilingkungan keluarga dan masyarakat 

sekitarnya. Sebagaimana berikut: 

“Bagian dari perencanaan kami ya tentunya dengan membiasakan 

atau pembiasaan berprilaku religius setiap saat karena kami yakin dengan 

pembiasaan itu akan menjadikan siswa ataupun warga madrasah lainnya 

terbiasa untuk berbuat sesuai etika dan kami berharap dari kebiasaan itu 

akan menjadi karakter dan akan teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari 

baik itu di madrasah maupun di masyarakat nantinya”.
98

 

 

Selain itu, sehubungan dengan bagaimana kebijakan yang dilakukan 

kepala madrasah dalam penerapan budaya religius? Kepala madarasah 

(Bapak Annas) mengatakan bahwa untuk menunjang penerapan budaya 

religius di madrasah kebijakan yang dilakukan oleh kepala madrasah yakni 

dengan adanya perencanaan berupa kegiatan-kegiatan yang bersifat 

religius. Kegiatan-kegiatan tersebut berupa kegiatan yang diadakan oleh 

pihak madrasah, guru dan dari siswa melalui OSIS. Bentuk-bentuk kegiatan 
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tersebut yaitu peringatan hari besar Islam atau peringatan hari Nasional 

(data sebagaimana terlampir), upacara/apel pagi, pembacaan juz’amma 

setiap hari sebelum jam pelajaran dimulai (data sebagaimana terlampir), 

adanya kerja bakti (data sebagaimana terlampir), istighasah baik tingkat 

siswa maupun guru, senyum salam sapa sopan santun, dan yang terpenting 

menghormati guru serta prilaku sehari-hari mencerminkan prilaku yang 

sesuai dengan ajaran Islam. Sebagaimana dikatakan: 

“Budaya yang ada di MTs ini bisa dilihat dengan diadakannya 

peringatan hari-hari besar Islam, melalui upacara/apel pagi, kerja 

bakti setiap minggu, baik istighasah tingkat siswa maupun guru yang 

diadakan setiap bulan dan istighasah di tingkat siswa diadakan setiap 

awal tahun dan akhir tahun untuk seluruh kelas VII, VIII, IX, dan juga 

siswa harus membaca juz’amma sebelum jam pelajaran dimulai 

biasanya ketika bel masuk berbunyi siswi harus masuk ke dalam kelas 

dan membaca juz’amma. Adanya  istighasah bertujuan untuk 

menajamkan dalam hal budaya religius itu sendiri karena 

bagaimanapun guru adalah ujung tombak di madrasah itu sendri”.
99

 

 

Hal senada juga dikemukakan salah satu guru (ibu Roziqoh) terkait 

bagaimana kebijakan yang dilakukan kepala madrasah dalam penerapan 

budaya religius? bahwa bentuk-bentuk kagiatan di madrasah tidak lepas 

dari tujuannya untuk menginternalisasikan nilai-nilai agama kepada siswa 

dan warga madrasah agar berbudaya religius. Dengan adanya kegiatan 

tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan 

seluruh warga madrasah. Sebagaimana perkataan beliau: 

“Kegiatan khusus biasanya pada saat peringatan hari besar 

Islam hal itu adalah salah satu kegiatan untuk menguatkan budaya 

religius, kemudian dengan aplikasi pada kehidupan sehari-hari. Ada 

juga kegiatan kerja  bakti yang dilakukan setiap minggu dalam rangka 

menjaga kebersihan, istighasah bersama, adanya pengajian kitab dan 
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juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan setiap harinya seperti 

membaca nadzam, juga tidak lepas dari pengawasan guru dan staff 

madrasah agar berprilaku, bersikap sesuai dengan ajaran Islam”.
100

 

 

Kegiatan yang dilakukan oleh madrasah tidak lepas dari pengawasan 

guru dan seluruh pihak madrasah karena penerapan budaya religius tidaklah 

mudah dalam pengaplikasiannya sehingga diperlukan kontrol dan 

pengawasan dari pihak madrasah itu sendiri. 

Akan tetapi, kegiatan-kegiatan yang ada di MTs 1 Putri An Nuqayah 

pada kenyatannya tidak berjalan 100% karena dalam kegiatannya secara 

individual maupun kelompok kadang kurang terkendali. Sebagaimana 

pernyataan kepala madrasah: 

“Menurut hemat saya MTs 1 Putri An Nuqayah tetap berbudaya 

religius dan mengajak berbudaya religius walaupun memang faktanya 

kalau dihadapkan pada sifat manusiawi terkadang ada kegiatan-

kegiatan yang kurang terkendali masuk ke dalam budaya religius itu 

sendiri baik tidak terkendali oleh kelompok itu sendiri maupun secara 

individu di dalam terapan prilaku sehari-hari itu sendiri.”
101

 

 

Tidak jauh berbeda dengan Pernyataan siswa kelas IX (Timanah) yang 

juga termasuk anggota OSIS terkait bagaimana kebijakan yang dilakukan 

kepala madrasah dalam penerapan budaya religius? Ia mengatakan 

terkadang kegiatan yang ada di madrasah tidak berjalan lancar karena 

masih ada sebagian siswa yang kurang berpartipasi dalam kegiatan dan juga 

kadang berbenturan dengan kegiatan di pondok daerah masing-masing 

seperti adanya kerja bakti karena alasan halangan dan sebagainya. 

Sebagaimana pernyataan: 
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“Ketika diadakan kerja bakti misalnya oleh OSIS siswa banyak 

yang kurang berpartisipasi dengan berbagai alasan dan mereka 

biasanya minta diizinkan kepada salah satu temannya yang hadir 

untuk disampaikan kepada ketua kelas. Karena ketika kegaitan 

berlangsung disamping OSIS yang mendampingi juga ketua kelas 

masing-masing yang mengabsen sehingga dapat diketahui siapa saja 

yang tidak hadir”.
102

 

 

Kepala madrasah berpendapat mengenai bagaimana kebijakan yang 

dilakukan kepala madrasah dalam penerapan budaya religius? Bahwa 

Selain perencanaan tersebut kebijakan yang dapat dilakukan kepala 

madrasah adalah dalam pengambilan keputusan. Berkaitan dengan tindakan 

kepala madrasah dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin di 

lembaga pendidikan yakni dengan melalui musyawarah. Sebagaimana 

perkataan kepala madrasah (Bapak Annas): 

“Kalau dalam pengambilan keputusan untuk suatu masalah 

tertentunya kami bermusyawarah dengan staf madrasah dan semua 

guru. Biasanya kami sebagai pemimpin jika terjadi permasalahan 

maka kami komunikasikan dengan semua pihak karena bagaimanapun 

madrasah ini milik bersama”.
103

 

 

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa kepala madrasah selalu 

berusaha demokratis dalam segala hal terutama dalam pengambilan 

keputusan, yang mana beliau selalu berusaha melibatkan bawahan dalam 

mencari solusi dalam setiap permasalahan. 

Berkaitan dengan bagaimana kebijakan yang dilakukan kepala 

madrasah dalam penerapan budaya religius? Bahwa kebijakan dalam 

pengambilan keputusan yang dilakukan kepala madrasah selain dengan 

jalan musyawarah yakni dengan adanya komunikasi yang baik dengan 
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berbagai pihak terkait dengan permasalahan yang dihadapi, misalnya ketika 

terjadi pelanggaran yang dilakukan siswa dalam berbudaya religius 

biasanya kepala madrasah mengkomunikasikannya dengan guru jika hal 

tersebut masih berlanjut maka kepala madrasah mengkomunikasikannya 

dengan wali kelas selanjutnya kepada BK, wali siswa dan pengurus 

pesantren untuk mencari solusi. Sebagaimana penyataan Bapak Annas 

selaku kepala madrasah: 

 “Kami sebagai pemimpin mengingatkan, mengajak agar selalu 

berprilaku sesuai nilai-nilai Islam atau dengan cara melalui guru, 

misalnya guru mendapatkan siswa berprilaku menyimpang lalu 

dikomunikasikan jika bisa langsung kepada siswa maka langsung 

ditegur jika tidak bisa maka dinaikkan kepada wali kelas lalu BK serta 

mengajak pengurus pesantren tersebut untuk mencari solusi bersama 

akan tetapi, jika tidak bisa berubah dari siswa tersebut maka 

dikomunikasikan dengan wali siswa artinya harus ada kerjasama dari 

berbagai pihak untuk mencapai budaya religius tersebut”.
104

 

 

Hal tersebut dibenarkan oleh bagian Bimbingan Konseling (ibu Arifah) 

terkait bagaimana kebijakan yang dilakukan kepala madrasah dalam 

penerapan budaya religius? bahwa harus ada komunikasi yang baik dari 

atasan dengan bawahan, sebagaimana berikut: 

“Iya biasanya jika terjadi permasalahan dengan siswa maka 

harus dikomunikasikan dari atasan kepada guru kalau bisa langsung 

ditegur ya kita langsung tegur tapi jika setelah itu masih tidak ada 

perubahan maka diberitahukan kepada wali kelas jika msih tidak ada 

perubahan maka langsung ke bagian bimbingan konseling tapi jika 

masih tidak ada perubahan selanjutnya kepada wali siswa dan 

pengurus pesantren daerah setelah itu baru diambil keputusan 

bersama”.
105
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Ketika terjadi suatu permasalahan dalam sebuah organisasi sudah 

seharusnya dalam pemecahan masalahnya melibatkan berbagai pihak agar 

memperoleh solusi yang terbaik. Hal itu terbukti ketika terjadi suatu 

pelanggaran dari salah satu siswa MTs 1 Putri An Nuqayah ada komunikasi 

yang baik dari kepala madrasah kepada bawahan, yaitu dari kepala 

madrasah kepada guru dan dari guru kepada wali kelas selanjutnya kepada 

BK dan kepada pihak pesantren daerah masing-masing dan alternatif yang 

terakhir kepada wali siswa itu sendiri. Hal itu memang seharusnnya 

dilakukan ketika terjadi permasalahan melibatkan berbagai pihak agar tidak 

timbul kesalahpahaman dari satu pihak kepada pihak lain. 

Sebagai kepala madrasah sudah seharusnya melakukan berbagai upaya 

agar madrasah yang dipimpinnya dapat berbudaya religius sesuai dengan 

yang diharapkan. Apalagi madrasah tersebut berada dibawah nangan 

pesantren sudah seharusnya menjadi citra dalam bersikap dan berprilaku 

sesuai ajaran Islam. Salah satu upaya yang dilakukan dengan adanya tatib 

(tata tertib) madrasah. Dengan adanya tata terib diharapkan seluruh warga 

madrasah dapat teratur, dan disiplin. Sebagaimana pemaparannya: “Salah 

satunya adanya tata tertib tentunya bagian dari kegiatan dari pengurus 

madrasah sebagai pelayan selain juga sebagai pemimpin. Dengan adanya 

tatib tersebut kami berharap semua warga madrasah dapat mematuhinya 

dan disiplin dalam segala hal”.
106

 

Kepala madrasah (Bapak Annas) menambahkan terkait bagaimana 

kebijakan yang dilakukan kepala madrasah dalam penerapan budaya 
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religius? Yakni dengan adanya tata tertib, akan tetapi adanya tatib tersebut 

masih kurang maksimal adanya karena tidak ada buku khusus untuk tatib 

yang bisa dijadikan pedoman bagi siswa dan tidak ada banner tatib di 

madrasah. Sebagaimana berikut: 

“Adanya tatib itu kurang maksimal keberadaannya karena 

biasanya tatib itu kami beritahukan pada saat orientasi siswa baru, 

kami masih belum membuat buku tatib yang harusnya di miliki oleh 

tiap-tiap siswa ya karena dananya belum ada, banner tenang tatib 

juga masih belum ada sebenarnya sudah ada rencana membuat 

banner tatib akan tetapi belum terlaksana”.
107

 

 

Berkaitan dengan bagaimana kebijakan yang dilakukan kepala 

madrasah dalam penerapan budaya religius? Beliau mengatakan bahwa 

dalam menjalankan tugas kepala madrasah selalu mengedepankan prinsip 

kepemimpinan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW seperti 

amanah, adil, musyawarah, dan amar ma’ruf nahi munkar. Sebagaimana 

pernyataan salah satu guru (Ibu roziqoh): 

“Menurut hemat saya kepala madrasah sepenuhnya sudah 

menjalankan prinsip itu, karena dalam kesehariannya saya lihat 

beliau amanah dapat kita lihat beliau mampu mengemban tugas yang 

dipercayakan kepada beliau sampai sejauh ini dengan menjadi kepala 

madrasah, beliau adil dalam memperlakukan karyawannya baik itu 

guru, dan staf madrasah yang lain. Ketika mengambil keputusan 

beliau melibatkan seluruh staf madrasah untuk solusi yang terbaik”.
108
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2. Bimbingan Yang Dilakukan Kepala Madrasah Dalam Penerapan Buda 

Religius 

Terkait bagaimana Bimbingan yang dilakukan kepala madrasah dalam 

penerapan budaya religius? maka kepala madrasah mengatakan bahwa 

bimbingan yang dilakukan untuk staf madrasah berbentuk arahan, ajakan. 

“Saya lebih kepada mengajak guru-guru itu tidak hanya sekedar 

mengajar tapi bagaimana mendidik. Dan pendidik yang baik itu lebih 

kepada keteladanan agar prilaku-prilaku guru menjadi teladan bagi 

siswa, itu yang saya lakukan. Sedangkan dalam hal metode mengajar 

itu saya serahkan sepenuhnya kepada guru bagaimana menggali, 

menerapkan pendidikan yang baik.”.
109

 

 

Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa kepala madrasah 

termasuk pemimpin yang terbuka atau bebas sehingga dalam hal 

pengembangan pembelajaran sepenuhnya diserahkan kepada kemahiran 

masing-masing guru. Hal yang terpenting yang perlu diperhatikan 

bagaimana guru menjadi panutan dan contoh yang baik bagi siswa dan 

menjadi pendidik yang membawa perubahan yang lebih baik bagi 

kehidupan siswa kedepannya. 

Demikian pula pendapat kepala TU mengenai bagaimana Bimbingan 

yang dilakukan kepala madrasah dalam penerapan budaya religius? ibu eli 

mengatakan bahwa kepala madrasah selalu mengayomi bawahan atau para 

stafnya. Hal tersebut menggambarkan bahwa kepala madrasah sebagai 

pemimpin selalau memastikan  bahwa tugas-tugas yang diberikan kepada 

bawahan dapat dimengerti dan dikerjakan dengan tepat. Sebagaimana 

pernyataan: 
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“Kepala madrasah itu pengayom dan pembimbing yang baik 

menurut saya, beliau selalu mengingatkan tugas atau apa yang belum 

kita kerjakan dengan  cara menanyakan. Bahkan beliau terkadang 

membantu kami para srafnya jika kami kurang faham dalam 

mengerjakan sesuatu”.
110

 

 

Demikian pula bapak Annas selaku kepala madrasah mengatakan 

terkait bagaimana Bimbingan yang dilakukan kepala madrasah dalam 

penerapan budaya religius? yaitu bimbingan yang dilakukan kepala 

madrasah dalam penerapan budaya religius kepada siswa juga berbentuk 

arahan, nasehat dan terkadang berupa teguran langsung. Sebagaimana 

pernyataannya“Biasanya yang kami lakukan ya dengan ajakan, nasehat 

atau tidak dengan teguran langsung jika ada siswa yang ketahuan dalam 

bersikap maupun berprilaku tidak sesuai nilai-nilai Islam”.
111

 

Salah satu guru, ibu roziqah mengatakan terkait bagaimana Bimbingan 

yang dilakukan kepala madrasah dalam penerapan budaya religius? Beliau 

menjawab bahwa bimbingan kepala madrasah terlihat dengan bentuk 

ajakan atau mengingatkan misalnya saat melakukan kegiatan istighasah 

beliau memberitahukan terlebih dahulu kepada guru sebelum sampai pada 

hari H. Sebagaimana berikut:“Pak Annas/kepala madrasah biasanya 

megingatkan ketika hendak ada kegiatan, misalnya besok istighasah guru 

maka hari ini biasanya beliau bilang pada kami  bahwa besok ada acara 

istighasah khusus guru, biasanya beliau selalu seperti itu”
112

 

Dengan diadakannya kegiatan-kegiatan yang bersifat religius tentunya 

sangatlah tidak mudah untuk dapat merealisasikannya. Untuk itu kepala 

                                                           
110

 (Wawancara, Kabag. TU 15 April 2017) 
111

 (Wawancara, Kepala Madrasah 20 April 2017) 
112

  (Wawancara, Guru Senior 25 April 2017) 



80 
 

 

madrasah mengatakan terkait bagaimana Bimbingan yang dilakukan kepala 

madrasah dalam penerapan budaya religius?, yaitu kepal madrasah 

terkadang harus ikut andil dalam penyelenggaraannya meskipun tidak 

dalam semua kegiatan tersebut beliau dapat berpartipasi. Misalnya saat 

peringatan hari besar Islam dan peringatan hari Nasional, bimbingan yang 

dilakukan kepala madrasah dengan menanyakan sejauh mana persiapan 

acara tersebut kepada kesiswaan selaku badan yang memonitoring setiap 

kegiatan siswa dan kepada OSIS itu sendiri sebagai penyelenggara dari 

kegiatan tersebut. Penjelasan kepala madrasah (Bappak Annas) 

sebagaimana berikut: 

“Dari kegiatan-kegiatan yang kami adakan itu biasanya kami 

sebagai pemimpin menanyakan kepada kesiswaan sejauhmana 

persiapan acara tersebut karena yang mengawasi kegiatan OSIS itu 

bagian kesiswaan jadi kami memantaunya dari sana tapi kami juga 

menanyakannya kepada ketua OSIS itu sendiri sebagai penyelenggara 

dari kegiatan tersebut seperti halnya dalam penyelenggaraan kegiatan 

isra’ mi’raj, hari pahlawan, dan dalam memperingati hari santri”.
113

 

 

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa kepala madrasah sebagai 

pemimpin selalu melakukan bimbingan yang terbaik bagi warga 

madrasahnya. Hal itu terbukti kepala madrasah selalu mengingatkan para 

staf untuk mengerjakan tugas atau kewajibannya bahkan menasehati dan 

membimbing ketika ada bagian staf yang tidak mengerti akan tugas yang 

akan dikerjakan. Sedangkan bimbingan kepala madrasah kepada para siswa 

yakni berupa arahan atau nasehat daam setiap kesempatan agar siswa selalu 

berpedoman pada nilai-nilai Islam dalam setiap bersikap dan berprilaku. 
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3. Keteladan Kepala Madrasah Sebagai Pemimpin Dalam Penerapan 

Budaya Religius 

Bagaimana keteladanan kepala madrasah sebagai pemimpin dalam 

penerapan budaya religius?, Menurut kepala madrasah menjadi teladan 

yang baik adalah hal pertama yang dilihat bawahan kepada atasan sebagai 

pemimpin. Prilaku pemimpin menjadi contoh bagi bawahan agar dalam 

bersikap maupun berprilaku bisa dijadikan contoh atau teladan bagi semua 

warga madrasah. Sebagaimana pemaparan Bapak Annas (kepala 

madrasah): 

“Memang yang paling dilihat dalam sebuah organisasi adalah 

ketua/pemimpin, kepala madrasah itu salah satunya bagaimana 

prilaku saya dapat diteladani oleh semua warga madrasah akan 

tetapi, apa yang saya lakukan bukan karena ingin mendapatkan 

pujian/sanjungan, tapi murni karena ibadah lillahi Ta’ala. Dari semua 

aktivitas saya agar dapat  dicontoh dan nantinya bernilai ibadah bagi 

diri saya sendiri”.
114

 

 

Berkaitan dengan Bagaimana keteladanan kepala madrasah sebagai 

pemimpin dalam penerapan budaya religius? Salah satu guru (Ibu Roziqoh) 

berpendapat bentuk keteladanan kepala madrasah berupa datang paling 

awal, dan pulang paling, disiplin, selalu mengayomi bawahan serta 

bertanggngjawab. Sebagaimana pendapat: 

“Kepala madrasah selalu mejadi contoh yang bagi kami para 

staf, beliau selalu datang paling awal, disiplin, dan selalu mengayomi 

para staf bahkan kami para guru, terkadang setelah mengajar di kelas 

beliau bertanya bagaimana ketika kami mengajar di kelas tadi”
115

 

 

Kepala Bagian TU juga mengatakan berkaitan dengan Bagaimana 

keteladanan kepala madrasah sebagai pemimpin dalam penerapan budaya 
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religius? Kepala bagian TU mengatakan bahwa kepala madrasah termasuk 

pemimpin yang lemah lembut, penyabar dan tidak pemarah dalam 

menghadapi segala persoalan. Sebagaimana perkataan “Menurut saya pak 

Annas itu termasuk orang yang lemah lembut dan penyabar, ya meskipun 

beliau keliatannya dingin tapi sebenarnya orangnya baik” 

Diperkuat dengan pendapat siswa (Thimannah) terkait Bagaimana 

keteladanan kepala madrasah sebagai pemimpin dalam penerapan budaya 

religius? siswa menjawab bahwa kepala madasah selalu datang paling awal, 

menjaga kebersihan lingkungan madrasah, dan bisa mengayomi siswa. 

Sebagaimana perkataan: 

“Pak anas selalu memberikan contoh yang baik menurut kami, 

setiap pagi sebelm bel masuk beliau berkeliling halaman madrasah 

dan menyapa murid yang baru datang. Bahkan kadang pak anas 

mengambil sampah d halaman tanpa menyuruh kita para siswanya. 

Ketika mengajar sangat sabar dan juga telaten”.
116

 

 

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa kepala madrasah selalu 

berusaha menjadi contoh yang baik bagi warganya. Keteladan yang 

dibangun dan dikembangkan oleh kepala madrasah bersifat totalitas. 

Pembiasaan yang dilakukan di madrasah semata-mata ingin mengajak 

warga madrasah agar bersikap dan berprilaku sesuai dengan nilai-nilai 

Islam karena madrasah MTs 1 Putri an Nuqayah berada dibawah naungan 

pesantren dan sudah seharusnya berpegang pada ajaran Islam. 
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C. Hasil Temuan Penelitian 

1. Kebijakan Kepala Madrasah Sebagai Pemimpin Dalam Penerapan 

Budaya Religius 

a. Adanya Program Kerja 

Salah satu kebijakan yang dilakukan kepala madrasah MTs 1 Putri 

An Nuqayah guluk-guluk dalam rangka penerapan budaya religius 

yakni dengan perencanaan yang dilakukan bersama para guru dan staf 

madrasah yang lain dengan pembiasaan atau membiasakan. Pembiasaan 

dilakukan dalam berprilaku dan bersikap sehari-hari seperti: 

menghormati guru, selalu mengamalkan 5S (senyum salam sapa sopan 

santun), menghormati dan menghargai yang lebih tua dalam kehidupan 

sehari-hari. 

b. Adanya Tata Tertib 

Kebijakan lainnya yakni dengan adanya tata tertib, diharapkan 

semua warga madrasah dapat tertib, teratur dan disiplin. Tata tertib 

merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemimpin  madrasah bersama 

para guru dan staf madrasah lainnya agar kehidupan yang ada di 

madrasah dapat berjalan terartur dan disiplin. Pada kenyataannya tata 

tertib yang ada di MTs 1 Putri An Nuqayah Guluk-Guluk masih 

berbentuk lembaran, belum berbentuk buku tatib yang bisa dijadikan 

pedoman atau dimiliki oleh para siswa. Bahkan di halaman madrasah 

tidak ada banner khusus untuk tatib karena belum ada dana anggaran 

untuk pembuatan tatib tersebut. 
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c. Segala keputusan diambil berdasarkan musyawarah  

Berkaitan dengan kebijakan yang di buat oleh pemimpin lembaga 

madrasah dalam pengambilan keputusan yaitu dengan musyawarah atau 

asas demokrasi, kepala madrasah melibatkan seluruh bawahannya 

dalam menentukan sebuah keputusan. Akan tetapi terkadang hanya 

melibatkan pihak terkait, seperti ketika ada sebuah pelanggaran yang 

dilakukan oleh siswa maka kepala madrasah menegur atau menasehati 

langsung tapi jika guru yang mengetahui maka mengkomunikasikan 

dengan pimpinan lalu siswa dipanggil, jika pelanggaran tersebut masih 

berlanjut maka pimpinan mengkomunikasikan dengan wali kelas jika 

masih saja terulang kembali pelanggaran tersebut maka 

dikomunikasikan dengan BK dengan melibatkan pihak pesantren 

daerah terkait beserta wali santri untuk mencari solusi terbaik. 

d. Adanya kegiatan yang bersifat religius 

Selain itu, salah satu upaya yang dilakukan kepala madrasah dalam 

penerapan budaya religius yakni dengan adanya kegiatan-kegiatan yang 

bersifat religius dan bersifat temporal, seperti: adanya peringatan hari 

besar Islam dan Nasional yang betujuan untuk meningkatkan nilai-nilai 

spiritual, untuk mengenang dan menghormati jasa-jasa pahlawan serta 

dapat meneladani perjuangannya, istighasah tingkat siswa dan guru 

bertujuan mengasah spiritual dan emosional, kerja bakti memiliki 

tujuan agar siswi MTs 1 Putri An Nuqayah lebih cinta terhadap 

lingkungan yang bersih dan indah dan untuk membekali seluruh warga 

madrasah tentang bagaimana menjaga kebersihan, memiliki sikap untuk 
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selalu berjihad dan berguna dan menghormati orang lain. Dalam 

pelaksanaannya kegiatan tersebut tidak berjalan 100 % karena masih 

banyak warga madrasah yang kurang berpartisipasi pada kegiatan 

tersebut karena berbenturan dengan kegiatan pondok pesantren daerah 

masing-masing. 

Kebijakan yang dilakukan kepala madrasah sudah sangat baik 

dalam penerapan budaya religius hal itu terlihat dari usaha atau kebijakan 

yang dilakukan dalam rangka penerapan budaya religius di MTs 1 Putri 

An Nuqayah dan juga berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai 

informan yang mengatakan bahwa mereka cukup puas dengan apa yang 

dilakukan oleh kepala madrasah sejauh ini dalam mencapai tujuan 

organisasi. 

2. Bimbingan Yang Dilakukan Kepala Madrasah Dalam Penerapan 

Budaya Religius 

a. Arahan dan ajakan  

Salah satu tugas kepala madrasah sebagai pemimpin adalah 

membimbing bawahan agar tujuan dari oraganisasinya tercapai. 

Bimbingan yang dilakukan kepala madrasah MTs 1 Putri An Nuqayah 

berupa arahan atau ajakan kepada para guru agar tidak hanya menjadi 

pengajar tapi juga menjadi pendidik yang baik bagi siswa. Tidak ada 

bimbingan yang spesifik yang dilakukan seperti pada metode atau cara 

mengajar. Semua itu kepala madrasah pasrahkan kepada guru bagaimana 

menggali dan mengembangkan pembelajaran menjadi lebih kreatif dan 

inovatif. 
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Bimbingan yang diberikan kepada madrasah terhadap para staf 

dengan mengingatkan tugas yang harus ataupun yang belum dilakukan. 

Bahkan terkadang kepala madrasah membimbing serta mengarahkan 

para stafnya yang kurang faham dalam melaksanakan tugasnya. 

b. Memberikan solusi  

Adanya kebijakan kepala madrasah dengan adanya kegiatan-

kegiatan yang bersifat religius tentunya dalam pelaksanaan 

membutuhkan bimbingan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. 

Bimbingan kepala madrasah untuk siswa berbentuk arahan, ajakan, 

perhatian, dan pemberian nasehat. 

Dalam kegiatan peringatan hari besar Islam dan peringaan hari 

Nasional bimbingan yang dilakukan kepala madrasah dengan 

menanyakan kepada bagian kesiswaan selaku yang memonitoring 

kegiatan siswa sejauh mana persiapan acara tersebut dan bertanya 

kepada ketua OSIS selaku penyelenggara dari kegiatan tersebut.  

Sedangkan dalam kegiatan apel pagi atau upacara kepala 

madrasah selalu mengumumkannya melalui microfon madrasah sebelum 

jam apel atau upacara dimulai hal itu dilakukan agar semua siswa dan 

staf madrasah lainnya dapat bersiap siaga. Ketika Pembacaan nadzam 

oleh siswa dari masing-masing kelas kepala madrasah mengawasi 

dengan berkeliling dari satu kelas ke kelas yang lain. Lain halnya dengan 

kegiatan istighasah siswa yang mana hal itu dilaksanakan di awal tahun 

dan akhir tahun. Sebelum kegiatan tersebut biasanya kepala madrasah 

mengkomunikasikannya dnegan bagian kesiswaan mengenai kegiatan 
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istighasah yang akan dilakukan dan kesiswaan mengkomunikasikannya 

dengan OSIS selaku pembantu dalam penyelenggaraan kegiatan 

tersebut. Tidak hanya itu, ketika kegiatan tersebut berlangsung maka 

kepala madrasah akan daang terlebih dahulu sebelum para guru dan staf 

lainnya datang. Sedangkan untuk kegiatan kerja bakti kepala madrasah 

menyerahkan sepenuhnya kepada OSIS sebagai penyelenggara, kepala 

madrasah hanya memantaunya melalui bagian kesiswaan. 

3. Keteladanan Kepala Madrasah Sebagai Pemimpin Dalam Penerapan 

Budaya Religius 

a. Datang paling awal dan pulang paling akhir, tekun, telaten, serta disiplin 

Keteladanan kepala madrasah MTs 1 Putri An Nuqayah antara 

lain adalah apabila datang paling awal dan pulang paling akhir pada jam 

madrasah, terdepan dalam menjalankan kewajiban dan bijaksana dalam 

mengambil keputusan. Melaksanakan tugasnya dengan penuh dedikasi, 

ikhlas dalam menjalankan tugas-tugasnya, tekun, telaten, disiplin, dan 

peduli adalah merupakan bentuk keteladanan yang dilakukan kepala 

madrasah. 

b. Menjadi contoh yang baik 

Bahkan kepala madrasah MTs 1 Putri An Nuqayah selalu 

berusaha menjadi contoh yang baik warga madrasah hal itu terlihat 

ketika peneliti berkunjung ke MTs 1 Putri An Nuqayah ketika melihat 

sampah di halaman kepala madrasah langsung mengambilnya tanpa 

menyuruh orang lain. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

Dalam bagian ini dibahas serta dikaji beberapa hasil temuan penelitian 

yang dideskripsikan pada bab IV. Berdasarkan pada fokus pertama, bagaimana 

kebijakan yang dilakukan kepala madrasah sebagai pemimpin dalam Penerapan 

budaya religius di MTs 1 Putri An Nuqayah Guluk-Guluk; kedua, bagaimana 

bimbingan yang dilakukan kepala madrasah sebagai pemimpin dalam Penerapan 

budaya religius di MTs 1 Putri An Nuqayah Guluk-Guluk; ketiga; bagaimana 

keteladanan yang dilakukan kepala madrasah sebagai pemimpin dalam Penerapan 

budaya religius di MTs 1 Putri An Nuqayah Guluk-Guluk.  

A. Kebijakan Kepala Madrasah Dalam Penerapan Budaya Religius 

Pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu memberikan ruang 

dan mengundang anggota organisasinya untuk mampu mengemukakan kritik 

yang konstruktif. Mereka diberi kebebasan untuk berpendapat serta dapat 

memberikan jawaban atas masalah yang mereka ajukan sebagai solusi. 

Pemimpin hendaknya dapat menciptakan suasana kebebasan berfikir dan 

pertukaran gagasan yang sehat dan bebas, saling kritik dan saling menasehati 

satu sama lain, sehingga para pengikutnya merasa senang mendiskusikan 

masalah atau persoalan yang menjadi kepentingan bersama/organisasi. 

Dengan demikian, kepemimpinan secara umum maupun dalam 

perspektif Islam bukanlah kepemimpinan tirani dan tanpa koordinasi. 

Pemimpin yang baik selalu mendasari dirinya dengan prinsip-prinsip 

kepemimpinan, termasuk di dalamnya senantiasa mengedepankan 

musyawarah secara obyektif dan penuh rasa hormat, membuat keputusan 
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seadil-adilnya, dan memberikan kebebasan dalam berfikir, berpendapat 

kepada bawahannya sehingga tercipta alam demokrasi serta 

bertangungjawab bukan saja kepada atasanya/bawahannya, tetapi yang lebih 

penting adalah bertanggungjawab kepada Allah SWT. 

Demikian pula kebijakan yang dilakukan oleh kepala madrasah MTs 

1 Putri An Nuqayah selalu mengedepankan asas demokrasi dalam 

pengambilan keputusan, bawahan diikutsertakan dalam pengambilan 

keputusan. Dengan kabijakan itulah para staf di madrasah merasa benar-

benar dianggap keberadaannya. 

Musyawarah perlu dilestarikan dan dibudidayakan. Hal itu karena 

akan membentuk sikap saling menghargai, toleran, dan juga prilaku 

demokratis. Bahkan al-Quran sangat menganjurkan umat Islam untuk selalu 

bermusyawarah saat menghadapi permasalahan. Sebagaimana firman Allah: 

(QS. Asy Syura: 38) 

هَ  مَخ  زَح   فجَمَِب ِ ٱ مِّ ُ   نٍَمُ    نىِذَ  للَّّ نَ ُاْ لََ تِ قهَ  ن  ٱ غَهِٕعَ  فظَبًّ كُىذَ  ََ ُ   مِه   وفضَُّ  ٍمُ  عَى   فُ ع  ٱفَ  نكَِ  حَ

َِز   نٍَمُ   فسِ  زغَ  س  ٱََ  شَب َ ٱ فِٓ ٌمُ  ََ   سِ  م  ل 

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah 

lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu besikap keras lag 

berhati kasar, tenulah mereka jauhkan diri dari sekelilingm. 

Arena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, 

dan berbermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu”. 

 

Sehubungan dengan pengambilan keputusan yang dilakukan kepala 

madrasah MTs 1 Putri An Nuqayah yakni dengan komunikasi dua arah, ada 

komunikasi dari atasan kepada bawahan, kepala madrasah tidak serta merta 

mengambil tindakan sendiri tetapi melibatkan banyak pihak terkait. 

Misalnya ketika salah satu warga madrasah melakukan prilaku yang tidak 
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sesuai dengan kaidah Islam maka kepala madrasah langsung menegur jika 

terjadi prilaku menyimpang pada siswa kepala madrasah langsung menegur 

jika ditemui seketika itu juga akan tetapi, jika guru yang menemukan prilaku 

menyimpang tersebut maka dikomunikasikan dengan pimpinan jika masih 

tidak ada perubahan maka melibatkan wali kelas jika masih terjadi lagi maka 

dikomunikasikan dengan bagian bimbingan konseling serta pengurus 

pesantren daerah selanjutnya kepada wali siswa. 

Berkaitan dengan kebijakan kepala madrasah dalam penerapan 

budaya religius agar menjadi karakter bagi siswa dan citra bagi madrasah itu 

sendiri yakni dengan adanya pembiasaan atau membiasakan karena dengan 

adanya pembiasaan tersebut diharapkan akan berubah menjadi karakter dan 

teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari. 

Selain itu dengan melakukan Pembiasaan berprilaku religius di 

madrasah ternyata mampu mengantarkan anak didik untuk berbuat sesuai 

dengan etika. Dampak dari pembiasaan prilaku religius tersebut sangat 

berpengaruh terhadap kepribadian anak didik baik di lingkungan madrasah 

maupun di lingkungan keluarga dan masyarakat sekitarnya.
117

 Sebagaimana 

firman Allah SWT dalam surat al Mujadalah ayat 11: 

بََٔ    ُ   نَّرِٔهَ ٱ أٍَُّٔ ُ ٱ سَحِ ٔفَ   سَحُُاْ ف  ٱفَ  هسِِ مَجَ  ن  ٱ فِٓ ُاْ رفَسََّحُ  نكَُم   قِٕمَ  إذَِا اْ ءَامَىُ إذَِا نكَُم    للَّّ  قِٕمَ  ََ

ُ ٱ فعَِ ٔسَ   وشُزَُاْ ٱفَ  وشُزَُاْ ٱ ُ ٱََ  ذ   دَزَجَ   مَ عِه  ن  ٱ أَُرُُاْ  نَّرِٔهَ ٱََ  مِىكُم   ءَامَىُُاْ  نَّرِٔهَ ٱ للَّّ  مَهُُنَ رعَ   ثمَِب للَّّ

  ١١ خَجِٕس  

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman apabila dkatakan kepadamu: 

berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah niscaya 

Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan 

berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan 
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meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
118

 

Selain pembiasaan yang menjadi perencanaan kepala madrasah 

untuk mendukung penerapan Budaya religius yaitu dengan adanya kegiatan-

kegiatan yang bersifat religius yang dapat mendukung penerapan budaya 

religius. Dari kegiatan tersebut diharapkan dapat menginternalisasikan nilai-

nilai agama ke dalam diri peserta didik 

Adanya tata tertib juga menjadi salah satu kebijakan kepala 

madrasah dalam usaha penerapan budaya religius di lingkungan MTs 1 Putri 

An Nuqayah agar tercipta suasana tertib, teratur, dan disiplin. Akan tetapi,  

tatib tersebut masih belum bisa dijadikan buku sebagai pedoman bagi 

masing-masing siswa dan masih belum ada banner khusus untuk tatib yang 

bisa dilihat oleh semua warga madrasah di halaman madrasah. Hal itu 

disebabkan belum ada dana untuk pembuatan tatib menjadi buku pedoman. 

Jadi, untuk sementara tata tertib yang ada di MTs 1 Putri An Nuqayah hanya 

disosialisasikan ketika masa orientasi siswa baru. 

Oleh karena itu, dalam menghadapi perubahan lingkungan, 

organisasi membutuhkan pemimpin yang tanggap, kritis dan berani 

mengambil keputusan strategis untuk mencapai organisasi kompetitif. 

Seorang pemimpin mempunyai strategi untuk mengarahkan dan memotivasi 

bawahan agar secara sadar terlibat dalam kerjasama untuk mencapai tujuan.  

Karakter kepemimpinan merupakan ringkasan dari berbagai seorang 

pemimpin dalam melaksanakan fungsi kepemimpinannya dan bagaimana ia 
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dilihat oleh mereka yang berusaha dipimpinnya atau mereka yang mungkin 

sedang mengamati dari luar. 

Kepemimpinan kepala madrasah jika peneliti lihat dari teori 

kepemimpinan maka termasuk karakter kepemimpinan instruktif hal tersebut 

terlihat dalam pembagian tugas staf madrasah kepala madrsah memberikan 

instruksi terlebih dahulu lalu mengawasi pelaksanaan tugas dan kinerja 

bawahan. Keadaan ini terlihat ketika peneliti beberapa kali mendatangi MTs 

1 Putri An Nuqayah kepala madrasah selalu terlihat standby di ruangan staf 

madrasah terkadang ke ruangan guru dan sesekali mengawasi siswa. 

Selain termasuk kepemimpinan instruktif, kepala madrasah MTs 1 

Putri An Nuqayah juga termasuk pemimpin partisipatif yakni pemimpin 

yang terbuka, bebas dan non directive. Pemimpin dengan berbagai usaha 

mencoba membangkitkan dan memupuk subur kesadaran setiap stafnya agar 

mereka merasa dan rela ikut bertanggunngjawab, selanjutnya secara aktif 

ikut serta memikirkan dan memecahkan masalah-masalah yang menyangkut 

perencanaan dan pelaksanaan program. Hal ini terlihat dalam pelaksanaan 

kegiatan yang diadakan oleh madrasah seperti peringatan hari besar Islam 

warga madrasah dilibatkan dan diikutsertakan dalam proses pelaksanaannya. 

 

B. Bimbingan Yang Dilakukan Kepala Madrasah Dalam Penerapan Budaya 

Religius 

Kepemimpinan menurut Mulyadi, suatu proses mempengaruhi, 

membimbing, menjadi teladan, memotivasi oleh atasan kepada bawahan 

untuk mewujudkan tujuan organisasi. 
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Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang membuat orang 

lain bersedia mengikutinya. Organisasi manapun membutuhkan pemimpin 

disetiap tingkatan. Pemimpin yang berkualitas akan dapat ditemukan dan 

dipelihara apabila kriteria yang dikehendaki benar-benar mendapatkan 

perhatian, yaitu memenuhi prinsip-prinsip kepemimpinan. 

Salah satu prinsip kepemimpinan adalah mengambil tanggungjawab 

atau tindakan sebagai pemimpin. Seorang pemimpin harus mencari cara 

untuk membimbing organisasi agar sampai pada pencapaian baru yang lebih 

tinggi. Sebagaimana firman Allah dal surat al insyirah ayat 7-8: 

ّ    ٦ وصَت  ٱفَ  ذَ فسََغ   فإَذَِا  إنَِ   ١ غَتز  ٱفَ  زَثِّكَ  ََ

Artinya: “Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan, teaplah 

bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 

Tuhanmulah engkau berharap”.
119

 

 

Bimbingan yang dilakukan kepala madrasah MTs 1 Putri An 

Nuqayah berupa arahan atau ajakan kepada para guru agar tidak hanya 

menjadi pengajar tapi juga menjadi pendidik yang baik bagi siswa. Tidak 

ada bimbingan yang spesifik yang dilakukan seperti pada metode atau cara 

mengajar. Semua itu kepala madrasah pasrahkan kepada guru bagaimana 

menggali dan mengembangkan pembelajaran menjadi lebih kreatif dan 

inovatif. 

Untuk menunjang pembelajaran guru dikelas terkadang kepala 

madrasah mengadakan workshop untuk para guru dan staf madrasah agar 

dalam kegiatan belajar mengajar menjadi lebih berkembang dan berinovasi 

sesuai dengan tuntutan zaman. 
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Bimbingan yang diberikan kepada madrasah terhadap para staf dengan 

mengingatkan tugas yang harus ataupun yang belum dilakukan. Bahkan 

terkadang kepala madrasah membimbing serta mengarahkan para stafnya 

yang kurang faham dalam melaksanakan tugasnya. Seperti yang 

dikemukakan Sumidjo kepala madrasah harus berusaha untuk menanamkan, 

memajukan dan meningkatkan sedikitnya empat macam nilai, yakni 

pembinaan mental, moral, fisik dan artistik bagi para guru dan staf 

lingkungan kepemimpinannya.120 Dari penjelasan tersebut kepada madrasah 

sudah melakukan pembinaan yang seharusnya dilakukan oleh kepala 

madrasah sebagai pemimpin di lembaganya dan sudah bertanggungjawab 

atas kepemimpinannya di lembaga madrasah. Sebgaimana hadits yang 

diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Umar: 

َأَ  َقال: َعليوَوسلّمَانوّ َعنَالنّبيَصلّىَاللّو َقال: َمَ كَ لَ كَ و ََاعَ رَ َمَ كَ لَ كَ ََل َعنَابنَعمرَرضىَاللَعنو

 ....الخَ)رواهَالمسلم(َوَ ت يََ عَ ارَ َنَ عَ َولَ ئَ سَ مَ 

Artinya: Ibnu Umar r.a. mengatakan bahwa Nabi saw. Bersabda, 

“ketahuilah bahwa masing-masing kamu adalah pengembala 

(pemimpin) dan masing-masing kamu harus bertanggung jawab 

atas kepemimpinanmu itu….” (H.R Muslim)
121

 

Adanya kebijakan kepala madrasah dengan adanya kegiatan-kegiatan 

yang bersifat religius tentunya dalam pelaksanaan membutuhkan bimbingan 

agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Bimbingan kepala madrasah 

untuk siswa berbentuk arahan, ajakan, dan pemberian nasehat. 
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Dalam kegiatan peringatan hari besar Islam dan peringatan hari 

Nasional bimbingan yang dilakukan kepala madrasah dengan menanyakan 

kepada bagian kesiswaan selaku yang memonitoring kegiatan siswa sejauh 

mana persiapan acara tersebut dan bertanya kepada ketua OSIS selaku 

penyelenggara dari kegiatan tersebut.  

Sedangkan dalam kegiatan apel pagi atau upacara kepala madrasah 

selalu mengumumkannya melalui microfon madrasah sebelum jam apel atau 

upacara dimulai hal itu dilakukan agar semua siswa dan staf madrasah 

lainnya dapat bersiap siaga. Pada Pembacaan juz’amma setiap hari oleh 

masing-masing kelas kepala madrasah mengawasi dengan berkeliling dari 

satu kelas ke kelas yang lain. Lain halnya dengan kegiatan istighasah siswa 

yang mana hal itu dilaksanakan di awal tahun dan akhir tahun. Sebelum 

kegiatan tersebut biasanya kepala madrasah mengkomunikasikannya dengan 

bagian kesiswaan mengenai kegiatan istighasah yang akan dilakukan dan 

kesiswaan mengkomunikasikannya dengan OSIS selaku pembantu dalam 

penyelenggaraan kegiatan tersebut. Tidak hanya itu, ketika kegiatan tersebut 

berlangsung maka kepala madrasah akan datang terlebih dahulu sebelum 

para guru dan staf lainnya datang. Sedangkan untuk kegiatan kerja bakti 

kepala madrasah menyerahkan sepenuhnya kepada OSIS sebagai 

penyelenggara, kepala madrasah hanya memantaunya melalui bagian 

kesiswaan. 

Akan tetapi, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut belum sepenuhnya 

berjalan sesuai dengan yang dinginkan masih banyak warga madrasah yang 

dalam berprilaku tidak sesuai dengan tuntutan agama Islam dan hal itu 
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dipengaruhi oleh banyak faktor baik tidak terkendali maupun tidak bisa 

mengendalikan dari setiap individual. Selain itu karena kurangnya komitmen 

terhadap larangan dan perintah agama dan kurang aktif dalam kegiatan 

agama. Misalnya dalam kegiatan kerja bakti, memperingati hari besar Islam, 

peringatan hari Nasional masih banyak siswa yang kurang berpartisipasi. 

Sebenarnya seperangkat ajaran dalam agama bertujuan membimbing, 

mendorong untuk berbuat dan memilih tindakan tertentu. Lebih penting dari 

itu agama memberi makna terhadap segala tindakan yang dilakukan. Di 

sinilah agama berperan sebagai sumber etos kerja bagi pemeluk agama. Di 

mana etos kerja muncul dari golongan sikap yang terbentuk oleh nilai-nilai 

agama.
122

 

Sebagai pemimpin dalam lembaga pendidikan sudah seharusnya dan 

menjadi tanggungjawab kepala madrasah membimbing warga madrasahnya 

dengan mengarahkan kepada hal yang baik dan menasehati saat warga 

madrasah saat melakukan kesalahan. Sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, 

yaitu: 

ًِ  ٔسَْزطَِعْ  نمَْ  فبَءِنْ  يِ ثِٕدَِ  فهَٕغسي مُىْكَسًا زَاءَمِىْكُمْ  مَهْ  ًِ  ٔسَْزطَِعْ  نمَْ  فبَءِنْ  فجَهِسَِبوِ ذَانكَِ  فجَقِهَْجِ ََ 

ْٔمَبنْ  اضَْعَفُ   الِّْ

Artinya: “Barang siapa diantara kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia 

mencegah dengan tangannya (kekuasaan), jika tidak mampu 

hendaklah dicegah dengan lidahnya, dan kemudian tidak mampu 

juga, maka hendaklah dicegah dengan hatinya. Yang demikian 

itulah selemah-lemahnya iman”.
123

 

  

Kesanggupan seseorang menampilkan nilai-nilai agama dalam 

kehidupannya sebagai keterampilan sosial sangat tergantung pada kuat 
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lemahnya pemahaman agama yang ada dalam jiwanya. Pemahaman agama 

tersebut ditampilkan dalam bentuk tindakan dan prilaku terhadap lingkungan 

selaras dengan apa yang diperintahkan oleh ajaran agama. Bagi yang 

memiliki budaya agama secara konsekuen tampil dalam bentuk tindakan –

tindakan yang mendukung terbentuknya tatanan sosial yang harmonis. 

Religius bisa diartikan dengan kata agama. Agama menurut Frazer, 

sebagaimana dikutip Nuruddin adalah sistem kepercayaan yang senantiasa 

mengalami perubahan dan perkembangan sesuai tingkat kognisi 

seseorang.
124

 Sementara menurut Clofford Geerts, sebagaimana dikutip 

Roibin, agama bukan hanya masalah spirit, melainkan telah terjadi 

hubungan intens antara agama sebagai sumber nilai dan agama sebagai 

sumber kognitif. Pertama, agama merupakan pola bagi tindakan manusia 

(Pattern For Behavior). Dalam hal ini agama menjadi pedoman yang 

mengarahkan tindakan manusia.  

Berkaitan dengan budaya religius Asmaun Sahlan mendefinisikan 

bahwa budaya religius merupakan cara berfikir dan cara bertindak warga 

madrasah yan didasarkan atas nilai-nilai religius (keberagamaan). 

Budaya religius dalam hal ini nilai-nilai Islami di madrasah. 

Pengembangan nilai Islami adalah upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga 

mengimani, bertaqwa, dan berakhlaq mulia dalam mengamalkan ajaran 

agama Islam dari sumber utamanya yakni kitab suci Alqur’an dan hadits, 
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melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta pengguna 

pengalaman.
125

 

Dari penjelasan di atas kegiatan budaya religius di MTs 1 Putri An 

Nuqayah sudah mengandung nilai-nilai Islami yang seharusnya di tanam di 

madrasah. Budaya senyum salam sapa sopan santun, budaya menghormati 

guru dan yang lebih tua, mengandung nilai etika atau akhlaqul karimah yang 

mana Akhlaqul karimah dalam Islam merupakan suatu pedoman bagi 

manusia untuk menjalani kehidupannya dengan berprilaku yang baik dan 

tidak meninggikan dirinya sendiri maupun orang lain. Selain itu juga 

mengandung nilai kasih sayang, dengan budaya senyum salam sapa sopan 

santun menunjukkan  adanya kasih sayang dan rasa menghormati satu sama 

lain. 

Sedangkan Budaya kerja bakti, budaya istighasah, budaya 

memperingati hari besar Islam dan hari Nasional mengandung nilai cinta 

Tuhan dan segenap ciptaan-Nya, tanggungjawab, dan kerjasama serta 

mengandung nilai jihad. 

Semua kegiatan yang ada di MTs 1 Putri An Nuqayah tidak lepas dari 

tujuannya yakni sebagai internalisasi nilai agama, suatu proses memasukkan 

nilai agama secara penuh ke dalam hati, sehingga ruh dan jiwa bergerak 

berdasarkan ajaran agama.  

Internalisasi nilai agama terjadi melalui pemahaman agama secara 

utuh, dan diteruskan dengan kesadaran akan pentingnya ajaran agama serta 
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ditemukannya prosibilitas untuk merealisasikan dalam kehidupan nyata. 

Menurut Muhaimin budaya agama adalah  

“Harus dimaknai secara luas, bukan hanya berarti melaksanakan sholat 

berjamaah, baca Al Quran, salam, sapa, senyum, etos belajar, tertib, disiplin,  

jujur, adil, simpati, empati, buang sampah pada tempatnya, kebersihan dan 

keindahan madrasah, tanggungjawab dalam melaksanakan tugas, dll. Semua 

itu adalah budaya agama yang diwujudkan melalui keteladanan, pembiasaan 

dan internalisasi.
126

 

Suyanto dalam Akhmad Muhaimin mengatakan bahwa setidaknya ada 

sembilan pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal yaitu 

nilai-nilai yang berlaku untuk semua orang sebagai berikut: 

b. Cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya; b. Kemandirian dan 

tanggungjawab; c. Kejujuran/amanah; d. Hormat dan santun; e. Dermawan  

suka menolong dan kerjasama; f. Percaya diri dan pekerja keras; g. 

Kepemimpinan dan keadilan; h. Baik dan rendah hati; i. Toleransi dan 

kedamaian, dan kesatuan.
127

 

 

C. Keteladanan Yang Dilakukan Kepala Madrasah Dalam Penerapan 

Budaya Religius 

Salah satu peran dan fungsi kepala madrasah sebagai inovator yakni 

harus memiliki strategi untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan 

lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, 

memberikan teladan kepada seluruh pendidik dan tenaga kependidikan. 

                                                           
126

 Muhaimin, Rekonstruksi PAI…, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009),113 
127

 Akhmad Muhaimin Azzet, Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia, (Jakarta: Arruz 

Media, 2011), 29 



100 
 

 

Memberikan teladan yang baik merupakan tugas yang harus dilakukan 

kepala madrasah sebagai pimpinan. Menjadi teladan yang baik adalah hal 

pertama yang dilihat bawahan kepada atasan sebagai pemimpin. Prilaku 

pemimpin menjadi conntoh bagi bawahan agar dalam bersikap maupun 

berprilaku bisa dijadikan contoh atau teladan bagi semua warga madrasah. 

Keteladanan kepala madrasah MTs 1 Putri An Nuqayah antara lain 

adalah apabila datang paling awal dan pulang paling akhir pada jam madrasah, 

terdepan dalam menjalankan kewajiban dan bijaksana dalam mengambil 

keputusan. Melaksanakan tugasnya dengan penuh dedikasi, berusaha secara 

maksimal, ikhlas dalam menjalankan tugas-tugasnya, tekun, telaten, dan 

peduli adalah merupakan bentuk keteladanan seorang kepala madrasah. 

Bahkan kepala madrasah MTs 1 Putri An Nuqayah selalu berusaha 

menjadi contoh yang baik warga madrasah hal itu terlihat ketika peneliti 

berkunjung ke MTs 1 Putri An Nuqayah ketika melihat sampah di halaman 

kepala madrasah langsung mengambilnya tanpa menyuruh orang lain. 

Strategi yang dapat dilakukan untuk menerapkan budaya agama di 

madrasah menurut tafsir dalam Asmaun adalah: 

b. Memberikan contoh teladan;  

c. Membiasakan hal-hal yang baik;  

d. Menegakkan disiplin;  

e. Memberikan motivasi dan dorongan;  

f. Memberikan hadiah terutama psikologis;  

g. Menghukum dalam kedisiplinan;  
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h. Penciptaan suasana keagamaan yang berpengaruh bagi pertumbuhan 

anak.
128
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berikut peneliti uraikan kesimpulan pada penelitian ini sebagaimana 

berikut: 

1. Kebijakan yang dilakukan kepala madrasah dalam penerapan budaya 

religius di MTs 1 Putri An Nuqayah dengan: 

a. Adanya program kerja 

b. Adanya tata tertib 

c. Segala keputusan diambil berdasarkan musyawarah 

d. Adanya kegiatan yang bersifat religius. 

2. Bimbingan yang dilakukan kepala madrasah dalam penerapan budaya 

religius di MTs 1 Putri An Nuqayah Guluk-Guluk berbentuk: 

a.  ajakan, arahan dan nasehat 

b. Memberikan solusi. 

3. Keteladanan yang dilakukan kepala madrasah dalam penerapan budaya 

religius di MTs 1 Putri An Nuqayah Guluk-Guluk yaitu: 

1. Dating paling awal dan pulang paling akhir, tekun, telaten serta 

disiplin. 

2. Menjadi contoh teladan yang baik. 
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B. Saran  

Berikut saran dalam penelitian ini sebagaimana berikut: 

1. Kepada kepala madrasah hendaknya terus bijaksana dalam setiap 

mengambil keputusan dan terus membimbing warga madrasah terutama 

siswa agar semakin kokoh dalam berbudaya religius, terus kembangkan 

kebiasaan-kebiasaan baik agar nilai-nilai agama yang diajarkan benar-

benar menjadi karakter bagi peserta didik. Agar lebih tertib dan disiplin 

dalam bersikap dan berprilaku hendaknya harus benar-benar ada 

pendampingan dari para guru agar prilaku siswa benar-benar terpantau. 

2. Bagi staf madrasah hendaknya lebih bertanggungjawab dan bekerja keras 

dalam mengerjakan tugas serta disiplin dalam setiap hal. tetap melayani 

dengan lemah lembut dan baik hati apalagi kepada siswa karena seluruh 

staf madrasah juga menjadi acuan atau contoh bagi siswa dalam bersikap 

maupun berprilaku. 

3. Bagi siswa seharusnya selalu berprilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-

nilai Islam, disiplin dalam berprilaku dan selalu aktif mengikuti kegiatan-

kegiatan yang diadakan oleh madrasah baik oleh guru maupun oleh OSIS. 
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Sumber Informan: 1. Kepala Madrasah 

2. Guru 

3. Kepala Bagian Tata Usaha 

4. Bagian Bimbingan Konseling 

5. Siswa  

 

Pedoman Wawancara 

1. Bagaimana kebijakan yang dilakukan kepala madrasah dalam penerapan 

budaya religius? 

2. Apakah kebijakan yang dilakukan kepala madrasah sudah baik? 

3. Bagaimana Bimbingan yang dilakukan kepala madrasah dalam penerapan 

budaya religius? 

4. Apakah bimbingan yang dilakukan kepala madrasah sudah baik? 

5. Bagaimana keteladanan kepala madrasah sebagai pemimpin dalam 

penerapan budaya religius? 

6. Apakah keteladanan kepala madrasah sudah baik? 

 

 

 

 

 



 
 

 

Transkip Wawancara 

 

Kebijakan Kepala Madrasah Sebagai Pemimpin Dalam Penerapan Budaya 

Religius 

No. Informan  Jawaban  

1. Kepala Madrasah Karena madrasah ini tidak terpisahkan dengan kegiatan 

pesantren seharusnya bukan hanya madrasah saja, tapi 

kegiatan secara terintegrasi semuanya mengadopsi nilai-

nilai Islam karena pesantren juga mengadopsi nilai-nilai 

religius atau keislaman. Jadi keduanya antara madrasah 

dan pesantren bekerjasama dalam menerapkan budaya 

religius tersebut karena madrasah tidak terpisahkan 

dengan nilai-nilai pesantren agar bagaimana dalam 

setiap kegiatan-kegiatannya bernafaskan Islam 

Bagian dari perencanaan kami ya tentunya dengan 

membiasakan atau pembiasaan berprilaku religius setiap 

saat karena kami yakin dengan pembiasaan itu akan 

menjadikan siswa ataupun warga madrasah lainnya 

terbiasa untuk berbuat sesuai etika dan kami berharap 

dari kebiasaan itu akan menjadi karakter dan akan 

teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari baik itu di 

madrasah maupun di masyarakat nantinya 

Budaya yang ada di MTs ini bisa dilihat dengan 

diadakannya peringatan hari-hari besar Islam, melalui 

upacara/apel pagi, kerja bakti setiap minggu, baik 

istighasah tingkat siswa maupun guru yang diadakan 

setiap bulan dan istighasah di tingkat siswa diadakan 

setiap awal tahun dan akhir tahun untuk seluruh kelas 

VII, VIII, IX, dan juga siswa harus membaca juz’amma 

sebelum jam pelajaran dimulai biasanya ketika bel masuk 

berbunyi siswi harus masuk ke dalam kelas dan membaca 

juz’amma. Adanya  istighasah bertujuan untuk 

menajamkan dalam hal budaya religius itu sendiri karena 

bagaimanapun guru adalah ujung tombak di madrasah 

itu sendri 

2. Guru  Perencanaan pasti ada dan hal itu kami lakukan setiap 

saat karena selain lembaga ini adalah lembaga yang 

berada dibawah naungan pesantren juga madrasah ini 

termasuk tumpuan harapan-harapan para orang tua. 

Perencanaan yang kami lakukan ya dengan membiasakan 

semua warga madrasah bersikap dan bersifat sesuai 

nilai-nilai Islam dan hal itu tidak hanya kepada sesama 

manusia saja tapi kepada lingkungan juga. Selain itu, 

agar sikap siswa selama 24 jam itu dapat terkontrol 

tingkah lakunya walaupun pada keyataannya tidak semua 

warga madrasah selalu dapat berprilaku sesuai tuntutan 



 
 

 

agama dikarenakan banyak faktor kadang ada yang tidak 

terkendali dan tidak bisa mengendalikan, pihak madrasah 

melakukan koordinasi atau kerjasama dengan pihak 

pesantren setiap daerah 

  Kegiatan khusus biasanya pada saat peringatan hari 

besar Islam hal itu adalah salah satu kegiatan untuk 

menguatkan budaya religius, kemudian dengan aplikasi 

pada kehidupan sehari-hari. Ada juga kegiatan kerja  

bakti yang dilakukan setiap minggu dalam rangka 

menjaga kebersihan, istighasah bersama, adanya 

pengajian kitab dan juga kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan setiap harinya seperti membaca juz’amma, 

juga tidak lepas dari pengawasan guru dan staff 

madrasah agar berprilaku, bersikap sesuai dengan 

ajaran Islam 

Menurut saya sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh 

kepala madrasah sudah baik karena dalam setiap 

kebijakannya selalu mengedepankan kebaikan atau 

kebutuhan madrasah.dan sudah menjadi pemimpin yang 

baik menurut saya 

3. Kepala Bagian Tata 

Usaha 

Salah satunya adanya tata tertib tentunya bagian dari 

kegiatan dari pengurus madrasah sebagai pelayan selain 

juga sebagai pemimpin. Dengan adanya tatib tersebut 

kami berharap semua warga madrasah dapat 

mematuhinya dan disiplin dalam segala hal 

Iya sangat baik hal itu terbukti dengan banyaknya 

perubahan ke arah yang lebih positif baik dari segi 

infrastruktur maupun soft skill para siswa yang hal itu 

bisa dilihat dari prestasi terlebih dalam prilaku dan 

sikapnya sehari-hari siswa 

4. Bagian Bimbingan 

Konseling 

Iya biasanya jika terjadi permasalahan dengan siswa 

maka harus dikomunikasikan dari atasan kepada guru 

kalau bisa langsung ditegur ya kita langsung tegur tapi 

jika setelah itu masih tidak ada perubahan maka 

diberitahukan kepada wali kelas jika msih tidak ada 

perubahan maka langsung ke bagian bimbingan 

konseling tapi jika masih tidak ada perubahan 

selanjutnya kepada wali siswa dan pengurus pesantren 

daerah setelah itu baru diambil keputusan bersama 

Iya sudah sangat baik hal itu karena tidak bertumpang 

tindihnya satuan tugas yang dilakukan oleh masing-

masing staf yang ada di madrasah artinya ya bagian 

konseling mengerjakan tugasnya demikian pula bagian-

bagian yang lain jadi, satuan tugas masing-masing 

bagian sesuai dengan fungsinya dan kepala madrasah 

selalu memantau dan mengevaluasi kinerja setiap satuan 

tugas yang ada 

 



 
 

 

5. Siswa Kegiatan-kegiatan yang ada itu yang dilakukan oleh 

kepala madrasah untuk menunjang dalam dalam 

berprilaku religius tapi, ketika diadakan kegiatan kerja 

bakti misalnya oleh OSIS siswa banyak yang kurang 

berpartisipasi dengan berbagai alasan dan mereka 

biasanya minta diizinkan kepada salah satu temannya 

yang hadir untuk disampaikan kepada ketua kelas. 

Karena ketika kegaitan berlangsung disamping OSIS 

yang mendampingi juga ketua kelas masing-masing yang 

mengabsen sehingga dapat diketahui siapa saja yang 

tidak hadir 

Sudah sangat baik hal itu bisa dilihat dari kedisiplinan 

siswa sehingga kami sebagai siswa termotivasi untuk 

menjadi pribadi yang disiplin dan tanggungjawab serta 

menghargai waktu 

Bimbingan Yang Dilakukan Kepala Madrasah Dalam Penerapan Budaya Religius 

1. Kepala Madrasah Saya lebih kepada mengajak guru-guru itu tidak hanya 

sekedar mengajar tapi bagaimana mendidik. Dan 

pendidik yang baik itu lebih kepada keteladanan agar 

prilaku-prilaku guru menjadi teladan bagi siswa, itu yang 

saya lakukan. Sedangkan dalam hal metode mengajar itu 

saya serahkan sepenuhnya kepada guru bagaimana 

menggali, menerapkan pendidikan yang baik 

2. Guru Pak Annas/kepala madrasah biasanya megingatkan 

ketika hendak ada kegiatan, misalnya besok istighasah 

guru maka hari ini biasanya beliau bilang pada kami  

bahwa besok ada acara istighasah khusus guru, biasanya 

beliau selalu seperti itu 

Iya sudah sangat baik karena setiap triwulan kepala 

madrasah selalu mengadakan pertemuan dengan semua 

guru untuk memberikan bimbingan dan arahan 

bagaimana agar para asatidz dalam mendidik tidak 

hanya mengasah aspek intelektual tapi juga dalam aspek 

emosional dan spiritual sehingga tercipta siswa yang ber-

IPTEK dan ber-IMTAQ 

3. Kepala Bagian Tata 

Usaha 

Kepala madrasah itu pengayom dan pembimbing yang 

baik menurut saya, beliau selalu mengingatkan tugas 

atau apa yang belum kita kerjakan dengan  cara 

menanyakan. Bahkan beliau terkadang membantu kami 

para srafnya jika kami kurang faham dalam mengerjakan 

sesuatu 

Bimbingan yang dilakukan bapak Annas sudah sangat 

baik menurut saya karena selama ini beliau selalu 

mengarahkan kami dalam berbagai hal terutama dalam 

melaksanakan tugas. Bahkan bapak Annas menanyakan 

tugas para stafnya apakah sudah selesai apa belum jadi 

begitu menurut saya 

 



 
 

 

 

4. Bimbingan 

Konseling 

Kepala madrasah biasanya mendelegasikan bagian 

bimbingan konseling untuk mengikuti pelatihan atau 

workshop dalam rangka meningkatkan kompetensi 

sebagai konselor, sehingga dengan pelatihan tersebut 

dapat menjadi bekal bagaimana mengatasi siswa yang 

bermasalah. Selain itu, bimbingan yang dilakukan bentuk 

arahan tatkala ada pelanggaran dari salah satu siswa di 

madrasah 

Sudah sangat baik karena kepala madrasah selain 

memberikan arahan beliau juga memfasilitasi kebtuhan 

konselor dalam rangka meningkatkan kualitas 

5. Siswa Biasanya yang Bapak Annas lakukan ya dengan ajakan, 

nasehat atau tidak dengan teguran langsung jika ada 

siswa yang ketahuan dalam bersikap maupun berprilaku 

tidak sesuai nilai-nilai Islam 

Sangat baik karena bapak Annas selalu menasehati kami 

untuk selalu berprilaku dan bersikap yang baik bahkan 

terkadang bapak Annas menegur kami langsung jika kami 

ketahuan bersikap atau berprilak tidak sesuai tapi beliau 

menasehatinya dengan lemah lembut, itu yang kami suka 

dari sikap bapak Annas 

Keteladanan Kepala Madrasah Sebagai Pemimpin Dalam Penerapan Budaya 

Religius 

1. Kepala madrasah Memang yang paling dilihat dalam sebuah organisasi 

adalah ketua/pemimpin, kepala madrasah itu salah 

satunya bagaimana prilaku saya dapat diteladani oleh 

semua warga madrasah akan tetapi, apa yang saya 

lakukan bukan karena ingin mendapatkan 

pujian/sanjungan, tapi murni karena ibadah lillahi 

Ta’ala. Dari semua aktivitas saya agar dapat  dicontoh 

dan nantinya bernilai ibadah bagi diri saya sendiri 

2. Guru Kepala madrasah selalu mejadi contoh yang bagi kami 

para staf, beliau selalu datang paling awal, disiplin, dan 

selalu mengayomi para staf bahkan kami para guru, 

terkadang setelah mengajar di kelas beliau bertanya 

bagaimana ketika kami mengajar di kelas tadi 

Iya sangat cukup baik hal itu terbukti dari kedisplinan 

beliau denga dating paling awal dan pulang paling akhir, 

terdepan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab 

serta bisa mengayomi kepada bawahan dan seluruh 

warga madrasah 

3. Kepala Bagian Tata 

Usaha 

Menurut saya pak Annas itu termasuk orang yang lemah 

lembut dan penyabar, ya meskipun beliau keliatannya 

dingin tapi sebenarnya orangnya baik 

Iya sudah sangat baik mengingat beliau selalu 

memberikan contoh yang baik dalam bersikap dan bertutr 

kata baik kepada jajaran guru, TU bahkan kepada para 



 
 

 

siswa sehingga, dengannya beliau disegani dan menjadi 

panutan oleh para staf di madrasah ini 

 

4. Bagian Bimbingan 

Konseling 

Sangat baik sekali dan saya mengapresiasi terhadap 

keteladanan kepala madrasah karena beliau merupakan 

sosok pemimpin yang sangat lues terhadap bawahan dan 

solutif dalam memecahkan berbagai persoalan. Selain 

itu, dalam pengambilan keputusan sangat bijaksana 

sehingga hal itu patut dicontoh dan diteladani oleh 

bawahannya 

Sudah sangat baik karena selain beliau memiliki 

kompetensi dalam kepemimpinan beliau juga termasuk 

sosok yang sangat bijaksana dalam memberikan sebuah 

keputusan dan lain sebagainya. Sehingga hal itu dapat 

dicontoh oleh bawahannya khususnya bagian konseling 

bahwa dalam dalam memutuskan suatu masalah harus 

dipikirkan dengan penuh pertimbangan dan kearifan 

5. Siswa Pak anas selalu memberikan contoh yang baik menurut 

kami, setiap pagi sebelm bel masuk beliau berkeliling 

halaman madrasah dan menyapa murid yang baru 

datang. Bahkan kadang pak anas mengambil sampah d 

halaman tanpa menyuruh kita para siswanya. Ketika 

mengajar sangat sabar dan juga telaten 

Ya sangat baik menurut saya karena beliau selalu 

memberikan contoh dan menjadi suri teladan yang sangat 

mulia baik dari segi sikap, tutur kata dan lain sebagainya 

dan hal itu sangan menginspirasi kami sebagai anak 

didiknya dalam bersikap dan bertutur kata yang lemah 

lembut serta agar menghormati yang lebih tua dan 

menyayangi yang lebih muda 

Sumber: Data Primer Diolah. 2017 
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Hari Pahlawan 10 Nopember 



 
 

 

  

Istighasah Siswa 

  

Siswa Berprestasi 

 

Peringatan Hari Besar Islam 

 

 

 



 
 

 

STRUKTUR ORGANISASI 

MADRASAH TSANAWIYAH 1 PUTRI ANNUQAYAH 

GULUK-GULUK SUMENEP JAWA TIMUR 

TAHUN PELAJARAN 2016-2017 

 

Kepala Madrasah   : Annas, S.Pd.I 

Waka Ur. Kurikulum  : Ismail, S.Pd.I  

Waka Ur. Sarana-Prasarana : Idris, S.Pd.I 

Waka Ur. Humas   : Shanhaji 

Waka Ur. Kesiswaan  : Roziqah, S.Pd.I 

Kepala UKS   : Sustiyah 

Pembina OSIS   : Ummal Fadhlah, S.Th.I 

Koord. BK (BK Kelas 9)  : Arifah, S.Psi. 

Anggota BK Kelas 7  : Nyai Isyti Rozana, S.Psi 

Anggota BK Kelas 8  : Nafhah, S.Pd.I 

Kepala Perpustakaan  : Risnawati, S.Pd.I 

Staf Perpustakaan   : Harirah, S.Pd.I 

Koord. Keamanan & Kebun : Ainul Fikri, S.Ag 

       Moh. Ainul Yaqin   

Kepala Tata Usaha & Operator  : Lailiyatur Rahmah, S.Sy 

Staf TU Bag. Operator   : Zuwaibatul Islamiyah, S.Ud 

Staf TU Bag. Kurikulum  : Yenni Zayyinah, S.Psi 

Staf TU Bag. Kesiswaan  : Maryatun, S.Sy. 

Staf TU Bag. Umum   : Qurratul Bahiyah, S.Pd.I 

Staf TU Bag. Keuangan  : Nur Imamah, S.Pd.I 

 

Guluk-Guluk, 11 Juni 2016  

Kepala MTs. 1 Pi Annuqayah 

 

 

 

Annas, S.Pd.I 

  

 

 

 



 
 

 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

PENGELOLA MADRASAH 

 

1. KEPALA MADRASAH 

Kepala Madrasah berfungsi dan bertugas sebagai Edukator, Manajer, 

Administrator dan Supervisor. Pemimpin/Leader, Innovator, Motivator 

 

A. KEPALA MADRASAH SELAKU EDUKATOR 

Kepala Madrasah sebagai Edukator bertugas melaksanakan proses 

belajar mengajar secara efektif dan efesien (lihat tugas guru) 

 

B. KEPALA MADRASAH SEBAGAI MANAJER 

Mempunyai Tugas: 

1. Menyusun perencanaan 

2. Mengorganisasikan kegiatan 

3. Mengarahkan kegiatan 

4. Mengkoordinasikan kegiatan 

5. Melaksanakan pengawasan 

6. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan 

7. Menentukan kebijaksanaan 

8. Mengadakan rapat 

9. Mengambil keputusan  

10. Mengatur proses belajar mengajar 

11. Mengatur administrasi, ketatausahaan, siswa, ketenagaan, sarana 

prasarana dan keuangan (RAPBM) 

12. Mengatur organisasi siswa intra Madrasah (DPS-OSIS) 

13. Mengatur hubungan Madrasah dengan Masyarakat dan instansi 

terkait 

 

C. KEPALA MADRASAH SEBAGAI ADMINISTRATOR 

Bertugas menyelenggarakan Administrasi: 

1. Perencanaan 

2. Pengorganisasian 

3. Pengarahan 

4. Pengkoordinasian 

5. Pengawasan 

6. Kurikulum 

7. Kesiswaan 

8. Ketatausahaan 

9. Ketenagaan 

10. Kantor 

11. Keuangan 

12. Perpustakaan 

13. Laboratorium 

14. Ruang keterampilan/kesenian 

15. Bimbingan Konseling 

16. UKS 

17. DPS-OSIS 



 
 

 

18. Serba guna 

19. Media 

20. Gudang 

21. 7K 

 

D. KEPALA MADRASAH SEBAGAI SUPERVISOR 

Bertugas menyelenggarakan supervise mengenai: 

1. Proses belajar mengajar (PBM) 

2. Kegiatan bimbingan dan konseling 

3. Kegiatan ekstrakurikuler 

4. Kegiatan ketatausahaan  

5. Kegiatan kerjasama dengan Masyarakat dan instansi terkait 

6. Sarana dan prasarana 

7. Kegiatan DPS-OSIS 

8. Kegiatan 7K 

 

 

E. KEPALA MADRASAH SEBAGAI PEMIMPIN/LEADER 

1. Dapat dipercaya, jujur dan bertanggung jawab 

2. Memahami kondisi guru, karyawan dan siswa 

3. Memiliki Visi dan memahami Misi Madrasah 

4. Mengambil keputusan urusan intern dan ekstern Madrasah 

5. Membuat, mencari dan memilih gagasan baru 

 

F. KEPALA MADRASAH SEBAGAI INOVATOR 

1. Melakukan pembaharuan dibidang: 

a. KBM 

b. BK 

c. Ekstrakurikuler 

d. pengadaan 

2. Melaksanakan pembinaan guru dan karyawan  

3. Melakukan pembenahan dan dengan menggali sumber daya di 

KOMITE MADRASAH dan Masyarakat 

 

G. KEPALA MADRASAH SEBAGAI MOTIVATOR 

1. Mengatur ruang kantor yang kondusif untuk bekerja 

2. Mengatur ruang kantor yang kondusif untuk KBM/BK 

3. Mengatur ruang laboratorium yang kondusif untuk praktikum 

4. Mengatur ruang perpustakaan yang kondusif untuk belajar 

5. Mengatur halaman/lingkungan yang sejuk dan teratur 

6. Menciptakan lingkungan Madrasah yang harmonis sesama guru 

dan karyawan 

7. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis antar Madrasah dan 

lingkungan 

8. Menerapkan prinsip penghargaan dan hukuman dalam 

melaksanakan tugasnya. Kepala Madrasah dapat mendelegasikan 

kepada WAKAMAD 

 



 
 

 

2. WAKIL KEPALA MADRASAH 

Wakil kepala Madrasah membantu kepala madrasah dalam kegiatan-

kegiatan sebagaimana berikut: 

A. Menyusun perencanaan, membuat program kegiatan dan pelaksanaan 

program 

B. Pengorganisasian 

C. Pengarahan 

D. Keterangan 

E. Pengkordinasian 

F. Pengawasan 

G. Penilaian 

H. Identifikasi dan pengumpulan data 

I. Penyusunan laporan 

 

Wakil Kepala Madrasah bertugas membantu Kepala Madrasah dalam 

urusan-urusan sebagai berikut: 

a. KURIKULUM 

1. Menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan 

2. Menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pembelajaran 

3. Mengatur penyusunan program pengajaran (program semester), 

program satuan pelajaran, dan persiapan mengajar, penjabaran dan 

penyesuaian kurikulum 

4. Mengatur pelaksanaan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler 

5. Mengatur pelaksanaan program penilaian kriteria kenaikan kelas, 

kriteria kelulusan, dan penyesuaian kurikulum 

6. Mengatur pelaksanaan program perbaikan dan pengajaran 

7. Mengatur pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar 

8. Mengatur pengembangan MGMP dan koordinator mata pelajaran. 

Bertanggungjawab atas: 

1. Terlaksananya pertemuan MGMP intern Madrasah minimal 

triwulan sekali.  

2. Penyusunan program dan pengembangan MGMP mata 

pelajaran sejenis. 

3. Penyusunan program pengajaran:  

a. Analisis Materi Pelajaran.  

b. Program Tahunan (Prota)  

c. Program Semester (Prosem) 

d. Silabus 

e. RPP 

f. Mengkoordinasikan penyusunan naskah soal Ujian Tengah 

Semester (UTS). 

g. Mengkoordinir pembuatan dan mengumpulkan analisis Ujian 

Tengah Semester (UTS), Rekap daya serap dan ketuntasan 

belajar dan targetkurikulum untuk selanjutnya diserahkan ke 

bidang kurikulum 

h. Membantu mengkoordinir pelaksanaan Ujian Tengah 

Semester (UTS). 



 
 

 

i. Mengadakan monitoring programperbaikan dan remidial 

Ujian Tengah Semester (UTS) 

9. Melakukan supervisi administrasi (perangkat pembelajaran) dan 

akademis 

10. Mengupayakan program beasiswa guru dan tenaga kependidikan 

lainnya, 

11. Pembinaan dan pengembangan karir tenaga pendidik dan 

kependidikan madrasah 

12. Menyusun laporan 

 

b. KESISWAAN 

1. Mengatur dan menyelenggarakan Penerimaan Siswa Baru (PSB) 

2. Mengatur mutasi siswa 

3. Mengatur program dan pelaksanaan bimbingan dan konseling 

4. Mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan 7K (keamanan, 

kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kesehatan dan 

kerindangan) 

5. Mengatur dan membina program kegiatan DPS-OSIS meliputi: 

Kepramukaan, Palang Merah Remaja (PMR), Kelompok Ilmiyah 

Remaja (KIR), Usaha Kesehatan Madrasah (UKS), Paskibra. 

6. Mengatur program kegiatan Ramadhan 

7. Menyusun dan mengatur pelaksanaan dan pemilihan Siswa 

Teladan Madrasah 

8. Mengatur dan menyelenggarakan pembinaan, pendelegasian, serta 

pemberian penghargaan kepada siswa berprestasi sesuai bakat dan 

minat 

9. Menyeleksi calon untuk diusulkan mendapatkan beasiswa 

 

 

c. SARANA PRASARANA 

1. Merencanakan kebutuhan prasarana untuk menunjang proses 

belajar mengajar 

2. Merencanakan proram pengadaan sarana dan prasarana 

3. Mengatur pemanfaatan sarana dan prasarana 

4. Mengelola perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana 

5. Mengatur pembukuan sarana dan prasarana 

6. Menyusun laporan 

 

d. HUBUNGAN DENGAN MASYARAKAT 

1. Mengatur dan mengembangkan jaringan peningkatan pendidikan 

bersama Komite Madrasah 

2. Menyelenggarakan bakti sosial 

3. Menyelenggarakan karya wisata 

4. Menyelenggarakan pameran dan pementasan hasil kreativitas siswa 

5. Menyusun laporan 

 

e. BIMBINGAN DAN KONSELING 



 
 

 

Bimbingan dan konseling membantu kepala Madrasah dalam kegiatan-

kegiatan sebagai berikut: 

1. Penyusunan program dan pelaksanaan bimbingan dan konseling 

secara klasikal 

2. Koordinasi dengan wali kelas dan stakeholder dalam rangka 

mengatasi masalah yang dihadapi oleh siswa 

3. Memberikan layanan dan bimbingan kepada siswa agar lebih 

berprestasi dan berakhlakul karimah 

4. Memberikan saran dan pertimbangan kepada siswa dalam 

memperoleh gambaran tentang lanjutan pendidikan yang sesuai 

5. Mengadakan penilaian pelaksanaan bimbingan dan konseling 

6. Menyusun statistik hasil penilaian bimbingan dan konseling 

7. Melaksanakan kegiatan analisis hasil evaluasi belajar 

8. Menyusun dan melaksanakan program tindak lanjut bimbingan dan 

konseling 

9. Menyusun laporan pelaksanaan bimbingan dan konseling 

 

f. PUSTAKAWAN MADRASAH 

Pustakawan Madrasah membantu kepala Madrasah dalam kegiatan-

kegiatan sebagai berikut: 

1. Perencanaan pengadaan buku-buku/bahan pustaka/media 

elektronika 

2. Pengurusan pelayanan perpustakaan 

3. Perencanaan pengembangan perpustakaan 

4. Pemeliharaan dan perbaikan buku-buku/bahan pustaka/media 

elektronika 

5. Inventarisasi dan pengadministrasian buku-buku dan bahan 

pustaka/media elektronika 

6. Penyimpanan buku-buku perpustakaan/media elektronika 

7. Perencanaan menumbuhkan minat baca siswa 

8. Menyusun tata tertib perpustakaan 

9. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan perpustakaan secara 

berkala 

 

g. KEPALA TATA USAHA 

Kepala tata usaha madrasah mempunyai tugas melaksanakan 

ketatausahaan madrasah dan bertanggung jawab kepada kepala 

madrasah dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

1. Penyusunan program kerja tata usaha madrasah 

2. Pengelolaan keuangan madrasah 

3. Pengurusan administrasi ketenagaan dan siswa 

4. Penyusunan administrasi perlengkapan madrasah 

5. Penyusunan dan penyajian data/statistik madrasah 

6. Mengkoordinasi dan melaksanakan 7K 

7. Pengarsipan dokumen madrasah 

8. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengurusan 

Ketatausahaan secara berkala 

 



 
 

 

 

h. LAYANAN TEKNIS BIDANG PERTAMANAN/KEBUN DAN 

KEAMANAN 

1. Mengusulkan keperluan alat perkebunan 

2. Merencanakan distribusi,jenis dan pemilah tanaman 

3. Pemeliharaan dan perawatan lingkungan yang asri 

4. Menjaga kebersihan dan keindahan taman serta kerindangan 

5. Merawat tanaman dan infrastrukturnya (pagar, saluran air) 

6. Merawat dan memperbaiki peralatan kebun 

7. Membuang sampah kebun dan lingkungan madrasah ke tempat 

sampah 

8. Bertanggungjawab dalam pengelolaan bank sampah 

9. Melaksanakan tugas pengamanan 

Madrasah 

10. Memelihara dan menjaga barang-

barang milik Madrasah 

11. Bertanggungjawab membuka dan menutup pintu ruangan  

12. Bekerjasama dengan dinas terkait apabila ada masalah keamanan 

yang tidak dapat dilakukan secara internal atau sudah terjadi 

perbuatan melanggar hukum 

13. Bertanggungjawab nyala dan padamnya lampu madrasah 

 

i. KEPALA UKS/ PMR 
1. Menata ruang UKS/ PMR 

2. Melengkapi dan mengelola sarana/prasarana UKS/PMR  

3. Menyelenggarakan administrasi, kegiatan UKS/PMR 

4. Mengusahakan, memanfaatkan dan mengatur obat-obatan ringan, 

ramuan herbal pada P3K 

5. Menyusun jadwal kegiatan dan latihan UKS/PMR dan menetapkan 

pelatihannya 

6. Melaksanakan pendataan fisik dan kesehatan siswa 

7. Mengelola buku kesehatan siswa 

8. Mengelola buku berobat 

9. Membuat rujukan ke poskestren, puskesmas, dan RSU terdekat 

10. Menjalin kerjasama dengan poskestren, puskesmas, dan instansi 

terkait untuk pengembangan UKS/ PMR 

11. Mengadakan up grading/ pelantikan UKS/PMR 

12. Membuat penyusunan data,grafik, dan sebagainya tentang 

kesehatan siswa 

13. Mengadakan lomba kelas sehat 

14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Madrasah 

15. Membuat dan menyampaikan laporan hasil kegiatan UKS/PMR  

16. Mengelola dan mengatur pendistribusian air sehat ke setiap kelas  

j. TUGAS KEPALA IT: 

1. Merencanakan pengelolaan dan pemanfaatan ruang audio visual/ 

multimedia. 



 
 

 

2. Merencanakan pengembangan sistem komputerisasi dokumen 

madrasah dan siswa. 

3. Menyusun Program Kerja bidang Informasi dan Teknologi 

4. Mengkoordinir kebutuhan Informasi dan Teknologi di lingkungan 

madrasah 

5. Mengkoordinir pemanfaatan Informasi dan Teknologi di 

lingkungan madrasah 

6. Mengelola website madrasah 

7. Mengembangkan pelayanan madrasah kepada seluruh pihak yang 

berkepentingan melalui informasi dan teknologi 

8. Memelihara perangkat informasi dan teknoogi madrasah 

9. Mengevaluasi pemanfaatan informasi dan teknologi madrasah  

10. Menyusun laporan kegiatan   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

FUNGSI DAN TUGAS GURU 

k. GURU 

Guru bertanggung jawab kepada kepala Madrasah dan mempunyai 

tugas melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar secara efektif 

dan efisien. 

Tugas dan tanggung jawab seorang guru meliputi: 

1. Membuat perangkat pengajaran: 

- AMP (Analisis Materi Pelajaran) 

- Program tahunan (Prota) 

- Program Semester (Prosem) 

- Silabus 

- RPP 

- Program mingguan guru 

- LKS 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

3. Melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, ulangan harian, 

ulangan umum, ujian akhir. 

4. Melaksanakan analisis hasil ulangan harian 

5. Menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. 

6. Mengisi daftar nilai siswa 

7. Melaksanakan kegiatan bimbingan (pengimbasan-pengetahuan) 

kepada guru lain dalam proses belajar mengajar 

8. Membuat alat pelajaran/ alat peraga 

9. Menumbuhkembangkan sikap menghargai karya seni 

10. Mengikuti kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan kurikulum 

11. Melaksanakan tugas tertentu di Madrasah 

12. Mengadakan pengembangan program pengajaran yang menjadi 

tanggung jawabnya 

13. Membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar siswa 

14. Mengisi dan meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pelajaran 

15. Mengatur kebersihan ruang kelas dan ruang praktikum 

 

l. WALI KELAS 

 

Wali kelas membantu kepala Madrasah dalam kegiatan-kegiatan 

sebagai berikut: 

1. Pengelolaan kelas 

2. Penyelenggaraan administrasi kelas meliputi: 

a. Denah tempat duduk siswa 

b. Papan absensi siswa 

c. Daftar pelajaran kelas 

d. Daftar piket kelas 

e. Buku absensi kelas 

f. Buku pembelajaran/buku kelas 

g. Tata tertib siswa 

3. Penyusunan pembuatan statistik bulanan siswa 

4. Pengisian daftar kumpulan nilai siswa (leger) 

5. Pembuatan catatan khusus tentang siswa 



 
 

 

6. Pencatatan mutasi siswa 

7. Pengisian buku laporan penilaian hasil belajar 

8. Pembagian buku laporan penilaian hasil belajar 

9. Pengelolaan tabungan siswa. 

 

 

  



 
 

 

KOMITE MADRASAH 

 

A. FUNGSI DAN PERAN 

1. Peran. 
 

Keberadaan Komite Madrasah harus bertumpu pada landasan partisipasi 

masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di 

Madrasah. Oleh karena itu, pembentukannya harus memperhatikan pembagian 

peran sesuai posisi dan otonomi yang ada. Adapun peran yang dijalankan Komite 

Madrasah adalah sebagai berikut : 

a.Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan 

kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. 

b.Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran, 

maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. 

c.Pengontrol (controlling agency) dalam penyelenggaraan kegiatan di satuan 

pendidikan. 

d.Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan 

pendidikan.  

 

2. Fungsi. 
 

Untuk menjalankan perannya itu, Komite Madrasah memiliki fungsi sebagai 

berikut : 

a.Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap 

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 

b.Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/ dunia 

usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan 

pendidikan yang bermutu. 

c.Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan 

pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. 

d.Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan 

pendidikan mengenai: 

1)  Kebijakan dan Program Pendidikan. 

2)  Kriteria Kinerja Satuan Pendidikan. 

3)  Kriteria Tenaga Kependidikan. 

4)  Kriteria Fasilitas Pendidikan. 

5)  Hal-hal lain yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. 

e.Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna 

mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. 

f.Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan 

pendidikan di satuan pendidikan. 

g.Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, dan 

penyelenggaraan di satuan pendidikan. 

 

Komite Madrasah sesuai dengan peran dan fungsinya, melakukan akuntabilitas 

sebagai berikut. 



 
 

 

- Komite Madrasah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program Madrasah 

kepada stakeholder secara periodik, baik yang berupa keberhasilan maupun 

kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program Madrasah. 

- Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat baik berupa 

materi (dana, barang tak bergerak maupun bergerak), maupun non materi (tenaga, 

pikiran) kepada masyarakat dan pemerintah setempat. 

   

B. Organisasi 
 

Kepengurusan Komite Madrasah 

 

Pengurus Komite Madrasah ditetapkan berdasarkan AD/ART yang sekurang-

kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang 

tertentu sesuai dengan kebutuhan. Pengurus komite dipilih dari dan oleh anggota 

secara demokratis. Khusus jabatan ketua komite bukan berasal dari kepala satuan 

pendidikan. Jika diperlukan dapat diangkat petugas khusus yang menangani 

urusan administrasi Komite Madrasah dan bukan pegawai Madrasah, berdasarkan 

kesepakatan rapat Komite Madrasah. 

 

Pengurus Komite Madrasah adalah personal yang ditetapkan berdasarkan kriteria 

sebagai berikut : 

a. Dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis dan terbuka dalam musyawarah 

Komite Madrasah. 

b. Masa kerja ditetapkan oleh musyawarah anggota Komite Madrasah. 

c. Jika diperlukan pengurus Komite Madrasah dapat menunjuk atau dibantu oleh 

tim ahli sebagai konsultan sesuai dengan bidang keahliannya.  

 

Mekanisme kerja pengurus Komite Madrasah dapat diidentifikasikan sebagai 

berikut : 

a.Pengurus komite Madrasah terpilih bertanggungjawab kepada musyawarah 

anggota sebagai forum tertinggi sesuai AD dan ART. 

b.Pengurus Komite Madrasah menyusun program kerja yang disetujui melalui 

musyawarah anggota yang berfokus pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan 

peserta didik. 

c.Apabila pengurus Komite Madrasah terpilih dinilai tidak produktif dalam masa 

jabatannya, maka musyawarah anggota dapat memberhentikan dan mengganti 

dengan kepengurusan baru. 

d.Pembiayaan pengurus Komite Madrasah diambil dari anggaran Komite 

Madrasah yang ditetapkan melalui musyawarah.  

 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 

Komite Madrasah wajib memiliki AD/ART. Anggaran Dasar sekurang-kurangnya 

memuat : 

a. Nama dan tempat kedudukan. 

b. Dasar, tujuan, dan kegiatan. 

c. Keanggotaan dan kepengurusan. 

d. Hak dan kewajiban anggota dan pengurus. 

e. Keuangan. 



 
 

 

f. Mekanisme kerja dan rapat-rapat. 

g. Perubahan AD dan ART, serta pembubaran organisasi.  

 

Anggaran Rumah Tangga sekurang-kurangnya memuat : 

a. Mekanisme pemilihan dan penetapan anggota dan pengurus Komite Madrasah. 

b.Rincian tugas Komite Madrasah. 

c. Mekanisme rapat. 

d. Kerja sama dengan pihak lain. 

e. Ketentuan penutup.  

 

C. PEMBENTUKAN KOMITE MADRASAH 
 

1. Prinsip Pembentukan. 
 

Pembentukan Komite Madrasah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan 

demokratis. Dilakukan secara transparan adalah bahwa Komite Madrasah harus 

dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas mulai dari 

tahap pembentukan panitia persiapan, proses sosialisasi oleh panitia persiapan, 

kriteria calon anggota, proses seleksi calon anggota, pengumuman calon anggota, 

proses pemilihan, dan penyampaian hasil pemilihan. Dilakukan secara akuntabel 

adalah bahwa panitia persiapan hendaknya menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban kinerjanya maupun penggunaan dana kepanitiaan. Dilakukan 

secara demokratis adalah bahwa dalam proses pemilihan anggota dan pengurus 

dilakukan dengan musyawarah mufakat. Jika dipandang perlu pemilihan anggota 

dan pengurus dapat dilakukan melalui pemungutan suara. 

 

2. Mekanisme Pembentukan. 
 

Pembentukan komite Madrasah diawali dengan pembentukan panitia persiapan 

yang dibentuk oleh kepala satuan pendidikan dan/atau oleh atau oleh masyarakat. 

Panitia persiapan berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri atas 

kalangan praktisi pendidikan (seperti guru, kepala satuan pendidikan, 

penyelenggara pendidikan), pemerhati pendidikan (LSM peduli pendidikan, tokoh 

masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan industri), dan orang tua peserta didik. 

 

Panitia persiapan bertugas mempersiapkan pembentukan Komite Madrasah 

dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

- Mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat (termasuk pengurus/anggota 

BP3, Majelis Madrasah, dan Komite Madrasah yang sudah ada) tentang Komite 

Madrasah menurut keputusan ini. 

- Menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota berdasarkan usulan dari 

masyarakat; 

- Menyeleksi anggota berdasarkan usulan dari masyarakat; 

- Mengumumkan nama-nama calon anggota kepada masyarakat; 

- Menyusun nama-nama anggota terpilih; 

- Memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota Komite Madrasah; 

- Menyampaikan nama pengurus dan anggota Komite Madrasah kepada kepala 

satuan pendidikan. 



 
 

 

- Panitia Persiapan dinyatakan bubar setelah Komite Madrasah terbentuk. 

 

3. Penetapan Pembentukan Komite Madrasah. 
 

Calon anggota Komite Madrasah yang disepakati dalam musyawarah atau 

mendapat dukungan suara terbanyak melalui pemungutan suara secara langsung 

menjadi anggota Komite Madrasah sesuai dengan jumlah anggota yang disepakati 

dari masing-masing unsur. Komite Madrasah ditetapkan untuk pertama kali 

dengan Surat Keputusan kepala satuan pendidikan, dan selanjutnya diatur dalam 

AD dan ART. Misalnya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 

disebutkan bahwa pemilihan anggota dan pengurus Komite Madrasah ditetapkan 

oleh musyawarah anggota Komite Madrasah. 

 

Pengurus dan anggota komite terpilih dilaporkan kepada pemerintah daerah dan 

dinas pendidikan setempat. Untuk memperoleh kekuatan hukum, Komite 

Madrasah dapat dikukuhkan oleh pejabat pemerintahan setempat. Misalnya 

Komite Madrasah untuk SD dan SLTP dikukuhkan oleh Camat dan Kepala 

Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan; SMU/SMK dikukuhkan oleh Kepala Dinas 

Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota. 

  



 
 

 

 

TUGAS PETUGAS UKS/PMR 

MTs. 1 PUTRI ANNUQAYAH GULUK-GULUK 

 

1. Menata ruang UKS/PMR. 

2. Melengkapi dan mengelola sarana/prasarana UKS/PMR. 

3. Menyelenggarakan administrasi, kegiatan UKS/PMR. 

4. Mengusahakan, memanfaatkan dan mengatur obat-obatan ringan, 

ramuan herbal pada P3K. 

5. Menyusun jadwal kegiatan dan latihan UKS/PMR dan menetapkan 

pelatihannya. 

6. Melaksanakan pendataan fisik dan kesehatan siswa. 

7. Mengelola buku kesehatan siswa. 

8. Mengelola buku berobat. 

9. Membuat rujukan ke Poskestren, Puskesmas,dan RSU terdekat. 

10. Menjalin kerjasama dengan poskestren, puskesmas, dan instansi 

terkait untuk pengembangan UKS/ PMR. 

11. Mengadakan up grading/pelantikan UKS/PMR. 

12. Membuat penyusunan data,grafik, dan sebagainya tentang kesehatan 

siswa. 

13. Mengadakan lomba kelas sehat. 

14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Madrasah. 

15. Membuat dan menyampaikan laporan hasil kegiatan UKS/PMR. 

 

Ditetapkan di: 

Guluk-Guluk, 17 Juli 2013. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

STRUKTUR WALI KELAS 

MADRASAH TSANAWIYAH 1 PUTRI ANNUQAYAH 

GULUK-GULUK SUMENEP JAWA TIMUR 

TAHUN PELAJARAN 2016-2017 

NO. KELAS NAMA WALI KELAS 

1 VII A Edy Slinoto, S.Ag                                  

2 VII B Dila Fitri Nabila, M.Pd 

3 VII C Fudlan Nisa’, S.Pd.I  

4 VII D Hasanah, S.Pd.I             

5 VII E Ulfatul Hasna’, S.Ag    

6 VII F Syafiqah el-Nabilah        

7 VII G Ro’fatul Umam, S.Pd.I  

8 VII H Ida Royani, S.Pd.I  

9 VIII A Abd. Rasyid              

10 VIII B Ifrazatus Sa’adah, S.Ud  

11 VIII C Ah. Muhli, S.Pd      

12 VIII D Sundusiyah, S.Pd.I    

13 VIII E Wasil, S.HI   

14 VIII F Alfu Laila, S.Th.I 

15 VIII G Syaiful Anwari, S.Pd.I  

16 VIII H Muayyanah, S.Pd.I   

17 IX A Hj. Mas’adah, S.Ag  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 IX B Layyinah AS., S.Pd.I    

19 IX C Wardatul Hasanah, S.HI   

20 IX D Mamik Farida, S.Sos.I    

21 IX E Suhartini, S.Pd    

22 IX F M. Makmun, S.Pd     

23 IX G  Fikriyah, S.Pd.I    



 
 

 

 

  



 
 

 

 

 



 
 

 

 


