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ABSTRAK 

Nama  : Heriyanti 
Nim  : 80300218003 
Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam 
Judul Tesis :  

 

 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) Untuk mendapatkan gambaran tentang  
kepemimpinan kepala sekolah di SMAN 19 Bone. 2) Untuk mendapatkan gambaran 
tentang peran komite sekolah di SMAN 19 Bone. 3) Untuk mendapatkan gambaran tentang 
manajemen berbasis sekolah di SMAN 19 Bone. 4) Untuk menguji pengaruh 
kepemimpinan kepala sekolah dan peran komite sekolah terhadap efektifitas manajemen 
berbasis sekolah di SMAN 19 Bone. 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode penelitian 
koresional. Populasi dalam penelitian ini yaitu kepala sekolah, tenaga pendidik, tenaga 
kependidikan dan pengurus komite sekolah yang berjumlah 41 orang, yang disampel dengan 
teknik sampel jenuh, sehingga semua jumlah populasi dijadikan sebagai sampel. Instrumen 
yang digunakan adalah angket, dokumentasi dan wawancara sehingga diperoleh data yang 
dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif dan inferensial, yaitu teknik analisis 
regresi linear sederhana, korelasi dan koefisien untuk menguji hipotesis. 

Hasil penelitian menemukan bahwa (1) kepemimpinan kepala sekolah berada dalam 
kategori sangat baik dalam indikator menciptakan iklim sekolah yang kondusif, 
pelaksanaan berbagai pembaharuan disekolah seperti program ektrakurikuler dan 
pengembangan organisasi sekolah serta indikator pemberian motivasi kepada para pendidik 
dan tenaga kependidikan yaitu membangkitkan semangat kerja seluruh bawahannya dan 
senantiasa memberikan pujian dan penghargaan kepada guru yang berprestasi, (2)  peran 
komite sekolah berada dalam kategori sangat baik dalam indikator sebagai advisory agency, 
yaitu komite sekolah memberikan masukan tentang program pendidikan, kebijakan 
pendidikan, fasilitas pendidikan dan kriteria tenaga kependidikan.  supporting agency, 
yakni mendorong perhatian masyarakat dalam memajukan pendidikan, controlling agency 
yakni komite sekolah senantiasa melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap 
penyelangaraan pendidikan dan mediator agency, yakni komite sekolah senantiasa 
melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan 
pendidikan  (3) efektifitas manajemen berbasis sekolah dalam kategori  baik dengan 
indikator ketercapaian tujuan, ketepatan waktu dan partisipasi aktif dari masyarakat, (#4) 
kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas 
manajemen berbasis sekolah di SMAN 19 Bone yang menunjukkan nilai sig. 0,005 < 0,05; 
(5) peran komite sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas manajemen 
berbasis sekolah di SMAN 19 Bone dengan nilai sig. 0,001 < 0,05; (6) kepemimpinan kepala 
sekolah dan peran komite sekolah secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap efektifitas manajemen berbasis sekolah pada tabel Anova menunjukkan nilai sig 
0,000 < 0,05. 

Implikasi penelitian ini adalah terkait kepemimpinan kepala sekolah maka 
diharapkan kepala sekolah mempertahankan prestasi yang telah diukir dan tetap 
mengembangkan dan membekali diri bagaimana menjadi pemimpin yang di senangi 
bawahannya dan bagi pengurus komite sekolah di harapkan agar komite sekolah tetap aktif 
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Terhadap Efektifitas Manajemen Berbasis Sekolah di SMAN 19 
Bone 
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memberikan perhatian kepada sekolah dan mendorong perhatian masyarakat untuk 
memajukan sekolah sehingga semua perencanaan sekolah bisa terlaksana dengan baik. 
Demikian pula, bagi peneliti selanjutnya, semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan 
referensi dalam penyusunan karya ilmiah.  

 

 

Kata Kunci: Kepemimpinan Kepala Sekolah, Peran Komite Sekolah, Efektifitas 
 Manajemen Berbasis Sekolah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya, pendidikan adalah aktifitas yang tidak pernah selesai sampai kapan 

pun sepanjang ada kehidupan manusia di duna ini karena pendidikan merupakan bagian 

dari kebudayaan dan peradaban manusia yang terus berkembang. Hal ini sejalan dengan 

pembawaan manusia yang memiliki potensi kreatif dan inovatif dalam segala bidang 

kehidupannya. Hal ini sejalan dengan UU No. 20 Tahun 2003 pasal 3 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. 

Kesadaran tentang pentingnya pendidikan yang dapat memberikan harapan dan 

kemungkinan yang lebih baik di masa mendatang, telah mendorong berbagai upaya dan 

perhatian seluruh lapisan masyarakat terhadap setiap derap langkah dan perkembangan 

dunia pendidikan. Pendidikan sebagai salah satu upaya dalam rangka meningkatkan 

kualitas hidup manusia, pada intinya bertujuan untuk memanusiakan manusia, 

mendewasakan, merubah perilaku, serta meningkatkan kualitas menjadi lebih baik.  

Pada kenyataannya pendidikan bukanlah suatu upaya yang sederhana, melainkan 

suatu kegiatan yang dinamis dan penuh tantangan. Pendidikan akan selalu berubah seiring 

dengan perubahan jaman. Setiap saat pendidikan selalu menjadi fokus perhatian dan 

bahkan tidak jarang menjadi sasaran ketidakpuasan, karena pendidikan menyangkut 

kepentingan semua orang, bukan hanya menyangkut investasi dan kondisi kehidupan di 

masa yang akan datang, melainkan juga menyangkut kondisi dan suasana kehidupan saat 
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ini. Itulah sebabnya pendidikan senantiasa memerlukan upaya perbaikan dan peningkatan 

sejalan dengan semakin tingginya kebutuhan dan tuntutan kehidupan masyarakat. 

Dengan reformasi, perbaikan kualitas pendidikan menuntut tingginya kinerja 

lembaga pendidikan dengan mengacu kepada perbaikan mutu yang berkelanjutan, 

kreativitas dan produktivitas pegawai. Kualitas bukan saja pada unsur masukan (input), 

tetapi juga unsur proses, terutama pada unsur keluaran (output) atau lulusan agar dapat 

memuaskan harapan masyarakat pelanggan pendidikan. Dengan konsep sistem, maka 

input, proses, dan output memiliki hubungan yang saling mempengaruhi untuk mencapai 

kepuasan pelanggan atau sesuai dengan harapan masyarakat.  

Sekolah sebagai institusi atau lembaga pendidikan merupakan wadah tempat 

proses pendidikan dilakukan, memiliki sistem yang kompleks dan dinamis. Dalam 

kegiatannya sekolah adalah tempat yang bukan hanya sekedar tempat berkumpul guru dan 

murid, melainkan berada dalam suatu tataran sistem yang rumit dan saling berkaitan, Oleh 

karena itu sekolah dipandang sebagai suatu organisasi yang membutuhkan pengelolaan. 

Lebih dari itu kegiatan inti organisasi sekolah adalah mengelola sumber daya manusia yang 

diharapkan menghasilkan lulusan yang berkualitas sesuai dengan tuntutan kebutuhan 

masyarakat, serta pada gilirannya lulusan sekolah diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pada pembangunan bangsa. 

Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu 

organisai karena sebagian besar keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi ditentukan 

oleh kepemimpinan dalam organisasi tersebut. Kepemimpinan yang dimaksud adalah 

suatu proses ketika seseorang memimpin, membimbing, mempengaruhi, atau mengontrol 

pikiran, perasaan atau tingkah laku orang lain.1 

 
1Nurrahmah, Zaenal Fannani. Manajemen Pendidikan  (Malang: Madani, 2017), h. 96. 
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Bafadal mengartikan kepemimpinan sebagai keseluruhan proses memengaruhi, 

mendorong, mengajak, menggerakkan dan menuntun oranglain dalam proses kerja agar 

berpikir, bersikap dan bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam rangka mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian pendapat Sondang P. Siagian mengatakan bahwa 

kepemimpinan merupakan inti manajemen yakni sebagai motor penggerak bagi sumber-

sumber dan alat-alat dalam organisasi. Sukses tidaknya suatu organisasi dalm mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan tergantung atas cara-cara memimpin orang-orang atasan 

(pemimpin-pemimpin itu).2 

Kepala sekolah adalah seorang pemimpin sekolah atau pemimpin suatu lembaga 

tempat menerima dan memberi pelajaran. Kepala sekolah merupakan motor penggerak, 

yang akan menentukan bagaimana tujuan-tujuan sekolah dan pendidikan pada umumnya 

direalisasikan.3 Kepala sekolah adalah sebagai pemimpin adalah orang yang 

bertanggungjawab atas kelangsungan dan paling berperan dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan disuatu sekolah. Kualitas seorang pemimpin sangat menentukan keberhasilan 

lembaga yang dipimpinnya, termasuk didalamnya lembaga pendidikan. Sebab 

kepemimpinan yang sukses itu mampu mengelola lembaga yang dipimpin, mampu 

mengantisipasi perubahan, mampu mengoreksi kelemahan dan kekurangan serta sanggup 

membawa lembaga yang dipimpin pada tujuan yang ditetapkan.   

Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan 

dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Sebagaimana dikemukakan dalam 

Permendikbud Nomor 6 Tahun  2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah 

adalah beban kerja kepala sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok 

 
2 Agustinus Hermino, Manajemen Berbasis Sekolah  (Bandung: Alfabeta, 2017) h. 174  
3Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah  (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), h. 126. 
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manajerial, pengembang kewirausahaan dan supervisor kepada guru dan tenaga 

kependidikan.  

Ketercapaian tujuan pendidikan sangat bergantung pada kecakapan dan 

kebijaksanaan kepemimpinan kepala sekolah yang merupakan salah satu pemimpin 

pendidikan. Karena kepala sekolah merupakan seorang pejabat yang profesional dalam 

organisasi sekolah yang bertugas mengatur semua sumber organisasi dan bekerjasama 

dengan guru-guru dalam mendidik siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan 

keprofesionalan kepala sekolah ini pengembangan profesionalisme tenaga kependidikan 

mudah dilakukan karena sesuai dengan fungsinya, kepala sekolah memahami kebutuhan 

sekolah yang ia pimpin sehingga kompetensi guru tidak hanya mandeg pada kompetensi 

yang ia miliki sebelumnya, melainkan bertambah dan berkembang dengan baik sehingga 

profesionalisme guru akan terwujud. 

Para kepala sekolah sebagai manajer seharusnya mengoptimalkan mutu kegiatan 

pembelajaran untuk memenuhi harapan pelanggan pendidikan. Sekolah berfungsi untuk 

membina sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif, sehingga lulusannya memenuhi 

kebutuhan masyarakat, baik pasar tenaga kerja sektor formal maupun sektor informal.  

Kepala sekolah tidak hanya meningkatkan tanggung jawab dan otoritasnya dalam 

program-program sekolah, kurikulum dan keputusan personil, tetapi juga memiliki 

tanggung jawab untuk meningkatkan akuntabilitas keberhasilan siswa dan programnya. 

Kepala sekolah harus pandai dalam memimpin kelompok dan pendelegasian tugas dan 

wewenang. 

Peran kepala sekolah seperti yang dijelaskan di atas juga akan berjalan dengan baik 

ketika ada kesesuaian dengan peran yang dimainkan oleh komite sekolah/dewan sekolah 

sebagai partner kerjanya dalam meningkatkan kualitas sekolah. Kinerja kepala sekolah dan 

komite sekolah sangat mendukung peningkatan kualitas pendidikan di sekolah yang 
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bersangkutan karena komite sekolah adalah suatu lembaga mandiri di lingkungan sekolah 

dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arah, 

dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan pada tingkat satuan 

pendidikan (sekolah). Komite Sekolah diatur  dalam permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 

tentang komite sekolah. Badan ini bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis 

dengan lembaga pemerintahan.  

Komite Sekolah memiliki kedudukan yang kuat karena diundangkan dalam dalam 

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU SPN No. 20/2003) 

yakni: 1) pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak 

diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, 

dan kemajemukan bangsa, 2) pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang 

sistemik dengan system terbuka dan multimakna. 

Pertimbangan penetapan permendikbud tentang komite sekolah adalah untuk 

meningkatkan mutu layanan pendidikan perlu dilakukan revitalisasi sekolah berdasarkan 

prinsip gotong royong.  Mengingat komite sekolah merupakan lembaga non profit maka 

sebagai konsekuensinya para anggota tidak menjadikan lembaga ini hanya sebagai lahan 

untuk pengumpul dana dan mencari kehidupan (penghasilan). Para anggota harus sadar 

bahwa komite sekolah merupakan tempat untuk mengabdi dan berkarya dalam memajukan 

pendidikan. Komite sekolah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah 

dengan melibatkan masyarakat berdasarkan  Keputusan  Mentri Pendidikan Nasional No. 

044/U/2002 tentang Dewan Sekolah dan Komite Sekolah dibentuk dengan tujuan untuk 

mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan 

operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan (sekolah), meningkatkan 

tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, 
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menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam 

penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan. 

Peran kepala sekolah sebagai manajer dan komite sekolah sebagai lembaga 

lembaga non profit yang sama sama bertujuan untuk mengoptimalkan dan memajukan 

pendidikan maka pemberlakuan manajemen berbasis sekolah memiliki implikasi signifikan 

terhadap pengelolaan sekolah dari yang semula bersifat sentralistik-birokratis menjadi 

desentralisasi-otonomi. Desentralisasi pendidikan dalam setting pengelolaan sekolah 

mengandung makna bahwa kepala sekolah bersama elemen pendidikan lainnya memiliki 

kewenangan secara luas dalam mengelola proses pendidikan secara professional dan 

bertanggung jawab. Maka, pemberian wewenang ini sebagai pemberian wewenang kepala 

sekolah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan internal sekolah dengan 

pertanggungjawabannya menggunakan parameter pendidikan. Dalam posisi ini pencapaian 

mutu pendidikan merupakan esensi dasar dari tujuan pemberlakuan manajemen berbasis 

sekolah.  

Manajemen adalah ilmu tentang perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, 

pengarahan, serta pengawasan kegiatan demi tercapainya tujuan bersama yang telah 

ditetapkan. Seluruh organisasi membutuhkan ilmu manajemen karena tanpanya organisasi 

akan kesulitan dalam mencapai tujuan bersama. Manajemen membantu manusia mengatur 

dan menyusun strategi yang tepat. 

Indikator keberhasilan implementasi manajemen berbasis sekolah dilihat dari 

dimensi output adalah tercapainya mutu pendidikan secara berkelanjutan. Kinerja kepala 

sekolah dan komite sekolah sangat mendukung keberhasilan manajemen berbasis sekolah 

disekolah yang bersangkutan.  

Manajemen berbasis sekolah sejatinya menjadi solusi bagi semua elemen dunia 

pendidikan agar mampu memajukan dan mencapai tujuan-tujuan sekolah yang telah 
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ditetapkan bersama. Dibawah naungan kepemimpinan seorang kepala sekolah semua bisa 

dilakukan secara bersama-sama guna mencapai tujuan bersama. Demikian pula dengan 

adanya komite sekolah yang dibentuk oleh suatu lembaga atau sekolah sebagai wadah 

untuk membantu menyelenggarakan pendidikan seharusnya berjalan sebagaimana yang 

diharapkan. Namun, tak bisa dipungkiri dengan adanya berbagai pendapat yang 

bermunculan di dalam suatu organisasi termasuk dalam suatu sekolah bisa menyebabkan 

terjadinya ketidakkompakan sehingga sulit untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

bersama. 

Manajemen berbasis sekolah perlu diterapkan agar dapat meningkatkan 

kesejahteraan guru sehingga dapat lebih berkonsentrasi pada tugasnya. Hal ini sejalan 

dengan landasan hukum atau kebijakan disebarluaskannya Manajemen Berbasis Sekolah 

yakni UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan PP No. 25/2000 tentang 

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. Keleluasaan 

dalam mengelola sumber daya dan dalam menyertakan masyarakat untuk berpartisipasi, 

mendorong profesionalisme kepala sekolah dalam perannya sebagai manajer maupun 

pemimpin sekolah. Efektifitas manajemen berbasis sekolah berarti bagaimana manajemen 

berbasis sekolah itu sendiri melaksanakan tugas pokok sekolah, menjalin partisipasi 

masyarakat, mendapatkan serta memanfaatkan sumber daya, sumber dana, dan sumber 

belajar untuk mewujudkan tujuan sekolah. 

Manajemen berbasis sekolah yang diterapkan agar suatu sekolah dapat 

menjalankan roda pendidikan sesuai kebutuhan sekolah. Kepala sekolah yang merupakan 

salah satu titik tumpu  dalam melakukan perubahan pendidikan kearah yang lebih baik 

sehingga kebijakan-kebijakan yang dapat membangun perubahan sangat diperlukan guna 
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mencapai tujuan yang diharapkan. Demikian pula dengan adanya pembentukan komite 

sekolah yang seharusnya berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan 

memberi pertimbangan dan dukungan tenaga serta sarana dan prasarana. Dalam 

menjalankan manajemen berbasis sekolah kepemimpinan kepala sekolah dan komite 

sekolah harus bekerja sama demi mencapai tujuan sekolah sehingga  seluruh warga sekolah 

merasa terbantu dengan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan.   

Sekolah SMAN 19 Bone adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang 

SMA. Dalam menjalankan kegiatannya SMAN 19 Bone berada dalam naungan 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam penerapan manajemen berbasis sekolah 

disekolah ini sudah berjalan cukup baik namun ada beberapa kendala yang ditemukan yakni 

terbatasnya anggaran biaya karena persepsi masyarakat akan adanya kebijakan pemerintah 

tentang pendidikan gratis masih keliru dan membuat sebagian orangtua siswa merasa 

keberatan dan bahkan ada yang menilai bahwa hal itu merupakan tindakan pungutan liar 

yang dilakukan oleh pihak sekolah, minimnya fasilitas sekolah, kurangnya komunikasi 

antara pihak sekolah dan orangtua siswa sehingga tidak adanya minat untuk ikutserta 

dalam pengambilan keputusan tentang rencana sekolah serta latar belakang social ekonomi 

orangtua siswa. 

Manajemen berbasis sekolah merupakan sesuatu yang berkenaan dengan 

pengelolaan sumber daya dalam proses pembelajaran yang berdasar pada sekolah untuk 

mencapai tujuan sekolah yang ditetapkan. Oleh karena itu dalam menghadapi masalah-

masalah yang muncul dalam penerapan manajemen berbasis sekolah tersebut maka peran 

pemimpin diduga mempunyai pengaruh dalam memberikan kebijakan-kebijakan demi 
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mencapai tujuan bersama. Demikian juga peran komite sekolah sebagai pemberi 

pertimbangan, pendukung, pengawas dan mediator diduga dapat memberi solusi akan 

setiap masalah yang muncul. Karena dengan adanya MBS diharapkan akan memberi 

peluang dan kesempatan kepada semua warga sekolah  untuk melakukan inovasi 

pendidikan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana kepemimpinan kepala sekolah di SMAN 19 Bone? 

2. Bagaimana peran komite sekolah di SMAN 19 Bone? 

3. Bagaimana manajemen berbasis sekolah di SMAN 19 Bone? 

4. Apakah ada pengaruh kepemimpian kepala sekolah terhadap efektivitas manajemen 

berbasis sekolah di SMAN 19 Bone ? 

5. Apakah ada pengaruh peran komite sekolah terhadap efektivitas manajemen berbasis 

sekolah di SMAN 19 Bone? 

6. Apakah kepemimpinan kepala sekolah dan peran komite sekolah berpengaruh 

signifikan terhadap efektifitas manajemen berbasis sekolah di SMAN 19 Bone? 

C. Definisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Defenisi Operasional Variabel 

Defenisi operasional merupakan bagian yang mendefenisikan sebuah variabel 

agar dapat diukur dengan cara melihat indikator dari variabel tersebut. Indikator yang 
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digunakan dalam penelitian untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul 

tesis ini. Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Kepemimpinan Kepala Sekolah (X1)  

Kepemimpinan adalah suatu proses kegiatan dalam hal memimpin, membimbing, 

mengontrol perilaku, perasaan serta tingkah laku terhadap oranglain yang ada dibawah 

pengawasannya. Kepemipinan Kepala Sekolah yaitu motor penggerak, penentu arah 

kebijakan sekolah yang akan menentukan bagaimana tujuan-tujuan sekolah dan 

pendidikan pada umumnya direalisasikan.  

Kepemimpinan kepala sekolah dalam penelitian ini difokuskan pada 1) 

menciptakan iklim sekolah yang kondusif, 2) memberdayakan tenaga pendidik dan 

tenaga kependidikan melalui kerjasama atau kooperatif, 3) mendorong keterlibatan 

seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam  berbagai kegiatan yang 

menunjang program sekolah, 4) melaksanakan berbagai pembaharuan di sekolah, 5) 

memberikan motivasi kepada para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam 

melakukan berbagai tugas dan fungsinya. 

b. Peran Komite Sekolah (X2) 

Peran Komite Sekolah adalah berperan dalam peningkatan mutu pelayanan 

dengan memberikan pertimbangan, arah, dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana 

serta pengawasan pada tingkat satuan pendidikan (sekolah). 

Indikator peran komite sekolah akan difokuskan pada, 1) advisory agency, badan 

pertimbangan, 2) supporting agency, pendukung, 3) controlling agency, pengawas, 4) 

mediator agency, mediator. 
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c. Efektifitas Manajemen Berbasis Sekolah (Y) 

Manajemen Berbasis Sekolah yaitu paradigma baru pendidikan yang 

memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah dalam rangka kebijakan pendidikan 

nasional. Otonomi diberikan agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber 

dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan serta lebih tanggap 

terhadap kebutuhan setempat. 

Manajemen berbasis sekolah dalam penelitian ini difokuskan pada efektifitas 

pelaksanaannya, yang meliputi; 1) tercapainya tujuan, 2) ketepatan waktu, 3) partisipasi 

aktif dari masyarakat, 4) mendapatkan serta memanfaatkan sumber daya dan sumber 

dana untuk mewujudkan tujuan sekolah. 

Tabel 1: Variabel dan Indikator Penelitian 

No. Variabel Indikator 

1. 
Kepemimpinan 

Kepala Sekolah 

1. Menciptakan iklim sekolah yang kondusif. 

2. Memberdayakan tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan melalui kerjasama atau kooperatif. 

3. Mendorong keterlibatan seluruh tenaga pendidik 

dan tenaga kependidikan dalam  berbagai 

kegiatan yang menunjang program sekolah. 

4. Melaksanakan berbagai pembaharuan di sekolah. 

5. Memberikan motivasi kepada para tenaga 

pendidik dan tenaga kependidikan dalam 

melakukan berbagai tugas dan fungsinya. 

2. 
Peran Komite 

Sekolah 

1. Advisory agency, badan pertimbangan. 

2. Supporting agency, pendukung. 
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3. Controlling agency, pengawas.  

4. Mediator agency, mediator. 

3. 
Efektifitas 

Manajemen 

Berbasis Sekolah 

1. Tercapainya tujuan. 

2. Ketepatan waktu. 

3. Partisipasi aktif dari masyarakat. 

4. Mendapatkan serta memanfaatkan sumber daya 

dan sumber dana untuk mewujudkan tujuan 

sekolah 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini akan difokuskan pada pengaruh 

kepemimpinan kepala sekolah dan peran komite sekolah terhadap efektifitas manajemen 

berbasis sekolah di SMAN 19 Bone, dimana ruang lingkupnya mencakup kepemimpinan 

kepala sekolah, peran komite sekolah dan efektifitas manajemen berbasis sekolah di 

SMAN 19 Bone. 

D. Kajian Pustaka 

Beberapa referensi yang relevan mengenai pengaruh kepemimpinan kepala 

sekolah dan peran komite sekolah terhadap efektivitas manajemen berbasis sekolah yakni 

peneliti menemukan judul yang hampir sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Fikriadi (2017) “Kontribusi Kinerja Komite Sekolah dan Kepemimpinan Kepala 

Sekolah Terhadap Terhadap Mutu Pembelajaran Di SMAN 1 Tanjung Kabupaten 

Lombok Utara”. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: (1) terdapat kontribusi signifikan kinerja kepala sekolah 
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terhadap mutu pembelajaran di SMAN 1 Tanjung Kabupaten Lombok Utara dengan 

nilai kontribusi sebesar 8,6 %. (2) terdapat kontribusi signifikan kepemimpinan kepala 

sekolah terhadap mutu pembelajaran di SMAN 1 Tanjung Kabupaten Lombok Utara 

dengan nilai kontribusi sebesar 13,1%. 

Dalam penelitian tersebut membahas tentang kontribusi komite sekolah dan 

kepemimpinan kepala sekolah terhadap mutu pembelajaran di SMAN 1 Tanjung 

Kabupaten  Lombok Utara dimana terdapat persamaan dengan penelitian ini adalah 

keduanya merupakan penelitian kuantitatif dan di tujukan kepada kepala sekolah dan 

komite sekolah dan terdapat sedikit perbedaan yakni dalam penelitian ini akan 

difokuskan pada kepemimpinan kepala sekolah peran komite sekolah dan yang 

menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah efektifitas manajemen berbasis 

sekolah.    

2. Andi Asasi Syam (2017) tesis dengan judul “Peran Komite Sekolah Sebagai Advisory 

Agency dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SMAN 19 Bone”. Jenis 

penelitian yaitu penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran 

komite sekolah di SMAN 19 Bone sebagai pemberi pertimbangan, berjalan sesuai 

dengan prosedur,dengan asumsi bahwa komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan 

dalam pelaksanaan penentuan pelaksanaan kebijakan pada satuan pendidikan. Adapun 

persamaannya dengan penelitian ini adalah keduaya sama-sama membahas tentang 

manajemen berbasis sekolah namun dalam penelitian tersebut jenis penelitiannya 

adalah penelitian kualitatif sedangkan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

metode kuantitatif. 

3. Nela Seriyanti (2020) tesis dengan judul “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah 

dan Peran Komite Sekolah Terhadap Keberhasilan Manajemen Berbasis Sekolah di 

SMA Negeri 1 Sirah Pulau Padang”. Jenis penelitian yakni penelitian kuantitatif. 
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Hasilnya menunjukkan bahwa (1) ada pengaruh kepemimpinan kepala sekolah 

terhadap keberhasilan MBS di SMA Negeri 1 Sirah Pulau Padang (2) ada pengaruh 

peran komite sekolah terhadap keberhasilan MBS di SMA Negeri 1 Sirah Pulau 

Padang (3) ada pengaruh kepemimpinan kepala dan peran komite sekolah terhadap 

keberhasilan MBS di SMA Negeri 1 Sirah Pulau Padang sehingga keduanya harus 

bekerjasama dalam mengoptimalkan dan meningkatkan MBS. Persamaan dalam 

penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pengaruh kepemimpinan kepala 

sekolah dan peran komite sekolah. Dan perbedaannya terletak pada variabel Y yaitu 

pada penelitian tersebut menentukan keberhasilan MBS sebagai variabel terikat 

sementara dalam penelitian ini lebih focus pada efektifitas MBS. Selanjutnya 

perbedaan lokasi penelitian yaitu penelitian tersebut dilaksanakan di SMAN 1 Sirah 

Pulau Padang sementara penelitian ini akan dilaksanakan di SMAN 19 Bone. 

4. Sahara Siregar (2020) di dalam tulisannya yang berjudul “Pengaruh Kepemimpinan 

Kepala Sekolah, Peran Komite Sekolah dan Kinerja Guru Terhadap Efektifitas 

Manajemen Berbasis Sekolah Di MAN Kota Medan”. Jenis penelitian yaitu penelitian 

ekspos facto. Pendekatan penelitian yakni kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan kepemimpinan kepala 

sekolah terhadap efektifitas manajemen berbasis sekolah yaitu sebesar 14,9 %, 

terdapat pengaruh positif dan signifikan peran komite sekolah terhadap efektifitas 

MBS yaitu sebesar 18,7 %, terdapat pengaruh positif dan signifikan kinerja guru 

terhadap efektifitas MBS yaitu sebesar 24,1% dan terdapat pengaruh positif dan 

signifikan kepemimpinan kepala sekolah, peran komite sekolah dan kinerja guru 

secara simultan terhadap efektifitas MBS yaitu sebesar 30%. Dalam penelitian ini 

sama-sama membahas tentang pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan peran 

komite sekolah terhadap efektifitas MBS. Adapun letak perbedaannya yaitu dalam 
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penelitian tersebut terdapat tiga variabel bebas dan dalam penelitian hanya terdapat 

dua variabel bebas. 

5. Vivi Sumayanti (2020) dalam tesisnya yang berjudul “ Pengaruh Kepemimpinan 

Kepala Sekolah dan Komite Sekolah Terhadap Kinerja Guru di  SMAN 2 Prabumulih. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan korekasional. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) terdapat pengaruh yang signifikan 

kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja  guru, 2) terdapat pengaruh signifikan  

komite sekolah terhadap kinerja guru, 3) terdapat pengaruh yang signifikan 

kepemipinan kepala sekolah dan komite sekolah  secara bersama-sama terhadap 

kinerja guru. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang 

kepemimpinan kepala sekolah dan komite sekolah sedangkan perbedaannya adalah 

dalam penelitian tersebut menetapkan kinerja guru sebagai variabel terikat sedangkan 

dalam penelitian ini adalah membahas tentang efektifitas manajemen berbasis 

sekolah. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mendapatkan gambaran tentang kepemimpinan kepala sekolah di SMAN 19 

Bone. 

b. Untuk mendapatkan gambaran tentang peran komite sekolah di SMAN 19 Bone. 

c. Untuk mendapatkan gambaran tentang manajemen berbasis sekolah di SMAN 19 

Bone. 

d. Untuk menguji pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan peran komite sekolah 

dalam terhadap efektivitas manajemen berbasis sekolah di SMAN 19 Bone. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun 

kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Sebagai suatu karya ilmiah tesis ini diharapkan mampu memberikan kontribusi 

pemikiran sehingga menambah khazana keilmuan terkait kepemimpinan kepala 

sekolah dan peran komite sekolah. Disamping itu, penulis juga berharap penelitian ini 

bisa menjadi bahan referensi atau rujukan terhadap penelitian yang akan dilakukan 

selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti, para 

pengelola pendidikan dan terkhusus kepada sekolah tentang kepemimpinan kepala 

sekolah dan peran komite sekolah sehingga penerapan manajemen berbasis 

sekolah bisa berjalan dengan efektif. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam pengembangan dan 

peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi 

inspirasi dan dapat dikembangkan lebih lanjut bagi peneliti selanjutnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kepemimpinan 

1. Pengertian Kepemimpinan 

Menurut Kamus Bahasa Inggris kepemimpinan diambil dari kata lead yang  berarti 

memimpin, sedangkan leader  adalah seorang pemimpin dan  leadership adalah 

kepemimpinan.1 Kepemimpinan dalam pengertian umun adalah suatu proses ketika 

seseorang memimpin (directs), membimbing (guides), memengaruhi (influences), atau 

mengontrol (controls) pikiran, perasaan atau tingkah laku oranglain.2 Kepemimpinan dapat 

diartikan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang yang diarahkan terhadap 

pencapaian tujuan organisasi.3 Menurut K. Permadi mendefinisikan kepemimpinan adalah 

kegiatan untuk  mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi perilaku 

manusia baik perorangan atau kelompok.4 Soekarto Indrafachrudi dan J.F. Tahalele 

mendefinisikan kepemimpinan adalah suatu kegiatan dalam membimbing suatu kelompok 

sedemikian rupa sehingga tercapailah tujuan kelompok itu, tujuan tersebut tujuan 

bersama.5 Kepemimpinan adalah penggunaan keterampilan seseorang. Keterampilan 

tersebut digunakan dalam mempengaruhi oranglain dalam melaksanakan sesuatu yang 

sebaik-baiknya. 

 
1Purwono Sastro Amijoyo dan Robert K. Cunningham,  Kamus Inggris-Indonesia (Semarang: PT. 

Widya Karya, 2014), h. 224. 

2 Nurrahmah, Zaenal Fannani, Pengantar Manajemen Pendidikan  (Malang: PT. Madani, 2017) h. 96 
3Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah. Konsep, Strategi dan Implementasi (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2017), h. 107. 

4K. Permadi, Pemimpin dan Kepemimpinan Dalam Manajemen Cet. Ke 2 (Jakarta: Rineka Cipta, 

2011), h. 13.  

5Sukarto Indrafachrudi dan J.F. Tahalele, Mengatur Bagaimana Memimpin Sekolah Yang Baik  

(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013), h. 15. 
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Kepemimpinan merupakan proses pengaruh sosial dan pengaruh sengaja dilakukan 
seseorang terhadap orang lain untuk menstruktur aktivitas-aktivitas dan relasi-relasi 
di dalam sebuah organisasi. Perbedaan definisi tersebut terletak pada siapa yang 
menggunakan pengaruh, cara menggunakan pengaruh dan sasaran yang ingin dicapai 
pengaruh dan hasil dari usaha menggunakan pengaruh.6 

Abi Sujak berpendapat bahwa “Kepemimpinan adalah pola hubungan antar 

individu yang menggunakan wewenang dan pengaruh terhadap orang lain atau sekelompok 

orang agar terbentuk kerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas”.7 Dari beberapa 

pengertian kepemimpinan, sebenarnya mengandung pengertian yang relatif sama 

tergantung dari sudut mana pakar yang menguraikan defenisi tersebut. Dan dapat 

disimpulkan bahwa seseorang dapat disebut pemimpin apabila seseorang itu dapat 

memengaruhi pikiran, perasaan dan perilaku oranglain, baik dalam bentuk individu 

maupun kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Proses memengaruhi tersebut dapat 

berlangsung meskipun tidak ada ikatan-ikatan yang kuat dalam suatu organisasi karena 

pemimpin lebih menitikberatkan pada fungsi bukan pada sruktur.  

Pengertian kepemimpinan akan timbul dimanapun, asalkan ada unsur-unsur yakni, 

ada orang yang dipengaruhi, ada orang yang memengaruhi dan orang yang memengaruhi 

mengarahkan kepada tercapainya tujuan.8 Suatu organisasi dapat berjalan dengan baik dan 

lancar bila memiliki pemimpin  yang baik. Pemimpin dalam suatu organisasi memegang 

kendali utama dalam mengatur  jalannya organisasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

disebutkan  bahwa pemimpin artinya orang yang memimpin atau cara memimpin. 

Pemimpin yang  baik, adalah pemimpin yang memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang 

dapat diandalkan. Kepemimpinan itu sendiri merupakan salah satu faktor yang sangat 

penting dalam mempengaruhi prestasi kerja dan merupakan aktivitas utama untuk 

 
6Gomes Faustino Cardoso, Manajemen Sumber Daya Manusia (Yogyakarta : Andi Offset, 2012),  

h. 55. 

7Abi Sujak, Kepemimpinan, Manajer (Eksistensinya  dalam Prilaku Organisasi) (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2018), h. 9. 

8 Nurrahmah, Zaenal Fannani, Pengantar Manajemen Pendidikan ,  h. 98 
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pencapaian tujuan organisasi. Mulyasa mengatakan bahwa, kepemimpinan adalah kegiatan 

untuk mempengaruhi orang-orang yang diarahkan terhadap pencapaian tujuan organisasi.9 

Dari hal tersebut maka dapat diketahui bahwa kepemimpinan merupakan suatu proses 

mempengaruhi aktivitas dari individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan dalam 

situasi tertentu. 

Soelardi dalam Mulyasa mendefinisikan kepemimpinan sebagai kemampuan untuk 
mengggerakkan, mempengaruhi, memotivasi, mengajak, mengarahkan, menasehati, 
membimbing, menyuruh, memerintah, melarang dan bahkan menghukum (kalau 
perlu), serta membina agar maksud manusia sebagai media manajemen akan bekerja 
dalam rangka mencapai tujuan administrasi secara efektif dan efisien.10 

Hal tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan sedikitnya mencakup tiga hal yang 

saling berhubungan, yaitu adanya pemimpin dan karakterisiknya, adanya pengikut, serta 

adanya situasi kelompok. 

Sedangkan menurut Tannembaum, Weshler dan Massarik, dalam Wahjosumidjo 

"Leadership is interpersonal influence excerised in a situation and directed, through the 

communication proccess, toward the attainment of a specified goal or goals.11 Menurut 

Ngalim Purwanto, kepemimpinan merupakan suatu bentuk persuasi, suatu seni pembinaan 

kelompok orang-orang tertentu, biasanya melalui human relation dan motivasi sehingga 

mereka tanpa adanya rasa takut mau bekerja sama dan membanting tulang untuk mencapai 

segala apa yang menjadi tujuan organisasi.12 Dalam organisasi seharusnya ada kerjasama 

antara satu dengan yang lain, ada yang mengarahkan agar semua perencanaan dapat 

terlaksana dan tujuan bisa dicapai bersama. 

 
9Mulyasa  E, Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah  (Jakarta: PT Bumi Angkasa, 2013), 

h. 119. 

10E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep Strategi dan Implementasi,  h. 108. 

11Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2016), h. 119. 

12Ngalim Purwanto, Administrasi Dan Supervisi Pendidikan (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013), 

h. 27. 
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Kepemimpinan dalam khazanah Islam yaitu khalifah, imam, dan wali. Disamping 

khalifah, imam, dan wali sebutan untuk pemimpin atau kepemimpinan dalam praktiknya 

juga dikenal Amir dan Sultan yang artinya menunjukkan pemimpin negara. Menurut al 

Maraghi, khalifah diartikan sebagai pelaksana wewenang Allah swt. merealisasikan 

berbagai perintahnya dalam kehidupan sesama manusia.13 Konteks 

kepemimpinan/khalifah, Allah swt. berfiman dalam QS. al-Baqarah/2:30. 

مَ  فِيهَا  أتَجَۡعلَُ  اْ  قَالوَُٰٓ  
ٗۖ خَلِيفَة  ٱلۡۡرَۡضِ  فيِ  جَاعِلٞ  إِن ِي  ئكَِةِ 

َٰٓ لِلۡمَلَ  رَبُّكَ  قَالَ  فِيهَا  وَإِذۡ  يفُۡسِدُ  ن 

 قَالَ إِن يَِٰٓ أعَۡلَمُ مَا لََ تعَۡلَمُونَ   
سُ لَكَۖٗ مَآَٰءَ وَنَحۡنُ نسَُب ِحُ بِحَمۡدِكَ وَنقَُد ِ  وَيَسۡفِكُ ٱلد ِ

Terjemahnya: 

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku 
hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa 
Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat 
kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih 
dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: 
"Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".14 

Berdasarkan penjelasan ayat di atas bahwa setiap individu (manusia) memiliki 

tugasnya masing-masing sebagai khalifah di muka bumi. Setiap individu (manusia) akan 

mempertanggungjawabkan semua perbuatannya selaku khalifah di muka bumi ini yang 

bertugas membangun dan memakmurkan bumi ini.15 Kesimpulan dari ayat tersebut adalah 

tentang manusia dan tugasnya di muka bumi ini. Manusia diciptakan memiliki dua peran 

yaitu sebagai hamba Allah SWT serta sebagai khilafah di muka bumi ini. 

Dari penjelasan ayat tersebut dapat disebutkan bahwa Allah SWT dengan 

sungguh-sungguh mengangkat manusia sebagai khilafah yang dapat diartikan 

sebagaipemimpin, pengelola atau pemegang amanat. Dalam hal ini, manusia memiliki 

 
13Syafruddin, Manajemen Lembaga Pendidikan Islam (Jakarta: PT. Ciputat Press, 2015), h. 194. 

14Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Semarang: PT. Thoha 

Putra, 2012), h. 13. 

15Ahzami Sami’un Jazuli, Kehidupan dalam Pandangan Al-Qur’an (Jakarta: Gema Insani, 2015), 

h. 41. 
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posisi yang unik didunia ini. Manusia diperintahkan untuk bekerja keras untuk mengatur 

dunia ini dan mengatasi rintangan yang ada. Perlu diingat bahwa dengan kedudukan 

sebagai khilafah ini manusia tidak dapat mengklaim kedaulatan mutlak atas dunianya akan 

tetapi manusia harus tunduk dengan ketatapan Allah SWT. 

Selain daripada kata khalifah juga disebut ulil amri, yang berarti pemimpin 

tertinggi dalam masyarakat Islam. Sebagaimana QS. al-Nisa’/4:59 terlihat bahwa 

kedudukan ulil amri atau pemimpin sangatlah tinggi, sehingga perintah mentaati 

pemimpin jatuh sesudah perintah mentaati Allah dan Rasul-Nya, yaitu sebagai berikut: 

سُولَ وَأوُْلِي ٱلَۡۡ  َ وَأطَِيعوُاْ ٱلرَّ اْ أطَِيعُواْ ٱللََّّ أيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَٰٓ
َٰٓ زَعۡتمُۡ فيِ شَيۡءٖ  يَ  مۡرِ مِنكُمۡۖٗ فَإنِ تنََ 

لِكَ خَيۡرٞ وَأحَۡسَنُ تأَۡ  ِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلَٰۡۡٓخِرِِۚ ذَ  سُولِ إِن كُنتمُۡ تؤُۡمِنوُنَ بِٱللََّّ ِ وَٱلرَّ  وِيلًا   فرَُدُّوهُ إِلىَ ٱللََّّ

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri 
di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka 
kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-
benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama 
(bagimu) dan lebih baik akibatnya.16 

Ulul Al-Amr terdiri dari dua kata yaitu ulu yang artinya pemilik dan al-Amr berarti 

perintah atau urusan. Kata tersebut dapat diartikan sebagai pemilik kekuasaan. Kata amr 

isa diartikan sebagai perintah bahkan bisa juga diartikan sebagai tugas, isi, kewajiban dan 

kepemimpinan. 

 Berdasarkan definisi-definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

kepemimpinan adalah suatu kegiatan atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk 

menggerakkan atau mempengaruhi orang lain sehingga mau berbuat sesuatu yang dapat 

membantu tercapainya tujuan tertentu. 

 

2. Teori Kepemimpinan 

 
16Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 202. 
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Terdapat tiga teori yang menonjol dalam menjelaskan kemunculan  pemimpinan  

adalah sebagai berikut:17 

a. Teori genetic, yaitu kepemimpinan diartikan sebagai traits within the individual leader: 

seseorang dapat menjadi pemimpin karena memang dilahirkan sebagai pemimpin dan 

bukan karena dibuat atau dididik untuk itu (leaders were borned and note made). 

Pemimpin itu tidak dibuat akan tetapi lahir jadi pemimpin oleh bakat-bakat alami yang 

luarbiasa sejak lahirnya. 

b. Teori social, teori yang memandang kepemimpinan sebagai fungsi kelompok. 

Pemimpin itu harus disipakan, dididik, dan dibentuk tidak lahir begitu aja. Setiap orang 

bisa jadi pemimpin melalui usaha penyiapan dan pendidikan dan didorong oleh kemauan 

sendiri.  

c. Teori sintetic, teori yang berpandangan bahwa seseorang akan sukses menjadi 

pemimpin bila sejak lahirnya dia telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan dan bakat 

ini sempat dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan juga usaha sesuai 

engan tuntutan lingkungan atau ekologisnya. 

Disamping itu, William Fote Whyte menyebutkan ada empat faktor yang 

menentukan seseorang dapat menjadi pemimpin yaitu  

a. Operational Leadership yaitu orang yang paling banyak inisiatif, dapat menarik dan 

dinamis, menunjukkan pengabdian yang tulus, serta menunjukkan prestasi kerja yang 

baik dalam kelompoknya. 

b. Popularity yaitu orang yang banyak dikenal mempunyai yang lebh banyak untuk 

menjadi pemimpin. 

c. The Assumed Representative yaitu orang yang dapat mewakili kelompoknya 

mempunyai kesempatan besar untuk menjadi pemimpin. 

 
17 Noerrahmah, Zaenal Fannani, Pengantar Manajemen Pendidikan , h. 111-112. 
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d. The Prominent Talent  yaitu seseorang yang memiliki bakat kecakapan yang menonjol 

dalam kelompoknya mempunyai kesempatan untuk menjadi pemimpin. 

Jadi teori kepemimpinan pada umumnya memberi paparan atau penjelasan 

terkait pemimpin dan kepemimpinan dengan cara mengemukakan beberapa segi 

misalnya latar belakang sejarah sang pemimpin, sifat utama sang pemimpin, 

persyaratan pemimpin serta tugas dan fungsinya. 

3. Sifat-Sifat Kepemimpinan 

Menurut George R. Terry dalam buku Manajemen sumber daya manusia 

mengatakan ada beberapa sifat penting dalam kepemimpinan, sifat-sifat tersebut adalah; 

a. Energi. Untuk tercapainya kepemimpinan yang baik memang diperlukan energi yang 

baik pula, jasmani maupun rohani. Seorang pemimpin harus sanggup bekerja dalam 

jangka panjang dan dalam waktu yang tidak tertentu.  

b. Memiliki stabilitas emosi . Seorang pemimpin yang efektif harus melepaskan dari 

purbasangka, kecurigaan terhadap bawahan-bawahannya. Sebaliknya ia harus tegas, 

konsekuen dan konsisten dalam tindakan-tindakannya, percaya diri sendiri dan 

memiliki jiwa sosial terhadap bawahannya.18 

c. Motivasi pribadi. Keinginannya untuk memimpin harus datang dari dorongan batin 

pribadinya sendiri, dan bukan paksaan dari luar dirinya 

d. Kemahiran mengadakan komunikasi. Seorang pemimpin harus memiliki kemahiran 

dalam menyampaikan gagasan baik secara lisan maupun tulisan. 

e. Kecakapan mengajar. Sering kita dengar bahwa seorang pemimpin yang baik pada 

dasarnya adalah seorang guru yang baik. 

f. Kecakapan sosial. Seorang pemimpin harus mengetahui benar tentang bawahannya. 

 
18Susilo Martoyo,  Manajemen  Sumberdaya Manusia  (Yogyakarta, BPFE, 2016), h. 184. 
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g. Kemampuan teknis. Meskipun dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat kepemimpinan 

seseorang, makin kurang diperlukan kemampuan teknis ini, karena lebih 

mengutamakan manajerial skill-nya, namun sebenarnya kemampuan teknis ini 

diperlukan juga. Karena dengan dimilikinya kemampuan teknis ini seorang pemimpin 

akan lebih mudah dikoreksi bila terjadi suatu kesalahan pelaksanaan tugas.19 Sifat- sifat 

kepemimpinan itu seharusnya dipegang teguh seorang pemimpin agar bisa 

mencerminkan perilaku yang positif terhadap apa yang dipimpinnya. 

Menurut kaum dinamika kelompok, perlu adanya beberapa ciri dan kecakapan 

umum yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar interksi kelompok dapat 

berjalan dengan lancar dan produktif, antara lain: 

a. Social Perception ( Penglihatan Sosial) 

Social perception adalah kecakapan untuk dapat melihat dan memahami akan 

perasaan-perasaan, sikap-sikap dan kebutuhan-kebutuhan anggota kelompoknya. 

Kecakapan ini sangat dibutuhkan untuk memenuhi tugas kepemimpinan seperti 

yang dikemukakan oleh kaum dinamika kelompok. 

b. Ability in Abstract Thinking (Kecerdasan yang Tinggi) 

Sebagian penyelidikan menunjukkan bahwa para pemimpin kelompok itu 

mempunyai kecakapan untuk berpikir secara abstrak yang lebih tinngi daripada 

anggota-anggota kelompok yang mereka pimpin. 

 

 

c. Emosional Stability (Keseimbangan Alam Perasaan) 

Telah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa keseimbangan perasaan 

(emosional) merupakan faktor penting dalam usaha kepemimpinan. Jadi pemimpin 

 
19Susilo Martoyo,  Manajemen  Sumberdaya Manusia, h. 185-187. 
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yang baik harus memiliki perasaan yang seimbang daripada yang dipimpin.20 

Karena pemimpin yang mempunyai tanggungjawab untuk mengarahkan dan 

mengontrol bawahan yang dipimpinnya. 

Seorang pemimpin harus mampu belajar dan melatih diri sendiri serta mampu 

mengajari, melatih dan memberi contoh kepada oranglain yang dipimpinnya dengan tujuan 

yang bersifat tujuan bersama. Implementasi sifat-sifat kepemimpinan dalam praktek 

kepemimpinan sangatlah penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.  

4. Prinsip-Prinsip Kepemimpinan 

Menurut Bernes dalam buku Prilaku Dalam Keorganisasian mengatakan seorang 

pemimpin dalam tim kaizen memfokuskan perhatiannya pertama kepada manusia baru 

kemudian pada hasilnya, sehingga tanggung jawab pemimpin merupakan kebalikan dari 

tugas supervisor. Prinsip kepemimpinan kaizen menurut Bernez dikemukakan dengan 

mempertimbangkan bahwa kaizen mengandung sembilan prinsip, yaitu: 

a. Mengadakan peningkatan secara terus menerus. Sudah menjadi sifat alamiah suatu 

tugas dapat dilaksanakan secara sukses, maka kita pengalihan perhatian pada suatu yang 

baru. Keberhasilan bukanlah suatu hasil akhir dari suatu tugas, keberhasilan adalah 

suatu langkah maju berikutnya. 21Kita tidak boleh berhenti pada satu titik dan merasa 

puas dengan satu pencapaian akan tetapi selalu berusaha menciptakan ide-ide baru 

untuk terus maju. 

b. Mengakui masalah secara terbuka. Keterbukaan sebagai kekuatan yang bisa 

mengendalikan dan mengatasi berbagai masalah dengan cepat, dan juga sama 

secepatnya dapat mewujudkan kemampuan.  

 
20 Noerrahmah, Zaenal Fannani, Pengantar Manajemen Pendidikan , h. 98 
21Nasharuddin Baidan & Erwati Aziz, Etika islam dalam Berbisnis (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 

2014), h. 127. 
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c. Mempromosikan keterbukaan, bagi organisasi tradisional, ilmu pengetahuan adalah 

kekuasaan pribadi. Tetapi bagi organisasi kaizen, ilmu adalah untuk saling dibagikan 

dan hubungan komunikasi yang mendukungnya adalah sumber efisiensi yang besar.  

d. Menciptakan tim kerja. Dalam organisasi Kaizen tim adalah bahan bangunan dasar yang 

membentuk struktur organisasi. Masing-masing karyawan secara individual 

memberikan sumbangan berupa reputasi akan efisiensi, prestasi kerja dan 

peningkatannya.22 

e. Memberikan proses hubungan kerja yang benar. Dalam organisasi kaizen tidak 

menyukai hubungan yang saling bermusuhan dan penuh kontroversi  yang terjadi dalam 

perusahaan secara murni berpusat pada hal-hal yang memiliki kultur yang saling 

menyalahkan.  

f. Mengembangkan disiplin pribadi. Disiplin di tempat kerja merupakan sifat alamiah dan 

menuntut pengorbanan pribadi untuk menciptakan suasana harmonis dengan rekan 

sekerja di dalam tim dan prinsip-prinsip utama perusahaan, sehingga sifat-sifat 

individual yang terpenting bisa tetap terjaga.  

g. Memberikan informasi pada karyawan. Informasi merupakan hal yang penting dalam 

perusahaan kaizen. Para pemimpin dan para manajer mengakui bahwa karyawan tidak 

dapat diharapkan untuk berpartisipasi melebihi tugas sehari-hari mereka.23 

Dari prinsip-prinsip kepemimpinan Kaizen yang diterapkan dalam suatu organisasi 

maka dapat di simpulkan bahwa pemimpin memiliki peranan yang dominan dalam sebuah 

organisasi. Peranan yang dominan tersebut dapat mempengaruhi moral kepuasan kerja 

keamanan, kualitas kehidupan kerja terutama tingkat prestasi suatu organisasi.  

5. Tipe Kepemimpinan 

 
22Nasharuddin Baidan & Erwati Aziz, Etika Islam dalam Berbisnis, h. 128. 

23Nasharuddin Baidan & Erwati Aziz, Etika Islam dalam Berbisnis, h. 129. 
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Tipe kepemimpinan itu dapat dipelajari dengan menganalisa berbagai 

kemungkinan dari pendekatan yang dilakukan oleh para pemimpin. Mempelajari tipe 

kepemimpinan berarti mengetahui dan menyelidiki kemampuan diri sendiri kemudian 

menyusun kekuatan-kekuatan dalam rangka melakukan sesuatu kegiatan. 

Tipe kepemimpinan dalam literatur terdapat beberapa macam teori dan masing-

masing literatur saling melengkapi. Di antara literatur yang membahas tipe kepemimpinan 

yang dapat digunakan oleh seorang pemimpin dalam kepemimpinannya adalah sebagai 

berikut: 

a. Menurut Sondang P. Siagian, ada lima tipe kepemimpinan yang diakui keberadaannya 

yaitu: (a) Tipe Otokratis, (b) Tipe Paternalistik, (c) Tipe Kharismatik, (d) Tipe Laisser 

Faizer, (e) Tipe Demokratis.24 

b. Menurut M. Ngalim Purwanto, ada tiga tipe kepemimpinan yaitu: (a) Kepemimpinan 

Otoriter, (b) Kepemimpinan Laisser Faizer, (c) Kepemimpinan Demokratis.25 

Dari berbagai macam pembagian tipe kepemimpinan di atas dapat dipahami  

uraiannya sebagai berikut:   

a. Tipe Kepemimpinan Otokratis.  

Tipe kepemimpinan yang mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan yang 

mutlak harus dipatuhi.26 Pemimpin semacam ini ingin berkuasa penuh dalam berbagai 

situasi dan dalam menjalankan roda pemerintahannya tanpa konsultasi dengan 

bawahannya. Kepemimpinan otokratis itu berdasarkan kekuasaan dan paksaan yang 

mutlak dan biasanya yang dikembangkan dalam kegiatannya hanya melaksanakan perintah 

atasan, sementara bawahan tidak diberi kesempatan untuk berinisiatif dan mengeluarkan 

 
24Sondang P. Siagian, Teori dan Praktek Kepemimpinan (Jakarta: Rinekacipta, 2013), h.13. 

25M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, h. 48. 

26Kartini, Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 83. 
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pendapat-pendapat.27 Dalam kepemimpinan otokratis seorang pemimpin sangat egois, 

menentukan kebijakan, dan mengambil keputusan menurut kehendaknya sendiri, dan juga 

dapat disebut pemimpin diktator. 

b. Tipe Kepemimpinan Paternalistik 

Menurut Kartini Kartono, tipe kepemimpinan paternalistik yaitu tipe kepemimpinan 

yang kebapakan dengan sifat-sifat antara lain:  

1) Dia menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak/belum dewasa, atau anak 

sendiri yang perlu dikembangkan.  

2) Dia bersikap terlalu melindungi (overly protective).  

3) Jarang dia memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil 

keputusan sendiri.  

4) Dia hampir-hampir tidak pernah memberikan kesempatan kepada bawahannya 

untuk berinisiatif. 

5) Dia tidak pernah memberikan atau hampir-hampir tidak pernah memberikan 

kesempatan pada pengikutnya dan bawahanya untuk mengembangkan imajinasi dan 

daya kreatfitas untuk mereka sendiri.  

6) Selalu bersikap maha tau dan maha benar.28 Seorang pemimpin harus memahami 

tipe kepemimpinan dan beberapa sifat atau karakteristiknya agar dapat memaknai 

masalah kepemimpinan. 

c. Tipe Kepemimpinan Demokratis 

Tipe kepemimpinan ini sangat berbeda dengan tipe kepemimpinan otokrasi yang 

mendasarkan pada kekuasaan, sedangkan tipe kepemimpinan demokratis melibatkan 

 
27Nawawi, Hadari, Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi (Yogyakarta: Gajah Mada University 

Press, 2013), h. 91. 

28Kartini, Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan, h. 91. 
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bawahan yang harus melaksanakan keputusan. Tipe kepemimpinan ini paling tepat untuk 

memimpin organisasi modern. Hal ini sesuai penjelasan Kartini Kartono bahwa tipe 

kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan yang berorientasi pada manusia dan 

memberikan bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya.29 Juga dapat dipahami 

definisi yang dikemukakan oleh M. Ngalim Purwanto bahwa kepemimpinan demokratis 

yaitu pemimpin yang partisipatif berkonsultasi dengan bawahan tentang tindakan dan 

keputusan yang diusulkan serta mendorong adanya keikutsertaan bawahan.30 Beberapa 

sifat dari tipe ini adalah: 

1) Selalu bertitik tolak dari rasa persamaan hak dan persamaan kewajiban sebagai 

manusia. 

2) Berusaha menyinkronkan kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan 

tujuan pribadi/bawahan. 

3) Senang menerima saran, pendapat dan kritik 

4) Mengutamakan kerjasama kelompok dalam pencapaian tujuan organisasi 

5) Memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada bawahan untuk melakukan 

tugas, pekerjaan dalam arti bahwa ada toleransinya terhadap kesalahan yang 

diperbuat oleh bawahan 

6) Berusaha memberikan kesempatan untuk berkembang kepada bawahan 

7) Membimbing bawahan untuk berhasil.31  

Gaya kepemimpinan demokratis selalu melibatkan dan memberikan wewenang luas 

kepada bawahan. Dalam gaya kepemimpinan demokratis pemimpin selalu memberikan 

banyak informasi tentang tugas dan tanggungjawab terhadap bawahnnya. 

 
29Kartini, Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan, h. 93. 

30M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, h. 51. 

31 Agustinus Hermino, Manajemen Berbasis Sekolah (Malang: Alfabeta 2017) hal. 182-183 
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d. Tipe Kepemimpinan Laizzes Faire 

Tipe kepemimpinan ini dipersepsi bahwa roda pekerjaan organisasi diserahkan 

pada bawahannya. Seorang pemimpin memberikan keleluasaan pada bawahan dan 

menganggap bawahannya orang yang dewasa, sehingga pemimpin tidak perlu intervensi 

terhadap perjalanan organisasi. 

Tipe kepemimpinan semacam ini dikatakan oleh Sondang P. Siagian bahwa 

seorang pemimpin dalam perannya memiliki pandangan pada umumnya organisasi akan 

berjalan lancar dengan sendirinya, karena para anggota organisasi terdiri dari orang-orang 

yang sudah dewasa yang mengetahui segala sesuatu tujuan organisasi, sasaran organisasi, 

tugas para anggotanya, dan pemimpin tidak perlu melakukan intervensi kehidupan 

organisasi.32 Selanjutnya Hadari Nawawi mengatakan bahwa tipe kepemimpinan Laissez 

Faire yaitu pemimpin berkedudukan sebagai simbol karena dalam realita 

kepemimpinannya dilakukan dengan memberikan kebebasan sepenuhnya pada orang yang 

dipimpin untuk berbuat dan mengambil keputusan secara perseorangan. Puncak pimpinan 

dalam menjalankan kepemimpinannya hanya berfungsi sebagai penasehat dengan 

memberikan kesempatan bertanya manakala merasa perlu.33 Tipe kepemimpinan ini 

sebaiknya harus dihindari. Tipe ini hanya dapat dilaksanakan dalam organisasi yang benar-

benar mempunyai sumber daya manusia yang sudah benar-benar baik.  

 

 

e. Tipe Kepemimpinan Kharismatik 

Sondang P. Siagian menjelaskan bahwa tipe kepemimpinan kharismatik adalah 

suatu tipe kepemimpinan yang memiliki karakteristik yang khas yaitu daya tariknya yang 

 
32Sondang P. Siagian, Teori dan Praktek Kepemimpinan, h. 77. 

33Nawawi, Hadari, Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi, h. 94. 
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sangat memikat sehingga mampu memperoleh pengikut yang jumlahnya kadang-kadang 

sangat besar. Tegasnya seorang pemimpin yang kharismatik adalah seseorang yang 

dikagumi oleh banyak pengikut meskipun para pengikutnya tidak selalu dapat menjelaskan 

secara kongkret mengapa orang tertentu itu dikagumi.34 Seorang pemimpin yang memiliki 

salah satu tipe bisa menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi dalam melaksanakan 

kepemimpinannya sehingga dari tipe yang dimiliki akan berpengarruh pada kelancaran dan 

kesuksesan organisasi yang dipimpinnya. 

6. Tugas Kepemimpinan 

a. Memiliki kecakapan untuk bekerja sama dengan orang lain. Oleh karena itu, ia harus 

mampu menyusun tugas sekaligus membaginya secara professional agar tujuan yang 

telah ditetapkan dengan mudah dapat dicapai dengan sebaik mungkin. 

b. Bertanggung jawab penuh atas seluruh tugas dan kewajibannya, termasuk tugas dan 

kewajiban yang diberikan kepada bawahannya.  

c. Memiliki kecerdasan dan menentukan prioritas, membagi tugas kepada bawahannya, 

mengatur waktu pelaksanaan, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, 

mengawasi, mengevaluasi, dan menetapkan solusi bagi permasalahan yang dihadapi 

dengan cara, metode, dan strategi yang tepat, efektif, dan efesien. 

Tugas kepemimpinan merupakan cerminan dari perilaku dalam melaksanakan proses 

kepemimpinan. Sukses atau tidaknya fungsi manajemen dalam suatu organisasi 

dipengaruhi oleh kepemimpinan seorang pemimpin.  

7. Fungsi Kepemimpinan 

Kepemimpinan yang efektif hanya akan terwujud apabila dijalankan sesuai dengan 

fungsinya. Menurut Usman Effendi Fungsi kepemimpinan ialah memandu, menuntun, 

 
34Sondang P. Siagian, Teori dan Praktek Kepemimpinan, h. 86. 
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membimbing, membangun, memberi motivasi kerja, mengarahkan organisasi, menjalin 

jaringan komunikasi yang baik, memberikan pengawasan yang efisien, dan membawa para 

pengikutnya kepada sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan target dan perencanaan.35 

Agar kelompok berjalan dengan efektif, pemimpin harus melaksanakan fungsi utama, 

yaitu;  

a. Fungsi yang berhubungan dengan  tugas atau pemecahan masalah yaitu menyangkut 

pemberian saran penyelesaian, informasi dan pendapat.  

b. Fungsi-fungsi pemeliharaan kelompok atau sosial yaitu segala sesuatu yang dapat 

membantu kelompok berjalan lebih lancar persetujuan dengan kelompok lain, 

penengahan perbedaan kelompok dan sebagainya.36 

Fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi social dala kehidupan 

kelompok atau lembaga masing-masing yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin 

berada didalam dan bukan diluar situasi itu karena fungsi kepemimpinan merupakan gejala 

sosial karena harus diwujudkan dala komunikasi antar individu. Menurut Siagian fungsi 

kepemimpinan adalah sebagai berikut: 

a. Pemimpin sebagai penentu arah dalam usaha pencapaian tujuan 

b. Pemimpin sebagai wakil dan juru bicara lembaga dalam hubungan pihak-pihak diluar 

lembaga. 

c. Pemimpin sebagai komunikator yang efektif 

d. Pemimpin sebagai mediator, khususnya dalam hubungan kedalam terutama dalam 

menangani situasi konflik. 

e. Pemimpin sebagai integrator yang efektif, rasional, objektif dan netral.37 

 
35Usman Effendi, Asas Manajemen (Jakarta; PT  Raja Grafindo, 2011), h.188. 

36Usman Effendi, Asas Manajemen, h.189. 

37Noerrahmah, Zaenal Fannani, Pengantar Manajemen Pendidikan , h. 109 
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Selain itu ada beberapa fungsi kepemimpinan yang dijalankan Rasulullah yang 

dipengaruhioleh masa sulit kehidupan waktu kecilnya yang dikembangkan oleh Stephen 

Covey (dalam Nurzazin 2011: 204-205), yaitu: 38 

a. Sebagai perintis. Yakni mengungkap bagaimana sang pemimpin memahami 

kebutuhan utama para stakeholder-nya, misi dan nilai-nilai yang 

dikembangkannnya serta yang berkaitan dengan visi dan strategi, yakni 

kemana pendidikan ini akan dibawa dan bagaimana caranya agar sampai ke 

tujuan. 

b. Sebagai penyelaras, berkaitan dengan bagaimana pemimpin menyelaraskan 

keseluruhan dalam sistem dalam organisasi agar mampu bekerja dan saling 

sinergis. 

c. Sebagai pemberdaya. Berhubungan dengan upaya pemimpin untuk 

menumbuhkan lingkungan agar setiap orang dalam organisasi mampu 

melakukan yang terbaik dan selalu mempunyai komitmen yang kuat. 

d. Sebagai panutan yakni bagaimana pemimpin dapat menjadi panutan bagi para 

karyawannya, bagaimana dia bertanggungjawab atas tutur kata, perilaku dan 

keputusan-keputusan yang diambilnya dan sejauh mana dia melakukan apa 

yang dikatakannya. 

Fungsi kepemimpinan dalam suatu organisasi merupakan suatu cara yang 

dilakukan oleh seorang pemimpin agar dapat menambah nilai dalam suatu kelompok. 

Suatu kepemimpinan akan mampu berjalan dengan baik jika pemimpinnya memiliki 

dominasi yang kuat terhadap kelompok yang lain. 

Menurut Hadadi Nawawi dalam Nur Rahmah, 2017:110, ada lima fungsi 

kepemimpinan yaitu: 

 
38 Noerrahmah, Zaenal Fannani, Pengantar Manajemen Pendidikan , hal. 105-106 
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a) Fungsi Instruktif. Fungsiini berlangsung dan bersifat komunikasi satu arah, 

pemimpin sebagai pengambil keputusan berfungsi memerintahkan 

pelaksanaannya pada orang-orang yang dipimpin. 

b) Fungsi konsultatif. Fungsi ini berlangsung dan bersifat komunikasi dua 

arah. Pada tahap pertama dalam usaha menetapkan keputusan, fungsi 

pemimpin sebagai konsultan untuk mendengarkan pendapat, saran serta 

pertanyaan dari bawahannya mengenai keputusan yang akan diambil oleh 

pemimpin 

c) Fungsi Partisipasi. Dalam fungsi ini pemimpin menjalankan serta 

mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan 

dalam mengambil keputusan maupun dalam pelaksanaannya. 

d) Fungsi delegasi. Fungsi pemimpin sebagai pemegang wewenang tertinngi 

harus bersedia dan dapat mempercayai oranglain sesuai dengan posisi atau 

jabatannya apabila diberi atau mendapat pelimpahana wewenang. 

e) Fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian bermaksud bahwa 

kepemimpinan yang sukses dan efektif mamou mengatur aktifitas 

anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga 

memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. 

Kepemimpinan yang efektif hanya akan terwujud apabila dijalankan sesuai dengan 

fungsinya. Fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam 

kehidupan kelompok atau lembaga masing-masing yang mengisyaratkan bahwa setiap 

pemimpin berada didalam dan bukan di luar situasi itu. Fungsi kepemimpinan merupakan 

gejala sosial karena harus di wujudkan dengan interaksi antar individu. 
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B. Kepala Sekolah 

Sebutan bagi kepala sekolah sangatlah bermacam-macam dalam beberapa sekolah, 

kepala sekolah disebut Top Leader, dikarenakan fungsi dan keberadaannya sebagai 

pemimpin puncak, dinegara maju kepala sekolah mendapat sebutan bermacam-macam, 

sebagian menyebut kepala sekolah sebagai guru kepala (head teacher atau head master), 

kepala sekolah yang mengajar (teaching principle), kepala sekolah sebagai supervisor 

(supervising principle), director, dan pemimpin pendidikan (educational leadership).39 

Kepala Sekolah adalah pemimpin pendidikan yang bertugas dan bertanggung 

jawab di lembaga pendidikan.40 Kepala Sekolah adalah pemimpin pendidikan yang 

mempunyai peranan sangat besar dalam mengembangkan mutu pendidikan di sekolah.41 

Selain itu pula Kepala Sekolah juga bisa diartikan sebagai seorang tenaga fungsional guru 

yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar 

mengajar, tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid 

yang menerima pelajaran.42 Kepemimpinan kepala sekolah merupakan kemampuan dan 

wewenang untuk mempengaruhi, menggerakkan dan mengarahkan tindakan serta 

mendorong timbulnya kemauan yang kuat dengan penuh semangat dan percaya diri.  

 

 

1. Tugas Kepala Sekolah  

Tugas pokok kepala sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 

tentang penugasan guru sebagai kepalasekolah merupakan beban kerja kepela sekolah 

 
39Marno, Islam by Manjement and Leadershhip (Jakarta: Lintas Pustaka, 2017), h. 55. 

40Piet A. Sahertian, Profil Pendidik Professional (Yogyakarta: Andi Offset, 2013), h. 75. 

41Soewardji Lazaruth, Kepala Sekolah dan Tanggung Jawabnya (Yogyakarta: Kanisius, 2015), h. 60. 

42Wahjosumijo, Kepemimpinan Kepala Sekolah  (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 35. 
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sepenuhnya untuk melaksanakan tugas poko manajerial, pengembangan kewirausahaan 

dan suopervisi pekada guru dan tenaga kependidikan.  Adapun tugas utama kepala sekolah 

adalah sebagai berikut: 

a. Memimpin dan mengatur situasi, mengendalikan kegiatan kelompok, organisasi atau 

lembaga, dan menjadi juru bicara kelompok.  

b. Meyakinkan orang lain tentang perlunya perubahan menuju kondisi yang lebih baik.  

c. Mengingatkan tujuan akhir dari perubahan.  

d. Membantu kelancaran proses perubahan, khusunya menyelesaikan masalah dan 

membina hubungan atar pihak yang berkaitan.  

e. Menghubungkan orang dengan sumber dana yang diperlukan.43 

Kepala sekolah merupakan penanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan, 

administrasi sekolah dan pembinaan tenaga pendidikan lainnya. Pendidikan dan 

pengalaman yang dimiliki oleh  kepala sekolah merupakan faktor yang akan memengaruhi 

kepemimpinannya. Kepala sekolah bekerja bukan hanya mengembangkan namun sebagai 

pemimpin pendidikan kepala sekolah harus menggunakan proses-proses demokrasi atas 

dasar kualitas sumbangannya. 

2. Peran Kepala Sekolah 

Kepala sekolah memiliki peran sebagai pemimpin disekolahnya dan bertanggung 

jawab atas proses pendidikan disekolahnya yang berkaitan dengan peningkatan mutu 

sumber daya manusia dan semua yang berhubungan dengan sekolah dibawah naungan 

kepala sekolah. Untuk menjadi kepala sekolah  profesional, maka kepala sekolah dituntut 

untuk bisa menjadi: 

a. Kepala sekolah sebagai educator (pendidik) 

 
43Basri Hasan, Kepemimpinan Kepala Sekolah (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 43. 
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Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0296/U/1996, merupakan 

landasan penilaian kinerja kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai educator harus memiliki 

kemampuan membimbing guru, membimbing tenaga kependidikan yang non guru, 

membimbing peserta didik, mengembangkan tenaga kependidikan, mengikuti 

perkembangan IPTEK dan memberi contoh mengajar.44 Kepala sekolah harus memiliki 

strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan 

disekolahnya, menciptakan iklim sekolah yang kondusif, memberikan nasehat kepada 

warga sekolah, memberikan dorongan kepada seluruh tenaga kependidikan, serta 

melaksanakan model pembelajaran yang menarik, seperti team theaching,moving class dan 

mengadakan program akselari (acceleration) bagi peserta didik diatas normal.45 Kepala 

sekolah harus selalu menciptakan ide bagaimana membuat semua warga sekolah menjadi 

nyaman dalam proses belajar mengajar dan selama berada dilingkungan sekolah. 

b. Kepala sekolah sebagai manajer 

Kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberdayakan tenaga 

kependidikan melalui kerjasama atau kooperatif, memberi kesempatan  kepada  para  

tenaga  kependidikan  untuk  meningkatkan profesinya, dan mendorong keterlibatan 

seluruh tenaga kependidikan dalamberbagai kegiatan yang menunjang program sekolah. 

Pertama, memberdayakan tenaga kependidikan melalui kerjasama atau kooperatif 

dimaksudkan bahwa dalam peningkatan profesionalisme tenaga kependidikan disekolah, 

kepala sekolah harus mementingkan kerja sama dengan tenaga kependidikan dan pihak lain 

yang terkait dalam melaksanakan setiap kegiatan. Kepala sekolah harus mampu bekerja 

melalui orang lain (wakil-wakilnya), serta berusaha untuk senantiasa 

 
44Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2007.Tentang Standar Kepala 

Sekolah/Madrasah, Jakarta: BNSP, 2007,  h.8-12. 

45E. Mulayasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Praktek Menyusun MBS dan KBK 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 101. 
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mempertanggugjawabkan setiap tindakan. Kepala sekolah harus mampu menghadapi 

berbagai persoalan disekolah, berpikir secara analitik dan  konseptual,  dan  harus  

senanitasa  berusaha  untuk  menjadi  juru penengah dalam memecahkan berbagai masalah 

yang dihadapi oleh para tenaga kependidikan yang menjadi bawahannya, serta berusaha 

untuk mengambil keputusan yang memuaskan bagi semua.46 Keputusan yang tidak hanya 

berpihak dan menyenangkan kepada dirinya saja akan tetapi mempertimbangkan untuk 

semua bawahannya. 

Kedua, memberi kesempatan kepada para tenaga kependidikan untuk 

meningkatkan profesinya, sebagai manajer kepala sekolah harus meningkatkan profesi 

secara persuasif dan dari hati ke hati kepala sekolah harus bersikap demokratis dan 

memberikan kesempatan kepada seluruh tenaga kependidikan untuk mengembangkan 

potensinya secara optimal. 

Ketiga, mendorong keterlibatan seluruh tenaga kependidikan, dimaksudkan bahwa 

kepala harus berusaha untuk mendorong keterlibatan semua tenaga kependidikan dalam 

setiap kegiatan di sekolah (partisipatif). Dalamhal ini kepala sekolah bisa berpedoman pada 

asas: a) Asas keunggulan; b) Asas mufakat; c) Asas kesatuan; d) Asas persatuan; e) Asas 

empirisme; f) Asas kekraban; g) Asas integritas.47 

 

 

c. Kepala sekolah sebagai administrator 

Kepala sekolah sebagai administrator memiliki hubungan yang sangat erat dengan 

berbagai aktivitas pengelolaan administrasi. Sebagai seorang pemimpin yang dituntut 

 
46E. Mulayasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Praktek Menyusun MBS dan KBK, 

h. 104. 

47E. Mulayasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Praktek Menyusun MBS dan KBK, 

h. 105. 
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untuk menjadi seorang administrator  kepala sekolah harus mempunyai keahlian dibidang 

administrasi, yaitu mengawasi keseluruhan bagaimana data sekolah, persiapan sekolah 

tenaga personalia sekolah, serta bagaimana pengelolaan keuangan sekolah. 

Secara umum, kepala sekolah sebagai administrator adalah mampu mengawasi 

keseluruhan sistem yang ada dilembaga, dan harus senantiasa dievaluasi, karena ini sangat 

erat kaitannya dengan kemajuan dan kemunduran lembaga, apalagi lembaga pendidikan 

sangat rentan dengan kemajuan dan kemunduran, maka administrasi menjadi pokok 

utama.48 Pengelolaan administrasi tidak hanya di lemparkan sepenuhnua kepada bawahan 

akan tetapi perlu pengwasan, pengarahan dan evaluasi. 

d. Kepala sekolah sebagai supervisor 

Kegiatan utama pendidikan di sekolah dalam rangka mewujudkan tujuan 

utamanya adalah kegiatan pembelajaran, sehingga seluruh aktivitas organisasi sekolah 

bermuara pada pencapaian efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Oleh karena itu, salah 

satu tugas kepala sekolah adalah sebagai supervisor, yaitu mensupervisi pekerjaan yang 

dilakukan oleh tenaga kependidikan. 

Dalam pelaksanaannya kepala sekolah sebagai supervisor harus memperhatikan 

prinsip-prinsip: 1) hubungan konsultatif, kologial dan bukan hirarkis; 2) dilaksanakan 

secara demokratis; 3) berpusat pada tenaga kependidikan (guru); 4) dilakukan berdasarkan 

kebutuhan tenaga kependidikan (guru); 5) merupakan bantuan profesional.49 

e. Kepala sekolah sebagai leader 

 
48M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, h. 10. 

49E. Mulayasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Praktek Menyusun MBS dan KBK, 

h. 111. 
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Wahjosumijo mengemukakan bahwa kepala sekolah sebagai leader harus memiliki 

karakter khusus yang mencakup kepribadian, keahlian dasar, pengalaman dan pengetahuan 

profesional, serta pengetahuan administrasi dan pengawasan. 

f. Kepala sekolah sebagai inovator 

Kepala sekolah sebagai inovator akan tercermin dari cara-cara ia melakukan 

pekerjaannya secara konstruktif, kreatif, delegatif, integratif, rasional dan objektif, 

pragmatis, keteladanan, disiplin, serta adaptel dan fleksibel. Kepala sekolah sebagai 

inovator harus mampu mencari, menemukan, dan melaksanakan berbagai pembaharuan di 

sekolah. Gagasan baru tersebut misalnya moving class. Moving class  adalah mengubah 

strategi pembelajaran dari pola kelas tetap menjadi kelas bidang studi, sehingga setiap 

bidang studi memiliki kelas tersendiri. 

Moving class ini bisa dipadukan dengan pembelajaran terpadu, sehingga dalam 

suatu laboratorium bidang studi dapat dijaga oleh beberapa orang guru (fasilitator), yang 

bertugas memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam belajar.50 Sistem moving 

class ini menarik karena setiap ruang kelas sesuai mata pelajaran sehingga media berada 

dalam ruang mata pelajaran. 

g. Kepala sekolah sebagai motivator 

Sebagai motivator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk 

memberikan motivasi kepada para tenaga kependidikan dalam melakukan berbagai tugas 

dan fungsinya. Motivasi ini dapat ditumbuhkan melalui pengaturan lingkungan fisik, 

pengaturan susasana kerja, disiplin dan dorongan penghargaan secara efektif, dan 

penyediaan berbagai sumber belajar melalui pegembangan Pusat Sumber Belajar (PSB).51 

 
50E. Mulayasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Praktek Menyusun MBS dan KBK, 

h. 115-116. 

51E. Mulayasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Praktek Menyusun MBS dan KBK, 

h. 120. 
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Pendidikan dan pengalaman kepala sekolah merupakan faktor yang mempengaruhi 

kepemimpinannya. Orang yang memegang jabatan kepala sekolah adalah pemimpin 

pendidikan jadi kepala sekolah harus bertindak sebagai konsultan bagi guru-guru yang 

dapat membantu memecahkan masalah mereka, hendaknya kepala sekolah berusaha 

meningkatkan kemampuan staf untuk bekerja dan berfikir bersama. Setiap usaha 

perubahan program pendidikan hendaknya melalui evaluasi dan perencanaan oleh 

kelompok.  

3. Fungsi Kepala Sekolah 

Fungsi kepala sekolah sebagai seorang pemimpin yaitu kepala sekolah hendaknya 

mampu mengaplikasikan fungsi- fungsi manajemen ke dalam manajemen sekolah yang 

dipimpinnya. Di antara fungi- fungsinya adalah: 

1) Perencanaan (planning) 

Perencanaan dapat dirumuskan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan 

secara matang terhadapa hal-hal yang dalam rangka mencapai tujuan yang telah 

ditentukan. Dalam hal ini, kepala sekolah harus mampu menjadi perencana yang baik, 

karena dengan perencanaan yang dibuat akan menentukan baik dan buruknya organisasi 

kedepannya. 

2) Pengorganisasian (Organizing) 

Kepala sekolah melakukan pembagian kerja yang jelas terhadap guru-guru, tata usaha 

dan karyawan lainnya sesuai dengan susunan organisasi yang telah dibuat. Dengan 

pembagian kerja yang baik, perlimpahan wewenang dan tanggung jawab yang tepat 

serta mengingat prinsip-prinsip pengorganisasian, memungkinkan kegiatan sekolah 

berjalan lancer dan mencapai tujuan yang diinginkan. 

3) Pengarahan (Directing) 
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Pengarahan adalah kegiatan membimbing anggota dengan jalan memberi perintah/ 

komando, memberi petunjuk, mendorong semangat kerja menegakkan disiplin, 

memberikan usaha lainnya agar mereka dapat melakukan pekerjaan mengikuti arah 

yang ditetapkan untuk memperoleh tindakan dari anggota yang dipimpin, maka seorang 

pemimpin harus menunjukkan keteladanan. 

4) Pengkoordinasian (Coordinating) 

Pengkoordinasian adalah kegiatan menghubungkan orang-orang dan tugas-tugas 

sehingga terjalin kesatuan atau keselarasan keputusan, kebijaksanaan, tindakan, 

langkah, sikap serta tercegah dari timbulnya pertentangan, kekacauan, penduplikasian 

dan kekosongan tindakan. 

5) Pengawasan (Controling ) 

Pengawasan adalah tindakan atau kegiatan usaha agar pelaksanaan pekerjaan serta hasil 

sesuai dengaan rencana, perintah, petunjuk atau ketentuan-ketentuan lainnya yang telah 

ditetapkan.Dalam hal ini kepala sekolah harus bisa menjadi pengawas terhadap 

organisasi yang dipimpinnya dengan sebaik mungkin.52 

Pendayagunaan seluruh sumber organsasi dan pencapaian tujuan organisasi yang 

telah ditetapkan: 

1) Proses, adalah suatu cara yang sistematik dalam mengerjakan sesuatu. Manajemen 

sebagai suatu proses, karena semua manajer bagaimanapun juga dengan ketangkasan 

dan keterampilan yang khusus, mengusahakan berbagai kegiatan yang saling berkaitan 

tersebut dapat didayagunkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.  

2) Sumber daya suatu sekolah, meliputi : dana, perlengkapan, informasi, maupun sumber 

daya manusia, yang masing-masing berfungsi sebagai pemikir, perencana, pelaku, serta 

pendukung untuk mencapai tujuan.  

 
52Basri Hasan, Kepemimpinan Kepala Sekolah, h. 44-45. 
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3) Mencapai Tujuan Organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Berarti bahwa kepala 

sekolah berusaha untuk mencapai tujuan akhir yang bersifat khusus. Tujuan akhir yang 

spesifik ini berbeda-beda antara organisasi yang satu dengan organisasi lain. Tujuan ini 

bersifat khusus dan unik.53 

Peran utama kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan adalah menciptakan 

situasi belajar mengajar yang menyenangkan sehingga guru-guru dapat mengajar dan 

murid-murid dapat belajar dengan baik.  Kepala sekolah perlu memposisikan diri sebagai 

seorang yang mempunyai pengaruh  kepada guru serta dapat memberikan motivasi kepada 

guru untuk dapat bekerja dengan baik sejalan dengan visi, misi dan tujuan yang hendak 

dicapai oleh organisasi/sekolah. 

C. Komite Sekolah 

1. Pengertian Komite Sekolah 

Pendidikan dengan segala persoalannya tidak mungkin diatasi hanya oleh lembaga 

persekolahan. Untuk melaksanakan program-programnya, sekolah perlu mengundang 

berbagai pihak yaitu keluarga, masyarakat, dan dunia usaha/industri untuk berpartisipasi 

secara aktif dalam berbagai program pendidikan. Agar partisipasi tersebut dapat lebih 

bermakna bagi sekolah, terutama dalam peningkatan mutu dan efektivitas pendidikan, 

maka perlu dikelola dan dikoordinasikan dalam suatu wadah yang kemudian disebut 

dengan Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota, dan Komite Sekolah disetiap 

satuan pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan MBS di satuan pendidikan dapat 

dilaksanakan sesuai yang diharapkan.54 Pelaksanaan MBS yang sesuai dengan prosedur 

guna mencapai hasil seperti yang diharapkan pula. 

 
53Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 12. 

54Peran Komite Sekolah Dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di MTsN 02 Semarang 

dalam http://researchengines.com/1005sukron.html. (18 Agustus 2021). 

http://researchengines.com/1005sukron.html
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Keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung 

jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pihak 

sekolah, orang tua, dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep partisipasi berbasis 

masyarakat dan manajemen berbasis sekolah yang kini tidak hanya menjadi wacana, tetapi 

mulai dilaksanakan di Indonesia, inti dari penerapan kedua konsep tersebut adalah 

bagaimana agar sekolah dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Untuk 

itu diperlukan kerja sama yang sinergis dari pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat, 

secara sistematik sebagai wujud peranserta dalam pengelolaan pendidikan. 

Supaya tidak terjadi tumpang tindih beban dan tanggung jawab di antara 

stakeholder pendidikan, maka diperlukan suatu lembaga yang independen, demokratis, 

transparan yang di percaya oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk mewadahi peran dan 

tanggung jawab serta wewenang yang seimbang antara sekolah, wali murid, dan 

masyarakat, maka untuk itu dibentuklah komite sekolah. 

Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat 

dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di 

satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun 

jalur pendidikan luar sekolah.55 Komite Sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non 

profit dan non politis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para 

stakeholder pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai 

unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan. 

Berdasarkan buku pedoman kerja komite sekolah BAB II Pasal 4 (empat) telah 

dijelaskan bahwasanya kedudukan komite sekolah adalah sebagai lembaga mandiri atau 

organisasi diluar struktur organisasi sekolah yang lazim disebut organisasi nonstruktural, 

 
55Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam 

http://pakguruonline.pendidikan.net/komitesekolah_bab4.html  (19 Agustus 2021). 

http://pakguruonline.pendidikan.net/komitesekolah_bab4.html%20%20(19
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akan tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan sekolah sebagai mitra kerja 

sekolah.56 Komite sekolah berkedudukan pada satuan pendidikan sekolah, pada seluruh 

jenjang pendidikan, pendidikan dasar hingga pendidikan menengah, baik lembaga 

pendidikan negeri ataupun swasta. 

Tujuan dari di bentuknya komite sekolah adalah: a) Mewadahi dan menyalurkan 

aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program 

pendidikan di satuan pendidikan; b) Meningkatkan tanggung jawab dan peran masyarakat 

dalam penyelenggaraan pendidikan; c) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, 

akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang 

bermutu di satuan pendidikan.57 Posisi komite berada di tengah-tengah antara orang tua 

murid, murid, guru, masyarakat setempat, dan kalangan swasta di satu pihak dan sekolah 

bagi institusi, kepala sekolah, dinas pendidikan (wilayah), dan pemerintah daerah di pihak 

lainnya. 

2. Peran Komite Sekolah 

Sebagaimana diungkapkan oleh Abu Ahmadi mendefinisikan peran sebagai suatu 

kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat 

dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Di lain pihak menurut 

Horton dan Hunt, seseorang mungkin tidak memandang suatu peran dengan cara yang 

sama sebagaimana orang lain memandangnya. Sifat kepribadian seseorang mempengaruhi 

bagaimana orang itu merasakan peran tersebut, karena hal ini dapat bertentangan dengan 

peran lainnya. 

Semua faktor ini terpadu sedemikian rupa, sehingga tak ada dua individu yang 

memerankan satu peran tertentu dengan cara yang sama. Untuk menghindari konflik 

 
56Sukirno, Pedoman Kerja Komite Sekolah (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2016), h. 2. 

57Hasbullah, Otonomi Pendidikan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 90. 
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tersebut maka diperlukan suatu aturan yang jelas, maka dalam kaitannya dengan peran 

komite sekolah sebagaimana yang dirumuskan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 56 disebutkan bahwa di dalam satuan pendidikan 

ada dewan pendidikan dan komite sekolah atau komite madrasah, yang berperan sebagai 

berikut: 

a) Masyarakat berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang 
meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui 
dewanpendidikan, komite sekolah / komite madrasah; b) Dewan pendidikan sebagai 
lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu dan pelayanan 
pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana 
dan prasarana serta pengawasan pendidikan di tingkat nasional, profinsi, dan 
kabupaten/kota yang tidak memiliki hubungan hirarkis; c) Komite sekolah/madrasah 
sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan 
dan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana 
serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.58 

Berdasarkan keputusan Mendiknas No. 044/U/2000, keberadaan komite sekolah 

berperan sebagai berikut: 

a) Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan 
kebijakan pendidikan di satuan pendidikan; b) Pendukung (supporting agency) baik 
yang bewujud financial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan 
pendidikan di satuan pendidikan ; c) Pengontrol (controlling agency) dalam rangka 
transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan 
pendidikan. d) Mediator antara pemerintah (executive) dengan masyarakat di satuan 
pendidikan.59 

Komite sekolah mempunyai penjabaran peran dalam kegiatan operasionl komite 

sekolah, adapun penjabarannya adalah sebagai berikut: 

a. Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan (advisory agency), indikator 

kerjanya dengan memberikan masukan dan pertimbangan mengenai: kebijakan 

pendidikan, program pendidikan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Sekolah (RAPBS), kriteria kinerja satuan, kriteria tenaga kependidikan, Kriteria 

fasilitas kependidikan.  

 
58Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003, h. 29. 

59Hasbullah, Otonomi Pendidikan, h. 92. 
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b. Peran komite sekolah sebagai pendukung (supporting agency), indikator kinerjanya 

yaitu: mendorong orang tua untuk berpartisipasi dalam pendidikan, mendorong 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan, menggalang dana dalam rangka 

pembiayaan pendidikan, mendorong tumbuhnya perhatian masyarakat terhadap 

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, mendorong tumbuhnya komitmen 

masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.  

c. Peran komite sekolah sebagai pengontrol (controlling agency) indikator kinerjanya 

yaitu: melakukan evaluasi dalam setiap kegiatan, melakukan pengawasan terhadap 

kebijaksanaan dalam program penyelenggaraan pendidikan, melakukan pengawasan 

terhadap kebijaksanaan program keluaran pendidikan. 

d. Peran komite sekolah sebagai mediator, indikator kerjanya adalah : melakukan 

kerjasama dengan masyarakat, menampung aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai 

kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat, menganalisis aspirasi, ide, 

tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.60 

Sementara itu untuk menjalankan perannya, komite sekolah juga berfungsi sebagai 

berikut: 

a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan 

pendidikan yang bermutu.  

b. Melakukan upaya kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia 

usaha/dunia industry) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan 

yang bermutu.  

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

pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.  

 
60Hasbullah, Otonomi Pendidikan, h. 93-94. 
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d. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan 

mengenai: 

1) Kebijakan dan program pendidikan.  

2) Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS).  

3) Kriteria kinerja satuan pendidikan. 

4) Kriteria tenaga pendidikan.  

5) Kriteria fasilitas pendidikan.  

6) Hal-hal yang berkaitan dengan 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, penyelenggaraan, 

dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.61 

Untuk melaksanakan peran dan fungsinya, komite sekolah mempunyai tanggung 

jawab sebagai berikut:  

a. Komite sekolah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada 

stakeholder secara periodik, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam 

pencapaian tujuan dan sasaran program sekolah.  

b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat baik berupa materi 

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

dan pikiran) kepada masyarakat dan pemerintah setempat.62 

 
61Hasbullah, Otonomi Pendidikan, h. 95. 

62Khaeruddin, dkk. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 

Cet II, 2013), h. 249. 
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Peran komite sekolah memberikan pertimbangan dalam penentuan dan 

pelaksanaan kebijakan pendidikan, mendukung penyelenggaraan pendidikan, mengontrol 

dan mediator antara pemerintah dengan masyarakat, disamping itu juga mendorong 

tumbunnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap pendidikan berkualitas, 

melakukan kerjasama dengan masyarakat, menampung dan menganalisa aspirasi, memberi 

masukan, mendorong orang tua murid dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan. 

3. Tujuan Pembentukan Komite Sekolah 

Komite Sekolah dibentuk dengan maksud agar ada suatu organisasi masyarakat 

sekolah yang konsen, komit, dan mempunyai loyalitas serta peduli terhadap peningkatan 

kualitas sekolah. Organisasi yang dibentuk ini dapat dikembangkan secara khas dan 

berakar dari budaya, demografis, ekologis,nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang 

dibangun sesuai potensi masyarakat setempat. Oleh karena itu, Komite Sekolah yang 

dibangun di manapun adanya harus merupakan pengembangan kekayaan filosofis 

masyarakat secara kolektif. Hal ini mengandung pengertian bahwa Komite Sekolah harus 

mengembangkan konsep yang berorientasi pada pengguna (client model) dalam istilah 

ekonomi adalah pelanggan (customer) berbagai kewenangan (power sharing and advocacy 

model) dan kemitraan (partnership model) yang difokuskan pada peningkatan mutu 

pelayanan pendidikan.63  

Pengembangan konsep yang berorientasi kepada pelanggan (customer) 

menekankan pada Komite Sekolah agar secara konsisten melakukan suatu perbaikan yang 

berkelanjutan untuk mencapai kebutuhan dan kepuasan pengguna/pelanggan. Oleh karena 

itu, institusi pendidikan memosisikan dirinya sebagai institusi jasa atau dengan kata lain 

menjadi industri jasa, yakni institusi yang memberikan pelayanan (service) sesuai dengan 

 
63Hasbullah, Otonomi Pendidikan, h. 97. 
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apa yang diinginkan oleh pengguna/pelanggan. Berdasarkan Keputusan Menteri 

Pendidikan Nasional No 44/U/2002 tentang Komite Sekolah.64 Komite Sekolah bertujuan 

untuk:  

a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan 

kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.  

b. Meningkatkan tanggung jawab dan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan 

pendidikan di satuan pendidikan.  

c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam 

penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan 

pendidikan.65Komite sekolah dibentuk agar organisasi masyarakat sekolah mempunyai 

komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. 

D. Manajemen Berbasis Sekolah 

1. Pengertian Manajemen 

Manajemen menekankan pada proses, yaitu bagaimana secara langsung kegiatan-

kegiatan itu dilakukan untuk merealisasikan suatu tujuan, dengan mengatur tindakan-

tindakan itu, agar dapat tercapai tujuan. Pengelolaan atau manajemen bermakna 

penggunaan sumber daya organisasi secara efektif untuk mencapai tujuan.66 Tujuan 

organisasi yang ditetapkan bersama, untuk mecapai tujuan tersebut juga harus 

mendayagunakan sumberdaya secara maksimal. 

 
64Edward Sallis, Total Quality Management in Education (Manajemen Mutu Terpadu Dalam 

Pendidikan),Terj. Ahmad Ali Riyadi & Fahrurrozi (Yogyakarta: IRCiSod, 2016), h. 5. 

65Edward Sallis, Total Quality Management in Education (Manajemen Mutu Terpadu Dalam 

Pendidikan),Terj. Ahmad Ali Riyadi & Fahrurrozi, h.7. 

66Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan (Bandung: CV. Alfabeta, 

2016), h. 50. 
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Manajemen secara etimologis (bahasa) berasal dari kata to manage yang berarti 

mengelola atau mengatur.67 Selaras dengan Gomes bahwa manajemen berasal dari kata 

kerja to manage, yang artinya mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. 

Pengertian tersebut mengindikasikan bahwa manajemen merupakan suatu teknik untuk 

mengatur, oleh karena itu dalam manajemen diperlukan pengatur unsurunsur yang 

terkandung dalam unsur manajemen (man, money, methode, machines, materials, dan 

market), apa tujuan dalam mengatur, mengapa harus diatur, siapa yang mengatur, dan 

bagaimana mengaturnya.68 

Al-Qur’an yang berbicara tentang manajemen secara umum, bahkan fungsi-fungsi 

di setiap manajemen. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam QS al-Sajadah/32: 5 

tentang manajemen: 

ا  يدُبَِ رُ الْۡمَْرَمِنَ السَّمَآَٰءِ اِلىَ الََْ رْضِ ثـُمَّ يعَْرُجُ إِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْداَرُهَُٰٓ اَ  مَّ لْفَ سَنَةٍ م ِ

 تعَدُُّوْنَ  

Terjemahnya: 

Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-
Nya dalam satu hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut 
perhitunganmu.69 

Melalui penafsiran ayat tersebut, maka dapat dijadikan perumpamaan akan 

kekuasaan Allah, keagungan, dan kebesaran-Nya. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah 

senantiasa mengatur segala bentuk urusan yang ada di bumi, baik itu di langit maupun di 

bumi. Berarti dapat pula dikatakan bahwa setiap manusia, organisasi, lembaga, madrasah, 

sekolah dan seterusnya juga mesti melakukan pengaturan (manajemen) dari organisasi atau 

lembaga yang dikelola sebagai perwujudan menjalankan perintah Allah swt. dalam 

 
67Andang, Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah (Yogyakarta: Arruzi Media, 2014), h. 5. 

68Faustino Cardoso Gomes, Manajemen Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), 

h. 1. 

69Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Cet. 1,  h. 415. 
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pengaturan segala sesuatu. Karena Allah swt. Maha Kuasa melakukan pengaturan terhadap 

segala sesuatu yang ada di dunia, baik dengan makhluk, manusia, atau suatu lembaga sudah 

sepatutnya melakukan pengaturan tersebut. 

2. Manajemen Berbasis Sekolah 

Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris “Management” yang berarti 

ketatalaksanaan, tata pimpinan, pengelolaan dan kata ini diartikan sebagai proses 

merencanakan dan mengambil keputusan, mengorganisasikan, memimpin dan 

mengendalikan sumber daya manusia, keuangan, fisik dan informasi guna mencapai 

sasaran organisasi dengan cara yang efektif dan efisien. Manajemen juga berarti 

keterampilan atau kemampuan untuk memperoleh hasil melalui kegiatan bersama 

oranglain dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 

Kata berbasis adalah akar kata dari basis yang berarti dasar, pokok dasar atau 

pangkalan. Sedangkan sekolah adalah salahsatu institusi manusia, tempat proses belajar 

mengajar berlangsung. Lembaga yang mengajarkan anak didik membaca, menulis dan 

keterampilan dasar laiinya yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. 

 Istilah manajemen berbasis sekolah merupakan terjemahan dari “school based 

management”. Istilah ini pertama kali muncul di Amrerika Serikatketika mereka mulai 

mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat 

setempat. Manajemen Berbasis Sekolah merupakan paradigm baru pendidikan yang 

membrikan otonomi luas pada tingkat sekolah  (pelibatan masyarakat) dalam kerangka 

kebijakan pendidikan nasional.  

 Manajemen berbasis sekolah merupakan salahsatu wujud dari reformasi 

pendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih 

baik dan memadai bagi para peserta didik.  Manajemen merupakan hal yang penting dan 

strategis dalam suatu organisasi. Implikasi dari era otonomi daerah menimbulkan reformasi 
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dalam bidang dan sektor pendidikan yang menyebabkan perubahan pengelolaan di sekolah; 

struktur organisasi, tugas dan fungsi sekolah berubah kearah yang lebih mandiri. Sekolah 

kini berusaha menata diri, karena sekolah memiliki kemandirian dengan kewenagan yang 

lebih luas. Untuk kelancaran pembelajaran sekolah dapat membuat putusan yang relevan 

dengan permasalahan yang harus dipecahkannya, tidak selalu bergantung dan menunggu 

restu dari atasan seperti jaman sentralisasi.70 

Syamsudin menjelaskan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah merupakan salah 

satu alternatif pengelolaan sekolah dalam kerangka desentralisasi dalam bidang pendidikan 

yang memungkinkan adanya otonomi yang luas ditingkat sekolah, partisipasi masyarakat 

yang tinggi agar sekolah lebih leluasa dalam mengelola sumber daya dan 

mengalokasikannya sesuai dengan prioritas, kebutuhan dan potensi setempat.71 

E. Mulyasa, dalam bukunya berjudul Manajemen Berbasis Sekolah menyatakan 

bahwa MBS merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada 

tingkat sekolah dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Otonomi diberikan agar 

sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya 

sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. 

Pelibatan masyarakat dimaksudkan agar mereka lebih memahami, membantu, dan 

mengontrol pengelolaan pendidikan.72 

Manajemen Berbasis Sekolah merupakan salah satu wujud dari reformasi 

pendidikan, yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih 

baik dan memadai bagi para peserta didik. Otonomi dalam manajemen merupakan potensi 

bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja para staf, menawarkan partisipasi langsung 

 
70Dadang Suhardan, Supervisi Profesional (Bandung: CV. Alfabeta, 2015),  h. 135-136. 

71Engkoswara dan Aan Komariah, Administrasi Pendidikan (Bandung: CV. Alfabeta, 2012), h. 293. 

72E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah ( Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017 ), h. 21. 
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kekelompok-kelompok yang terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap 

pendidikan. 

Manajemen Berbasis Sekolah merupakan konsep pemberdayaan sekolah dalam 

rangka peningkatan mutu dan kemandirian sekolah. Dengan MBS diharapkan pada kepala 

sekolah, pendidik, dan personel lain disekolah serta masyarakat setempat dapat 

melaksanakan pendidikan sesuai dengan kebutuhan, perkembangan zaman, karakteristik 

lingkungan dan tuntutan global.73 Ibtisam Abu-Duhou dalam bukunya ”School Based 

Management” (Manajemen Berbasis Sekolah)menjelaskan bahwa beberapa definisi 

tentang MBS menegaskan bahwa konsep tersebut mengacu pada manajemen sumber daya 

ditingkat sekolah dan bukan disuatu sistem atau tingkat yang sentralistik.74 

Beberapa sumber daya dalam pengertian lebih luas telah didefinisikan mencakup 

pengetahuan, teknologi, kekuasaan, material, manusia, waktu dan keuangan. Melalui 

MBS, beberapa sekolah diberi pengawasan lebih besar atas arah yang akan dicapai 

organisasi sekolah tersebut. Kedua tujuan dan strateginya untuk mencapai semua itu 

terutama ditentukan ditingkat sekolah. Pengawasan atas anggaran dianggap merupakan 

inti dari MBS. Terkait erat dengan kebijaksanaan anggaran adalah pengawasan atas 

penetapan peran, penggajian, dan pengembangan staf. Pada ekstrim lainnya, beberapa 

sekolah diberi pengawasan atas kurikulum sebagai bagian dari MBS. Disini, suatu 

kurikulum berbasis sekolah berarti bahwa masing-masing sekolah memutuskan bahan-

bahan ajar apa yang akan digunakan, dan juga model pelaksanaan spesifik. Para staf 

menentukan beberapa kebutuhan pengembangan profesional mereka sendiri, serta 

beberapa struktur dimana proses pendidikan akan dikembangkan. 

 
73E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, h. 24. 

74Ibtisam Abu-Duhou, School Based Management (Manajemen Berbasis Sekolah) (Jakarta: PT. 

Logos Wacana Ilmu, 2012),  h. 25. 
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Rendahnya sumber daya manusia Indonesia berdasarkan hasil survei UNDP 

tersebut adalah akibat rendahnya mutu pendidikan diberbagai jenis dan jenjang pendidikan, 

karena itu salah satu kebijakan pokok pembangunan pendidikan nasional ialah 

meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan. Selain itu, perluasan dan pemerataan 

pendidikan serta akuntabilitas juga menjadi kebijakan pembangunan. Pendidikan nasional 

(Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional).75 

Manajemen Berbasis Sekolah, memerlukan pengelolaan yang strategi utamanya 

dalam meningkatkan mutu pendidikan secara terpadu, sehingga hasilnya dapat dirasakan 

peserta didik baik masa sekarang maupun masa yang akan datang, karena itu agar 

pendidikan dapat berjalan dengan baik, harus disertai dengan manajemen yang berbasis 

sekolah, sehingga semua kegiatan di sekolah berjalan sesuai dengan mekanisme 

pengelolaan lembaga pendidikan. 

Konsep manajemen berbasis sekolah (MBS) dalam bahasa Inggris disebut “School 

Based Managemen” merupakan strategi yang jitu untuk mencapai manajemen sekolah 

yang efektif dan efisien. Konsep MBS ini, pertama kali muncul di Amerika Serikat, latar 

belakangnya adalah ketika itu masyarakat mempertanyakan apa yang dapat diberikan 

sekolah kepada masyarakat dan juga apa relevansi dan korelasi pendidikan dengan tuntutan 

maupun kebutuhan masyarakat.76 Sedangkan dalam implementasi konsep MBS. 

Departemen Agama RI (sekarang Kementrian Agama) mengembangkan dalam bingkai 

“Madrasah Mandiri”. Mandiri dalam mengelola program dan sumber daya seperti: 

pengetahuan, teknologi, kekuasaan, material, manusia, waktu dan keuangan.77 

 
75Abd. Hadis dan Nurhayati B, Manajemen Mutu Pendidikan (Bandung: CV. Alfabeta, 2011), h. 54. 

76Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer (Bandung: CV. Alfabeta, 2013),  h. 78. 

77Ibtisam Abu-Duhou, School Based Management (Manajemen Berbasis Sekolah), h. 27. 
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Manajemen Berbasis Sekolah merupakan paradigma baru dalam pendidikan, 

sebagai salah satu bentuk alternatif kebijakan pemerintah yang memberikan otonomi luas 

kepada sekolah dan masyarakat, untuk mengelola dan memberdayakan segala potensi 

sumber daya dan sumber dana yang dimiliki sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, sebagai wujud dari 

wacana desentralisasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah. 

Penerapan model manajemen berbasis sekolah di Amerika Serikat menurut Edward 

E. Lawler, ternyata dapat meningkatkan kualitas belajar mengajar, disebabkan adanya 

mekanisme yang lebih efektif dan lebih cepat dalam pengambilan keputusan memberikan 

dorongan semangat kinerja baru sebagai motivasi berprestasi para kepala sekolah dalam 

melakukan tugasnya sebagai manajer sekolah.78 Kewenangan yang bertumpu pada sekolah 

merupakan inti dari MBS yang dipandang memiliki tingkat efektivitas tinggi serta 

memberikan beberapa keuntungan seperti berikut : 

a. Kebijksanaan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta 

didik, orangtua dan guru. 

b. Bertujuan bagaimana memanfaatkan sumber daya lokal 

c. Efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik seoerti kehadiran, hasil belajar, 

tingkat pengulangan, tingkat putus sekolah, moral guru dan iklim sekolah. 

d. Adanya perhatian bersama untuk mengambil keputusan, memberdayakan guru, 

manajemen sekolah, rancang ulang sekolah dan perubahan perencanaan.79 

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Manajemen Berbasis Skolah 

adalah pengelolaan sekolah dimana kewenangan diberikan lebih luas kepada pengelola 

 
78Syaiful Sagala, Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Bandung: CV. 

Alfabeta., 2015),  h. 153-154. 

79 Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah (Bandung : PT. Rosdakarya, 2017), h. 24-25 
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sekolah secara otonom dan partisipatif untuk mengambil kebijakan dalam rangka 

menungkatkan mutu pendidikan dengan melibatkan stekeholder sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

Pendidikan merupakan komponen pentimg dalam majunya peradaban suatu 

bangsa. Telah banyak upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan 

termasuk didalamnya adalah menerapkan manajemen berbasis sekolah dalam satuan 

pendidikan. 

3. Prosedur Pengelolaan Manajemen Berbasis Sekolah 

Manajemen pendidikan merupakan proses pengembangan kegiatan kerjasama 

sekolompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Proses 

pengedalian kegiatan kelompok tersebut mencakup perencanaan (planning), 

pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan pengawasan (controlling) 

sebagai suatu proses untuk menjadikan visi menjadi aksi.80 Pelaksana semua kegiatan 

tersebut diatas adalah Kepala sekolah/madrasah sebagai pimpinan/manajer dalam suatu 

organisasi bersama dengan komponen yang terkait dalam kegiatan proses pembelajaran di 

sekolah/madrasah, seperti tenaga pendidik, peserta didik, orang tua peserta didik, 

masyarakat/komite sekolah/madrasah. Kepemimpinan kepala sekolah/madrasah dapat 

diartikan sebagai: 

Kemampuan seseorang dalam menggerakkan, mengarahkan, sekaligus 
mempengaruhi pola pikir, cara kerja setiap anggota agar bersikap mandiri dalam 
bekerja terutama dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan percepatan 
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.81 

 
80E. Mulyasa, Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Organisasi Pembelajaran (Bandung: CV. 

Alfabeta, 2013), h. 170. 

81Wahyudi, Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Organisasi Pembelajar (Bandung: CV. Alfabeta, 

2012 ),  h. 170. 



58 

 

 
 

Oleh karena itu, dalam implementasi MBS kepala sekolah/madrasah harus 

memiliki visi, misi, dan wawasan yang luas tentang sekolah serta kemampuan profesional 

dalam mewujudkannya melalui perencanaan, kepemimpinan manajerial, dan supervisi 

pendidikan. Ia juga dituntut untuk menjalin kerjasama yang harmonis dengan berbagai 

pihak yang terkait dengan program pendidikan disekolah. Singkatnya, dalam implementasi 

MBS kepala sekolah harus mampu berperan sebagai educator, manajer, administrator, 

supervisor, leader, innovator dan motivator pendidikan.82 Manajemen berbasis sekolah 

sebagai model manajemen yang memberika otonomi lebih besar kepada sekolah dan 

mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan 

mutu sekolah. 

4. Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah 

Manajemen Berbasis Sekolah memiliki karakter yang perlu dipahami oleh sekolah 

yang akan menerapkannya, karakteristik tersebut merupakan ciri khas yang dimiliki 

sehingga membedakan dari sesuatu yang lain.  

Manajemen Berbasis Sekolah memiliki karakteristik sebagai berikut: 

a. Adanya otonomi yang luas kepada sekolah 

b. Adanya partisispasi masyarakat dan orang tua peserta didik yang tinggi; 

c. Kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional; 

d. Adanya team work yang tinggi, dinamis dan profesional; 

e. Hubungan antara dunia bisnis dengan dunia pendidikan; 

f. Akses terbuka bagi sekolah; 

g. Pemasaran sekolah secara kompetitif.83 

 
82E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, h.25. 

83Syaiful Sagala, Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, h. 158. 
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Karakteristik MBS memuat secara inklusif elemen-elemen sekolah efektif yang 

dikategorikan menjadi input, proses, output. 

5. Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah 

Manajemen Berbasis Sekolah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk 

mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi, yang 

dinyatakan dalam GBHN. Hal tersebut diharapkan dapat dijadikan landasan dalam 

pengembangan pendidijan di Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan, baik secara 

makro, meso maupun mikro. MBS bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan 

pemerataan pendidikan. 84 Dilain hal, dapat dikatakan bahwa tujuan pelaksanaan MBS 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, kualitas kurikulum, kualitas sumber daya 

manusia baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan lainnya dan kualitas pelayanan 

pendidikn secara umum. Dengan demikian maka dapat dimaknai bahwa tujuan dari 

penerapan MBS yaitu: 

1) Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah 

dalam rangka mengelola dan membrdaya gunakan sumber daya yang tersedia. 

Pengelolaan pemberdayaan sumber daya yang tersedia dilakukan secara efektif 

dan efisien. Dengan peneraan MBS diharapkan setiap anak memperoleh 

pelayanan pendidikan yang bermutu di sekolah yang bersangkutan.  

2) Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam 

penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. 

Keterlibatan orangtua dan masyarakat sekitar dalam pengambilan keputusan, 

maka kepedulian mereka terhadap peningkatan mutu pendidikan semakin baik. 

 
84 Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah (Bandung : PT. Rosdakarya, 2017), h. 25 
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3) Meningkatkan akuntabilitas (tanggungjawab sekolah) terhadap pengelolaan 

sekolahnya. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas semua program 

yang dilaksnakan sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya. 

4) Meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah tentang pendidikan yang 

akan dicapai. Otonomi yang dimiliki sekolah membuat pengelola sekolah 

mempunyai kewenangan untuk menentukan kurikulum yang akan 

dilaksanakan dalam proses belajar mengajar.85 

Tujuan utama manajemen berbasis sekolah adalah meningkatkan efisiensi, mutu, 

dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui keleluasaan mengelola 

sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi.86 Dari 

beberapa tujuan yang dikemukakan tersebut, pada dasarnya tujuan MBS bermuara 

peningkatan mutu pendidikan dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang 

ada dan meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan 

pendidikan.  

6. Manfaat Manajemen Berbasis Sekolah  

Sebagaimana yang telah dipahami bahwa manajemen berbasis sekolah memberikan 

kewenangan yang besar kepada sekolah dalam pengambilan suatu keputusan. Oleh karena 

itu, sekolah mempunyai tanggungjawab yang besar pula terhadap pengelolaan pendidikan. 

Selanjutnya, penerapan MBS mempunyai beberapa manfaat atau keuntungan bagi sekolah 

itu sendiri, yakni: 

1) Secara formal, MBS dapat mengenali keahlian dan kompetensi orang-orang 

yang bekerja disekolah dalam rangka membuat keputusan untuk meningkatkan 

pembelajaran. 

 
85 Agustinus Hermino, Manajemen Berbasis Sekolah, h. 77 
86E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, h.27. 
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2) Meningkatkan moral guru. Peningkatan ini karena adanya komitmen dan 

tanggungjawab dalam setiap pengambilan keputusan sehingga mereka akan 

mendukung setiap keputusan yang akan diambil. 

3) Keputusan yang diambil oleh sekolah memiliki akuntabilitas karena konsituen 

sekolah memiliki andil yang cukup dalam setiap pengambilan keputusan dan 

dapat menerima konsekuensi atas keputusan yang diambil dan memiliki 

komitmen untuk mencapai tujuan. 

4) Menyesuaikan sumber keuangan terhadap tujuan intruksional yang 

dikembangkan disekolah sehingga keputusan yang diambil akan lebih rasional 

karena mereka mengetahui kemampuan keuangan sekolah 

5) Menstimulasi munculnya pemimpin baru di sekolah 

6) Meningkatkan kualitas, kuantitas dan fleksibilitas komunikasi tiap komunitas 

sekolah dalam rangka pencapaian kebutuhan sekolah.87 Dengan penerapan 

MBS di satuan pendidikan/sekolah maka lembaga tersebut akan merasakan 

manfaat yang didapatkan jika mengelola sekolahnya sendiri. 

7. Efektivitas Manejemen Berbasis Sekolah  

Efektivitas manajemen berbasis sekolah harus sejak awal ditetapkan agar dapat 

diketahui dampaknya sejak dini terhadap pencapaian tujuan pendidikan pada umumnya. 

Dengan demikian sejak awal dapat diperbaiki kelemahan-kelemahan atau kekurangan-

kekurangan dan mempertahankan kelebihan serta kekuatan. Dalam memaknai efektivitas 

setiap orang memberi arti yang berbeda, sesuai sudut pandand dan kepentingan masing-

masing. Dalam kamus besar bahasa Indonesia  dikemukakan bahwa efektif berarti ada 

efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mjarab atau membawa hasil. Jadi 

efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan 

 
87 Agustinus Hermino, Manajemen Berbasis Sekolah, h. 78 
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sasaran yang dituju. Efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan 

dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional.88 

Berdasarkan pengertian diatas dapat dikemukakan bahwa efektivitas berkaitan 

dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan 

adanya partisipasi aktif dari anggota sehingga  efektivitas MBS berarti bagaimana MBS 

berhasil melaksanakan semua tugas pokok sekolah, menjalin partisipasi masyarakat, 

mendapatkan serta memanfaatkan semua sumber daya, sumber dana dan sumber belajar 

untuk mewujudkan tujuan sekolah.  

E. Kerangka Pikir 

Masalah pokok yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah pengaruh 

kepemimpinan kepala sekolah dan peran komite sekolah terhadap efektifitas manajemen 

berbasis sekolah di SMA 19 Bone. Kemudian pembahasan mengacu pada teori-teori 

kepemimpinan kepala sekolah dan peran komite sekolah sebagai variabel yang akan diteliti 

karena diduga kepemimpinan kepala sekolah dan peran komite sekolah sebagai variabel X 

mempunyai pengaruh terhadap manajemen berbasis sekolah sebagai variabel Y.  

Kepemimpinan kepala sekolah yang menjadi indikator keberhasilan dalam 

menerapkan manajemen berbasis sekolah serta peran komite sekolah yang menjadi 

lembaga mandiri dilingkungan sekolah dalam memberikan pengarahan, pengawasan dan 

pendukung dalam perencanaan maupun dalam pencapaian tujuan sekolah sangat 

dibutuhkan.  

Penerapan MBS yang sudah cukup baik namun masih ditemukannya beberapa 

kendala yakni kekeliruan akan adanya kebijakan pemerintah tentang pendidikan gratis, 

minimnya fasilitas sekolah, kurangnya kordinasi antara orangtua dan pihak sekolah yang 

 
88Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah (Bandung : PT. Rosdakarya, 2017), h. 82  



63 

 

 
 

menyebabkan tidak adanya minat orangtua untuk terlibat dalam musyawarah yang 

diadakan disekolah serta latar belakang social ekonomi dari orangtua siswa menjadikan 

manajemen berbasis sekolah agak terhambat. Jadi yang akan menjadi variabel dalam tesis 

ini adalah kepemimpinan kepala sekolah, peran komite sekolah dan efektifitas manajemen 

berbasis sekolah, maka dibuat kerangka pikir sebagai berikut: 

Gambar 2.1: Kerangka Pikir 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

F. Hipotesis  

Hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan sementara terhadap masalah 

penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan atau 

Efektifitas Manajemen 
Berbasis Sekolah 

1) Tercapainya tujuan 

2) Ketepatan waktu 

3) Partisipasi aktif dari 

masyarakat 

4) Mendapatkan dan 

memanfaatkan sumber 

daya dan sumber dana 

untuk mewujudkan 

tujuan sekolah 

Kepemimpinan Kepala Sekolah 

1) Menciptakan iklim sekolah 
yang kondusif. 

2) Memberdayakan tenaga 
pendidik dan tenaga 
kependidikan melalui 
kerjasama atau kooperatif 

3) Mendorong keterlibatan 
seluruh tenaga pendidik dan 
tenaga kependidikan dalam  
berbagai kegiatan yang 
menunjang program sekolah 

4) Melaksanakan berbagai 
pembaharuan di sekolah 

5) Memberikan motivasi 
kepada para tenaga pendidik 
dan tenaga kependidikan 
dalam melakukan berbagai 
tugas dan fungsinya 

Peran Komite Sekolah 

1) Badan pertimbangan 
2) Pendukung 
3) Pengawas 
4) Mediator 



64 

 

 
 

pernyataan.89 Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah “terdapat pengaruh 

kepemimpinan kepala sekolah dan peran komite sekolah terhadap efektivitas manajemen 

berbasis sekolah di SMAN 19 Bone” 

Adapun hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut: 

H0 : Tidak ada pengaruh antara kepemimpinan kepala sekolah dan peran  komite 

 sekolah terhadap efektivitas manajemen berbasis sekolah di SMAN 19 Bone. 

H1 : Ada pengaruh antara kepemimpinan kepala sekolah dan peran  komite 

 sekolah terhadap efektivitas manajemen berbasis sekolah di SMAN 19 Bone.

 
89Sugion o, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 96. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian koresional yaitu penelitian yang akan melihat 

hubungan antara satu atau beberapa variabel dengan variabel lain. Penelitian ini lebih 

menitik beratkan pada pengumpulan data empiris kemudian diolah menggunakan data 

statistik guna menjawab rumusan masalah ada atau tidaknya hubungan variabel yang 

diteliti. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif  yaitu  penelitian yang menentukan 

angka-angka dalam meneliti variabel. 

Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.1 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan diadakan di SMA Negeri 19 Bone yang terletak di Desa Masago 

Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.  

B. Pendekatan Penelitian 

Untuk memperoleh data, fakta dan informasi yang akan mengungkapkan dan 

menjelaskan permasalahan, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan 

 
1Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung; Alfabeta, 2017), h. 14. 
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kuantitatif adalah metode penelitian yang menekankan pada pengumpulan di atas berupa 

angka dan menggunakan analisis statistic sebagai dasar pemaparan data.2 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Sugiyono menyatakan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulan.3 

Populasi dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, tenaga pendidik, tenaga 

kependidikan dan pengurus komite sekolah di SMA Negeri 19 Bone yang berjumlah 41 

orang yakni kepala sekolah 1 orang, tenaga pendidik 22 orang, tenaga kependidikan lainnya 

7 orang dan pengurus komite sekolah 11 orang. 

2. Sampel    

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diselidiki atau dapat juga 

dikatakan bahwa sampel adalah populasi dalam bentuk mini. Pengambilan sampel 

(sampling) yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh karena jumlah 

populasi yang relatif  kecil. Sampling jenuh atau yang populer disebut dengan sensus atau 

penelitian populasi yakni semua populasi dijadikan sampel dalam penelitian.4 

 

 

 

 

 
2Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta 2016), h. 

12. 

3Sulaiman Saat, Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian ( SiBuku, 2018), h. 56. 

4Ibid, h. 70. 
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Tabel 2 : Responden Penelitian 

No. Responden Jumlah 

1. Kepala Sekolah 1 orang 

2. Guru 22 orang 

3. Pengurus Komite Sekolah 11 orang 

4. Tenaga Kependidikan 7 orang 

Total 41 orang 

D. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang diperlukan dalam penelitian 

karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.5 Tehnik pengumpulan data 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Angket 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti disesuaikan dengan arah 

yang akan dikembangkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode angket. 

Angket merupakan suatu daftar pertanyaan tentang topik tertentu yang diberikan secara 

individual atau kelompok untuk mendapatkan informasi tertentu.6 

Angket terkait dengan kepemimpinan kepala sekolah, peran komite sekolah dan 

efektivitas manajemen berbasis sekolah ini ditujukan untuk kepala sekolah, tenaga 

pendidik, tenaga kependidikan dan pengurus komite sekolah. 

 

 
5Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung:2017), h. 135.  

6Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2014), h. 221. 
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2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu 

laporan yang sudah tersedia. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar maupun elektronik.7 

3. Wawancara 

Wawancara adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi 

dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan baik secara langsung maupun tidak 

langsung.8 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam melaksanakan 

penelitian yang disesuaikan dengan metode yang digunakan. Instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Pedoman Observasi 

Bentuk observasi yang digunakan adalah bentuk bebas yang tidak perlu ada 

jawaban tetapi mencatat apa yang tampak sebagai pendukung hasil penelitian. 

2. Pedoman Wawancara 

Wawancara merupakan alat untuk mengumpulkan informasi dengan cara 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Metode ini 

digunakan peneliti untuk memperoleh informasi tentang pengaruh kepemimpinan kepala 

sekolah dan peran komite sekolah terhadap efektivitas manajemen berbasis sekolah dengan 

melakukan wawancara kepada kepala sekolah, tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan 

pengurus komite sekolah di SMAN 19 Bone. 

 
7Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, h. 222. 

8S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 158. 
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3. Daftar Angket 

Instrument penelitian yang digunakan adalah metode angket yaitu pedoman angket 

yang berisi pertanyaan atau pernyataan yang terkait dengan penelitian. Instrumen 

pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih oleh peneliti dalam kegiatan 

mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. 

Alat bantu yang digunakan dalam pengumoulan data ini biasa berupa alat ukur, kuesionner, 

soal tes atau soal ujian, ceklis dan sebagainya.9  

Angket yang digunakan dalam penelitian ini disusun sendiri oleh peneliti 

berdasarkan kajian teoritis yang mendukung variabel yang diungkap. Pada saat menyusun 

instrumen terdapat langkah-langkah yang harus diperhatikan, 10 sebagai berikut: 

1. Menetapkan variabel-variabel penelitian yang ingin diteliti 

2. Memberikan defenisi operasionaldan variabel-variabel yang telah ditetapkan 

3. Menentukan indikator yang ingin diukur 

4. Menjabarkan indikator menjadi butir-butir pertanyaan atau pernyataan. 

Tabel 3 : Kisi-Kisi Instrument  Kepemimpinan Kepala Sekolah 

No. Variabel 

Penelitian 

Indikator  Nomor Butir 

1.  Kepemimpinan 

Kepala Sekolah 

(X1) 

1) Menciptakan iklim sekolah yang 

kondusif. 

2) Memberdayakan tenaga pendidik 

dan tenaga kependidikan melalui 

kerjasama atau kooperatif. 

1, 2, 3 

 

7, 8, 9, 18, 20, 

23, 24, 25 

 

 
9Arikunto, Suharsimi, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, h. 76. 

10 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D, h. 120 
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No. Variabel 

Penelitian 

Indikator  Nomor Butir 

3) Mendorong keterlibatan seluruh 

tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan dalam  berbagai 

kegiatan yang menunjang program 

sekolah. 

4) Melaksanakan berbagai 

pembaharuan di sekolah. 

5) Memberikan motivasi kepada para 

tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan dalam melakukan 

berbagai tugas dan fungsinya 

 

4, 5, 6 

 

 

 

10, 11, 12, 17, 

19, 21, 22 

 

13, 14, 15, 16 

Tabel 4 : Kisi-Kisi Instrumen Peran Komite Sekolah 

No. Variabel 

Penelitian 

Indikator Nomor Butir 

 Peran Komite 

Sekolah (X2) 

1) Advisory agency, badan 

pertimbangan. 

2) Supporting agency, pendukung. 

3) Controlling agency, pengawas. 

4) Mediator agency, mediator 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

7, 8, 9, 10, 11 

12, 13, 14 

15, 16, 17, 18 
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Tabel  5 : Kisi-Kisi Instrumen Efektifitas  Manajemen Berbasis Sekolah 

No.  Variabel 

Penelitian 

Indikator Nomor Butir 

 Efektifitas 

Manajemen 

Berbasis 

Sekolah (Y) 

1) Tercapainya tujuan 

2) Ketepatan waktu 

3) Partisipasi aktif dari masyarakat 

4) Mendapatkan serta 

memanfaatkan sumber daya dan 

sumber dana untuk mewujudkan 

tujuan sekolah 

1, 2, 3 

4,5 

6, 7, 8, 9, 10 

 

11, 12, 13 

 Berdasarkan kisi-kisi tersebut kemudian disusun butir-butir instrumen yang 

akan digunakan dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini dalam bentuk angket 

dengan pengukuran jenis data berskala interval yaitu skala yang menujukkan jarak 

yang sama antara satu data dengan data yang lain. Butir-butir instrumen ini bersifat 

non-tes dan dirancang menurut skala likert dengan alternatif jawaban diberi skor 1, 

2, 3, dan 4. Dimana analisis akan dilakukan secara kuantitatif. Pengukuran variabel 

bebas dan variabel terikat dalam hal ini kepemimpinan kepala sekolah, peran komite 

sekolah dan efektifitas manajemen berbasis sekolah. Disusun dalam skala likert 

dengan empat pilihan alternatif jawaban. 

 

Skor Pernyataan 

Skor 4 = Sering 

Skor #3 = Kadang-Kadang 

Skor 2 = Jarang 
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Skor 1 = Tidak Pernah 

F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Teknik analisis data untuk mengukur variabel-variabel dalam penelitian ini 

menggunakan software SPSS dengan cara memasukkan hasil dari operasionalisasi 

variabel yang akan diuji. 

1. Validitas Instrumen 

Uji validitas adalah tingkat keandalan keshahihan alat ukur yang digunakan. 

validasi itu ditunjukkan sejauh mana suatu alat ukur itu mengukur apa yang akan diukur. 

Instrumen dikatakan valid berarti mengukur dengan alat ukur yang dipergunakan untuk 

mendapatkan data yang valid. Data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara apa 

yang dilaporkan oleh peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek 

penelitian.11 Ada beberapa macam uji validitas dalam mengukur tingkat kevalidan suatu 

instrumen. Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah kuesioner yang disusun 

tersebut valid atau tidak, maka perlu diuji korelasi antara skor (nilai) tiap-tiap butir 

pertanyaan dengan skor total kuesioner tersebut. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan validitas konstruk. Tim ahli atau 

validator angket dalam penelitian ini adalah  Bapak  Dr. H. Erwin Hafid, Lc, M. Th.I, M. 

Ed dan Bapak Dr. Baharuddin M.M. Adapun teknik korelasi yang dipakai adalah korelasi 

product moment dan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% untuk mengetahui 

pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Cara menguji validitas yaitu dengan 

menggunakan alat bantu berupa program SPSS dengan kriteria sebagai berikut: 

1) Jika r hitung > r tabel maka pernyataan tersebut valid 

2) Jika r hitung < r tabel maka pernyataan tersebut tidak valid 

 
11Saifuddin, Azwar, Reliabilitas dan Validitas (Yogyakarta: Putra Belajar, 2012) 
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a. Analisis Validitas Instrumen Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Uji validitas pada variabel kepemimpinan kepala sekolah yang terdiri dari 25 butir 

pernyataan dengan jumlah responden sebanyak 41 responden. Untuk membuat kesimpulan 

bahwa instrumen dinyatakan valid maka dianalisis dengan cara membandingkan nilai r 

hitung dan nilai r tabel. Menentukan nilai tabel koefisien yaitu dengan menggunakan rumus 

n-2 = 41-2 = 39 dan α = 5% dan diperoleh 0, 301.  

Kesimpulan uji validitas terhadap kepemimpinan kepala sekolah adalah sebagai berikut: 

Tabel 6 : Hasil Uji Validitas Instrumen Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Nomor Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

1 0,408 0, 301 Valid 

2 0,853 0, 301 Valid 

3 0,400 0, 301 Valid 

4 0,451 0, 301 Valid 

5 0.424 0, 301 Valid 

6 0.457 0, 301 Valid 

7 0,425 0, 301 Valid 

8 0,518 0, 301 Valid 

9 0,484 0, 301 Valid 

10 0,433 0, 301 Valid 

11 0,624 0, 301 Valid 

12 0,540 0, 301 Valid 

13 0,650 0, 301 Valid 

14 0,344 0, 301 Valid 
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Nomor Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

15 0,515 0, 301 Valid 

16 0,706 0, 301 Valid 

17 0,354 0, 301 Valid 

18 0,433 0, 301 Valid 

19 0,754 0, 301 Valid 

20 0,754 0, 301 Valid 

21 0,458 0, 301 Valid 

22 0,754 0, 301 Valid 

23 0,448 0, 301 Valid 

24 0,355 0, 301 Valid 

25 0,754 0, 301 Valid 

Sumber : Uji Validitas Angket Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Hasil uji validitas kepemimpinan kepala sekolah yang terdapat pada tabel 3.5 

menunjukkan bahwa semua butir instrumen kepemimpinan kepala sekolah berada pada 

kategori valid karena nilai r hitung lebih besar daripada nilai r tabel. 

b. Analisis Validitas Instrumen Peran Komite Sekolah 

Uji validitas pada variabel peran komite sekolah terdiri dari 18 item pernyataan 

dengan jumlah responden sebanyak 41 responden. Untuk menyimpulkan bahwa item 

pernyataan tersebut valid maka  dihitung dengan cara membandingkan nilai r hitung 

dengan  nilai r tabel. Menentukan nilai koefisien korelasi yaitu dengan cara n-2 = 41-2 = 

39 dan α = 5% maka diperoleh nilai 0, 301. 
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Kesimpulan uji validitas terhadap peran komite sekolah adalah sebagai berikut: 

Tabel 7 : Hasil  Uji Analisis Validitas Instrumen Peran Komite Sekolah 

Nomor 

Pernyataan 

r  hitung r  tabel Keterangan 

1 0,337 0, 301 Valid 

2 0,397 0, 301 Valid 

3 0,414 0, 301 Valid 

4 0,320 0, 301 Valid 

5 0,399 0, 301 Valid 

6 0,467 0, 301 Valid 

7 0,400 0, 301 Valid 

8 0,366 0, 301 Valid 

9 0,312 0, 301 Valid 

10 0,018 0, 301 Valid 

11 0,461 0, 301 Valid 

12 0,336 0, 301 Valid 

13 0,461 0, 301 Valid 

14 0,346 0, 301 Valid 

15 0,649 0, 301 Valid 

16 0,495 0, 301 Valid 

17 0,451 0, 301 Valid 

18 0,423 0, 301 Valid 

Sumber:  Uji Validitas Angket Peran Komite Sekolah 

Hasil uji validitas peran komite sekolah dapat disimpulkan bahwa dari 18 butir 

pernyataan semua berada pada kategori valid  dikarenakan  nilai r hitung lebih  besar 

daripada nilai r tabel. 

c. Analisis Validitas Instrumen Efektifitas Manajemen Berbasis Sekolah 
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Uji validitas pada variabel efektifitas manajemen berbasis sekolah terdiri dari 13 

item pernyataan dengan jumla responden sebanyak 41 responden. Untuk menyimpulkan 

bahwa item isntrumen dinyatakan valid yaitu dengan cara membandingkan nilai hitung r 

dan  nilai hitung tabel. Menentukan nilai tabel koefisien korelasi yaitu dengan rumus n-2  

=  41-2 = 39 dan α = 5% maka diperoleh nilai 0, 301.  

Tabel 8 : Hasil Uji Analisis Instrumen Efektifitas Manajemen Berbasis Sekolah 

Nomor Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

1 0,370 0, 301 Valid 

2 0,409 0, 301 Valid 

3 0,400 0, 301 Valid 

4 0,387 0, 301 Valid 

5 0,355 0, 301 Valid 

6 0,355 0, 301 Valid 

7 0,370 0, 301 Valid 

8 0,426 0, 301 Valid 

9 0,555 0, 301 Valid 

10 0,400 0, 301 Valid 

11 0,400 0, 301 Valid 

12 0,481 0, 301 Valid 

13 0,532 0, 301 Valid 

Sumber: Uji Validitas Angket Efektifitas Manajemen Berbasis Sekolah 

 Hasil uji validitas efektifitas manajemen berbasis sekolah dapat disimpulkan 

bahwa dari 13 butir pernyataan semua berada pada kategori valid  dikarenakan  nilai r 

hitung lebih  besar daripada nilai r tabel. 
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2. Reliabilitas Instrumen 

Realibilitas alat ukur adalah akurasi alat ukur terhadap yang diukur walaupun 

dilakukann berkali-kali dan dimana-mana.12 Uji realibilitas dimaksudkan untuk menget 

ahui sejauh mana hasil pengukiran tetap konsisten apabila mampu digunakan untuk 

mengukur suatu variabel secara berukangkali serta dapat menghasilkan informasi atau data 

yang sama. Cara yang digunakan untuk menguji realibilitas kuesioner dalam penelitian ini 

adalah uji statistic Alpa Cronbach dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Jika cronbach alpa >  r tabel, maka pernyataan reliabel 

b. Jika cronbach alpa <  r tabel, maka pernyataan tidak reliabel 

Tabel 9 : Hasil Uji Reabilitas Instrument 

Variabel Cronbach’s Alpa r tabel Keterangan 

Kepemimpinan Kepala 

Sekolah 

0,819 0,301 Reliabel  

Peran Komite Sekolah 0, 717 

 

0,301 Reliabel 

Efektifitas Manajemen 

Berbasis Sekolah 

0, 637 0,301 Reliabel  

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa : 

a. Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Uji reabilitas pada variabel kepemimpinan kepala sekolah menunjukkan 

bahwa item pernyataan yang disebar berada pada kategori reliabel. Hasil reabilitas 

menunjukkan nilai alpa sebesar 0, 819 > dari r tabel yakni 0, 301. 

 
12Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Surabaya: DKU Print, 2011) h. 107 
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b. Peran Komite Sekolah 

Uji reabilitas pada variabel kepemimpinan kepala sekolah menunjukkan 

bahwa item pernyataan yang disebar berada pada kategori reliabel. Hasil reabilitas 

menunjukkan nilai alpa sebesar 0, 717 > dari r tabel yakni 0, 301. 

c. Efektifitas Manajemen Berbasis Sekolah 

Uji reabilitas pada variabel kepemimpinan kepala sekolah menunjukkan 

bahwa item pernyataan yang disebar berada pada kategori reliabel. Hasil reabilitas 

menunjukkan nilai alpa sebesar 0, 637 > dari r tabel yakni 0, 301. 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data dalam penulisan ini, penulis melalui beberapa 

tahapan, yaitu: 

a. Editing (mengedit data), yaitu tahap memisahkan antara instrumen yang 

sempurna dengan yang tidak sempurna 

b. Coding, yaitu memberi kode pada setiap instrumen dari setiap responden 

c. Scoring, yaitu tahapan pemberian skor terhadap jawaban responden 

d. Tabulasi, yaitu mengolah data  kedalam bentuk tabel dengan menghitung 

frekwensi dari masing-masing kategori, baik secara manual maupun 

menggunakan komputer.13 

2. Teknik Analisis Data 

 
13 Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metode Penelitian, hal. 103 
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Analisis data dari hasil pengumpulan data merupakan tahapan yang penting dalam 

penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah. Pada tahap analisis data yang didasarkan 

data sampel, dianalisis dengan menggunakan statistik  untuk mengetahui adanya pengaruh 

kepemimpinan kepala sekolah dan peran komite sekolah terhadap efektivitas manajemen 

berbasis sekolah di SMAN 19 Bone. Untuk menguji seberapa besar pengaruh tersebut, 

maka dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut: 

a. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan 

atau memberi gambaran terhadap variabel yang diteliti melalui data sampel atau 

populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk umum.14 

b. Uji Regresi Linear Sederhana 

Analisis regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel 

independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah 

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Untuk regresi linear 

sederhana digunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

Dimana: 

Ŷ = Variabel terikat yang diproyeksikan 

X = Variabel bebas yang mempunyai nilai tertentu untuk diprediksi 

a = Nilai konstan harga Y jika X = 0 

b = Nilai arah sebagai penentu ramalan prediksi yang menunjukan nilai peningkatan 

 
14Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian  (Cet. XXXI;  Bandung: Alfabeta 2017) h. 29  

Ŷ = a + bX 
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  atau penurunan variabel Y. 

 

 

c. Uji Korelasi Sederhana  

Uji korelasi sederhana dilakukan untuk mengetahui koefisien korelasi variabel  

bebas dan variabel terikat. Koefisien korelasi sedarhana dihitung dengan rumus: 

 

 

Dimana: 

∑X = Skor setiap item soal 

∑Yi = Total skor 

Rxy = Koefisien korelasi antara X dan Y 

d. Uji Koefisien 

 Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen ( X1 dan X2) 

secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). 

Adapun penentuan hipotesisnya adalah: 

Ho = tidak ada pengaruh secara signifikan secara bersama-sama 

Ha = ada pengaruh secara signifikan secara bersama-sama 

Menentukan tingkat signifikansi yaitu tingkat signifikansi menggunakan α = 

5% atau 0,05 adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian. 

Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut: 

Ho diterima bila f hitung  < f tabel 

Ha ditolak bila f hitung  > f tabel 

 

r𝑥𝑦 = 
∑𝑥𝑦

√(∑ 2)((∑ 2𝑦 )𝑥
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Ftabel = f ( k; n-k ) 

 



 

82 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

 

1. Identitas Sekolah 

Nama Sekolah   : SMA Negeri 19 Bone 

NPSN    : 40310710 

Jenjang Pendidikan  : SMA 

Status Sekolah   : Negeri 

Naungan    : Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

Alamat Sekolah : Jln. Massila, Desa Masago Kecamatan Patimpeng     

Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan  

Kode Pos : 92768 

Lokasi Goegrafis  : Lintang -4 Bujur 120 

No. SK Operasional : 331 Tahun 2004 

Tanggal SK Pendirian : 2004-05-11 

Akreditasi    :  B (No.SK 160/SK/BAP/SM/XI/2017)  
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Kurikulum  : Kurikulum 2013   

Kepala Sekolah  : Dra. Andi Sukmawati Andi Zubaer, M. Si 

Operator  : Atirah, S. Pd 

2. Visi dan Misi 

Visi  : Unggul dalam prestasi, Religius, Berwawasan IPTEK 

Berpijak pada karakter bangsa serta peduli lingkungan 

Misi  :Meningkatkan mutu pendidikan yang 

mengintegrasikan nilai agama dan   budaya dengan 

pengetahuan dan teknologi. 

Menanamkan kedisplinan melalui budaya bersih, 

budaya tertib dan budaya kerja. 

Mengedepankan pendidikan karakter dengan 

meningkatkan budi pekerti  

Menumbuhkan budaya gemar membaca degan 

program literasi yang di dukung perpustakaan yang 

lengkap 

Menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, aman, 

nyaman, tentram, damai, tertib, disiplin dan penuh 

tanggungjawab 
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Melaksanakan pelajaran berbasis teknologi informasi 

dan komunikasi  

Melaksanakan pengelolaan sumber belajar secara 

efektif 

3. Fasilitas Sekolah* 

Ruang Kelas   : 15 

Laboratorium   : 2  

Perpustakaan  : 1 

Mushollah  : 1 

Sanitasi Siswa  : 8  

*Perhitungan berdasarkan fasilitas yang berada dalam kondisi baik 

B. Gambaran Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini merupakan hasil analisis data yang diperoleh dari 41 sampel 

yang dikelola dengan analisis statistik. Hasil penelitian ini memiliki dua variabel bebas yaitu 

kepemimpinan kepala sekolah dan peran komite sekolah dan variabel terikat yaitu efektifitas 

manajemen berbasis sekolah. 

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah serta hipotesis 

dalam memenuhi tujuan dari penelitian ini. Untuk memperoleh data tentang kepemimpinan 

kepala sekolah, peneliti memberikan instrumen kepada kepala sekolah, tenaga pendidik, 

tenaga kependidikan serta pengurus komite sekolah yang menjadi sampel dalam penelitian 

ini. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 41 responden melalui 

instrumen penelitian terkait kepemimpinan kepala sekolah, peran komite sekolah dan 

efektifitas manajemen berbasis sekolah maka berikut adalah hasil analisis data yang 

diperoleh. 

a. Hasil Analisis Deskriptif 

Data yang diperoleh dari instrumen yang disajikan dalam bentuk angket yang 

berisi beberapa item pernyataan dan telah diisi oleh responden. Tujuan adanya 

tersebut adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dengan 

deskripsi variabel kepemimpinan kepala sekolah, peran komite sekolah dan efektifitas 

manajemen berbasis sekolah di SMAN 19 Bone. 

Hasil penelitian terkait kepemimpinan kepala sekolah di SMAN 19 Bone 

diperoleh data dari 41 responden yang berisikan beberapa pernyataan kemudian 

diolah dengan tekhnik scoring. Rekapitulasi data kepemimpinan kepala sekolah dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 10 : Rekapitulasi Data Kepemimpinan Kepala Sekolah 

96 86 100   82 96 100 

95 92 84 100 100 98 

92 99 98 99 94 96 

91 95 95 98 91 95 

99 97 97 99 94 100 

95 99 98 99 96 91 

97 93 100 96 88  
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Berdasarkan tabel diatas, di dapatkan skor tertinggi 100 dan skor terendah 82  

dari jumlah sampel n yakni 41 responden. 

Hasil penelitian terkait peran komite sekolah di SMAN 19 Bone diperoleh 

data dari 41 responden yang berisikan beberapa pernyataan kemudian diolah dengan 

tekhnik scoring. Rekapitulasi data peran komite sekolah dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 11 : Rekapitulasi Data Peran Komite Sekolah 

65 71 69 72 67 60 

67 57 65 59 58 69 

64 67 72 59 67 70 

64 66 67 64 68 66 

61 64 61 70 71 68 

71 66 59 61 68 60 

65 72 68 65 72  

 Berdasarkan tabel diatas, di dapatkan skor tertinggi 72 dan skor terendah 58  

dari jumlah sampel n yakni 41 responden. 

Hasil penelitian terkait efektifitas manajemen berbasis sekolah di SMAN 19 

Bone diperoleh data dari 41 responden yang berisikan beberapa pernyataan kemudian 

diolah dengan tekhnik scoring. Rekapitulasi data manajemen berbasis sekolah dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 12 : Rekapitulasi Data Efektifitas Manajemen Berbasis Sekolah 

52 48 50 48 50 52 

50 49 51 49 50 50 

51 48 51 49 51 50 

47 51 50 51 48 51 

46 50 50 51 49 49 

52 52 52 48 50 51 

52 49 49 50 51  

 Berdasarkan tabel diatas, di dapatkan skor tertinggi 52 dan skor terendah 46  

dari jumlah sampel n yakni 41 responden. 

 Hasil penelitian yang dilakukan terhadap responden dianalisis secara 

deskriptif untuk mengetahui mean, standar deviasi, nilai maksimum dan nilai 

minimum. Berikut adalah tabel rangkuman analisis deskriptif. 

Tabel 13: Rangkuman Hasil Analisis Deskriptif 

Variabel N Minimum Maximum Mean Standar Deviasi 

Kepemimpinan 

Kepala Sekolah 

41 3 4 3,95 0,218 

Peran Komite 

Sekolah 

41 3 4 3,98 0,156 

Manajemen 

Berbasis Sekolah 

41 3 4 3,91 0, 256 

Berdasarkan hasil perolehan nilai dengan analisis deskriptif, data 

menunjukkan bahwa nilai minimum dan nilai maksimum kedua variabel bebas sama 

namun mean atau nilai rata-rata variabel peran komite sekolah lebih besar 

dibandingkan nilai rata-rata variabel kepemimpinan kepala sekolah.  
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Kepemimpinan kepala sekolah di SMAN 19 Bone menunjukkan kategori 

sangat baik dilihat dari jawaban responden terhadap pernyataan angket. Berikut 

frekwensi jawaban responden terkait data kepemimpinan kepala sekolah. 

Tabel 14 : Frekwensi Kepemimpinan Kepala Sekolah 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kadang-Kadang 

(K) 
2 4.9 4.9 4.9 

Sering (S) 39 95.1 95.1 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa 95,1% responden memiliki 

jawaban sering dan 4,9% responden menjawab kadang-kadang dari butir-butir 

pernyataan angket terkait kepemimpinan kepala sekolah di SMAN 19 Bone. 

Adapun data atau angket terkait peran komite sekolah menunjukkan kategori 

sangat baik dilihat dari jawaban responden yang memiliki jawaban sering yaitu 

sebesar 97,6% dan kadang-kadang sebesar 2,4 %. Jawaban responden tentang peran 

komite sekolah dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 15 : Frekwensi Peran Komite Sekolah 

#  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kadang-Kadang (K) 1 2.4 2.4 2.4 

Sering (S) 40 97.6 97.6 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

b. Uji Regresi Linear Sederhana 
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Uji regresi linear sederhana di gunakan untuk mengetahui adanya pengaruh 

X terhadap variabel Y.  Dasar pengambilan keputusan yaitu membandingkan nilai 

signifikansi dengan nilai probobilitas (0,05).  

a. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 artinya variabel X berpengaruh terhadap 

variabel Y 

b. Jika  nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 artinya variabel X tidak berpengaruh 

terhadap variabel Y 

Tabel 16 : Hasil Uji Lineritas  X1 dan Y 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 17.110 1 17.110 8.470 .005a 

Residual 78.793 39 2.020   

Total 95.903 40    

a. Predictors: (Constant), Kepemimpinan Kepala Sekolah   

b. Dependent Variable: Efektifitas Manajemen Berbasis Sekolah   

Berdasarkan uji lineritas diperoleh  nilai signifikansi 0,005 lebih kecil daripada 

nilai probobilitas yaitu 0,05, maka diambil kesimpulan bahwa kepemimpinan kepala 

sekolah berpengaruh terhadap efektifitas manajemen berbasis sekolah. 

 

 

 

Tabel 17 : Hasil Uji Lineritas X2 dan Y 
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ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 13.023 1 13.023 5.911 .001a 

Residual 85.900 39 2.203   

Total 98.903 40    

a. Predictors: (Constant), Peran Komite Sekolah   

b. Dependent Variable: Efektifitas Manajemen Berbasis Sekolah  

Berdasarkan uji lineritas diperoleh nilai signifikansi 0,001 lebih kecil daripada 

nilai probobilitas yaitu 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa peran komite sekolah 

berpengaruh terhadap efektifitas manajemen berbasis sekolah. 

Tabel 18 : Hasil Uji Lineritas X1 dan X2 Terhadap Y 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 27.208 2 13.604 15.675 .000a 

Residual 78.695 38 2.071   

Total 105.903 40    

a. Predictors: (Constant), Peran Komite Sekolah, Kepemimpinan Kepala Sekolah 

b. Dependent Variable: Efektifitas Manajemen Berbasis Sekolah  
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           Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi yaitu 0,000 

lebih kecil daripada nilai probobilitas yaitu 0,05 maka variabel X1 dan X2 berpengaruh 

terhadap variabel Y.  

c. Uji Korelasi  

Uji korelasi sederhana dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh 

kepemimpinan kepala sekolah dan peran komite sekolah terhadap efektifitas 

manajemen berbasis sekolah. 

Tabel 19 : Hasil Uji Korelasi X1 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .318a .103 .079 2.421 

a. Predictors: (Constant), Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai korelasi/hubungan (R) 

yaitu sebesar 0, 318 dan dijelaskan besarnya persentase variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Dari output tersebut diperoleh nilai koefisien determinasi (R2) 

seebesar 0,103 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat sebesar 10,3% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. 

 

 

 

 

 

Tabel 20 : Hasil Uji Korelasi X2 
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Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai korelasi/hubungan (R) 

yaitu sebesar 0,346 dan dijelaskan besarnya persentase variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Dari output tersebut diperoleh nilai koefisien determinasi (R2) 

sebesar 0,211 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat sebesar 21,1% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain 

Tabel 21 : Hasil Uji Korelasi X1 dan X2 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .490a .184 -.236 2.439 

a. Predictors: (Constant), Peran Komite Sekolah, Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Uji korelasi diperoleh kedua variabel bebas dari tabel  Model Summary. Tabel 

diatas menjelaskan besarnya nilai korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,490 dan 

dijelaskan besarnya besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil penguadratan dari 

R. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R2) sebesar 0,184 yang 

mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 

sebesar 18,4%.  Berdasarkan hasil pengujian korelasi diatas memiliki nilai R (rxy) 

sebesar 0,490 menunjukkan adanya pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan peran 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square Std. Error of the Estimate 

1 .346a .211 .106 3.484 

a. Predictors: (Constant), Peran Komite Sekolah 
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komite sekolah terhadap efektifitas manajemen berbasis sekolah sebesar 18,4% dan 

sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. 

d. Uji Kofisien 

Uji kofisien digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X1 dan 

X2) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). 

Menentukan tingkat signifikansi yaitu tingkat signifikan menggunakan α = 5% atau 

0,05. Adapun ketentuannya adalah: 

H0 diterima apabila fhitung lebih kecil dari ftabel 

Ha ditolak apabila fhitung lebih besar dari ftabel 

Tabel 22 : Hasil Uji Kofisien 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 40.019 6.298  6.354 .000 

Kepemimpinan 

Kepala 

Sekolah 

.404 .080 .437 5.040 .000 

Peran Komite 

Sekolah 
.241 .082 .250 2.933 .004 

a. Dependent Variable: Efektifitas Manajemen Berbasis Sekolah   

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai signifikansi kepemimpinan kepala 

sekolah 0,000 atau lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 maka hipotesis Ho ditolak 
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dan Ha diterima. Artinya, koefisien bersifat signifikan, dengan demikian kecerdasan 

kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh positif terhadap efektifitas manajemen 

berbasis sekolah. Selanjutnya, hasil perolehan nilai peran komite sekolah adalah 0,004 

atau lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 maka hipotesis Ha diterima dan Ho ditolak. 

Berdasarkan hasil uji koefisien dapat diambil kesimpulan bahwa kepemimpinan 

kepala sekolah dan peran komite sekolah secara bersama-sama memiliki pengaruh 

signifikan terhadap efektifitas manajemen berbasis sekolah. 

C. Pembahasan  

1. Kepemimpinan kepala sekolah di SMAN 19 Bone 

Untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan di SMAN 19 Bone peneliti 

mengumpulkan informasi melalui angket dan wawancara. Dari hasil wawancara 

dengan wakasek kurikulum tentang kepemimpinan kepala sekolah di SMAN 19 Bone 

dalam indikator menciptakan iklim sekolah yang kondusif maka peneliti 

mendapatkan informasi bahwa kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya 

senantiasa membangun komunikasi yang baik terhadap bawahannya, kepala sekolah 

juga memberikan tugas kepada bawahan secara merata, tidak pilih kasih dan selalu 

mengedepankan kepentingan semua orang dibandingkan kepentingan pribadinya 

sendiri.  

Kepemimpinan kepala sekolah dalam indikator memberdayakan tenaga 

pendidik dan tenaga kependidikan melalui kerjasama yakni kepala sekolah 

memanfaatkan sumber daya manusia secara optimal guna mencapai tujuan 

pendidikan. Kepala sekolah juga meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan 

tenaga pendidikan serta memberi kesempatan kepada seluruh tenaga pendidik dan 

tenaga kependidikan untuk mengembangkan potensinya secara optimal. 
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Kepemimpinan kepala sekolah dalam indikator melaksanakan berbagai 

pembaharuan disekolah dalam prakteknya kepala sekolah di SMAN 19 Bone 

mengembangkan program-program ektrakurikuler, mengelola perubahan dan 

pengembangan menuju organisasi sekolah yang efektif, merencanakan dan menyusun 

program sekolah secara sistematis dan memonitoring serta mengevaluasi bagaimana 

jalannya program-program tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kepala sekolah di 

SMAN 19 Bone dalam hal melaksanakan berbagai tersebut telah memenuhi salah satu 

indikator kepemimpinan yang menjadi penentu arah kebijakan sekolah.  

Kepemimpinan kepala sekolah dalam hal memberikan motivasi kepada tenaga 

pendidik dan tenaga kependidikan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya yakni 

kepala sekolah selalu memberikan sugesti dan membangkitkan motivasi kerja kepada 

seluruh bawahannya agar dapat melakukan tugasnya dengan penuh tanggungjawab. 

Dan hal yang sering dilakukan dalam menumbuhkan motivasi kerja terhadap 

bawahannya adalah memberikan pujian atau penghargaan atas kinerja guru dan 

tenaga kependidikan lainnya.  

Kepemimpinan kepala sekolah dalam hal mendorong keterlibatan seluruh 

tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam berbagai kegiatan yang menunjang 

program sekolah yakni kepala sekolah lebih banyak melakukan berbagai upaya dalam 

mewujudkan rencana sekolah yang telah ditetapkan dengan melibatkan seluruh 

tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam mewujudkan program sekolah dalam 

rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.  Dalam praktek 

kepemimpinannya kepala sekolah senantiasa meminta pendapat kepada bawahannya 

dalam pengambilan keputusan, selalu meminta saran dan menampung aspirasi dari 

warga sekolah, kepala sekolah juga menampung ide dari berbagai pihak utamanya 

dari komite sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa kepala sekolah dalam 
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kepemimpinannya melibatkan seluruh warga sekolah untuk kemajuan dalam 

mengoptimalkan kinerjanya dalam meningkatkan kualitas pendidikan. 

Dari hasil pernyataan angket yang telah dilakukan kepada 41 responden di 

SMAN 19 Bone, data terkait kepemimpinan kepala sekolah dikumpulkan melalui 

angket yang terdiri dari 25 pernyataan. Hasil analisis deskriptif menunjukkan nilai 

rata-rata kepemimpinan kepala sekolah yakni 3,95.  

Kepemimpinan kepala sekolah terkait dalam hal menciptakan iklim sekolah 

yang kondusif dapat dikatakan sangat baik, hal ini dilihat dari hasil perhitungan 

angket sebagaimana jumlah skor rata-rata untuk indikator menciptakan iklim seko;ah 

yang kondusif dibagi banyaknya responden yakni 161/41= 3,9 dibulatkan menjadi 4, 

dimana penilaian dengan skor 4 (sering) yang berarti lebih banyak melakukan. Hal ini 

menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah di SMAN 19 Bone terkait 

menciptakan iklim sekolah yang kondusif dapat dikatakan sangat baik. Dari hasil 

perhitungan jawaban responden tersebut dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah di 

SMAN 19 Bone telah melakukan berbagai upaya dalam menciptakan iklim sekolah 

yang kondusif agar memberi rasa nyaman dan tentram bagi warga sekolah. 

Kepemimpinan kepala sekolah dalam hal memberdayakan tenaga pendidik 

dan tenaga kependidikan melalui kerjasama atau kooperatif, berdasarkan jawaban 

dari 41 responden dengan jumlah skor rata-rata 160. Jadi, 160/41 = 3,9 dan dibulatkan 

menjadi 4, dimana penilaian dengan skor 4 berarti sering atau lebih banyak 

melakukan. Dari jawaban dari responden tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kepemimpinan kepala sekolah terkait pemberdayaan tenaga pendidik dan tenaga 

pendidikan melalui kerjasama atau kooperatif di SMAN 19 Bone dapat dikatakan 

sangat baik dan telah memenuhi salah satu indikator kepemimpinan yang menjadi 

penentu arah kebijakan sekolah. 
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Kepemimpinan kepala sekolah dalam hal mendorong keterlibatan seluruh 

tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam berbagai kegiatan yang menunjang 

program sekolah, dari 41 responden dengan jumlah skor rata-rata 156. Dari hasil 

perhitungan 156/41 = 3,8 dibulatkan menjadi 4, maka dapat disimpulkan bahwa 

kepemimpinan kepala sekolah di SMAN 19 Bone dengan indikator kepala sekolah 

mendorong keterlibatan seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam 

berbagai kegitan yang menunjang program sekolah dapat dikatakan sangat baik 

berdasarkan jawaban alternatif dari responden yang berarti kepala sekolah lebih 

banyak melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan rencana sekolah yang telah 

ditetapkan dengan melibatkan seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 

dalam mewujudkan program sekolah dalam rangka mencapa tujuan pendidikan yang 

telah ditetapkan. 

Kepemimpinan kepala sekolah dalam hal melaksanakan berbagai 

pembaharuan disekolah yang meliputi perencanaan, penyusunan, monitoring dan 

mengevaluasi program sekolah secara sistematis, mengelola perubahan dan 

pengembangan sekolah menuju organisasi sekolah yang efektif serta mengembangkan 

program-program ektrakurikuler. Dari hasil perhitungan penilaian angket, jumlah 

skor rata-rata yaitu 138 dibagi banyaknya responden yakni 138/41 = 3,3 dibulatkan 

menjadi , dimana penilaian dengan skor 3  yakni kadang-kadang. Hal ini menunjukkan 

bahwa kepala sekolah di SMAN 19 Bone dalam hal melaksanakan berbagai 

pembaharuan disekolah dapat dikatakan baik. 

Kepemimpinan kepala sekolah dalam hal memberikan motivasi kepada para 

tenaga kependidikan dalam melakukan berbagai tugas dan fungsinya dapat dikatakan 

sangat baik, hal ini dapat dilihat dari jawaban responden dengan jumlah skor rata-rata 

156 dibagi banyaknya responden yakni 156/41 = 3,8 dibulatkan menjadi 4. Dengan 
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demikian kepemimpinan kepada sekolah di SMAN 19 Bone terkait pemberian  

motivasi kepada bawahan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dikatakan 

sangat baik dan hal tersebut merupakan suatu kegiatan dalam hal memimpin dan 

membimbing serta mengontrol perilaku, perasaan dan tingkah laku terhadap 

oranglain yang ada dibawah pengawasannya. 

Berdasarkan data dan perolehan angket tentang kepemimpinan kepada 

sekolah di SMAN 19 Bone bisa dikatakan sangat baik dan merupakan suatu kegiatan 

dalam hal memimpin dan membimbing serta mengontrol perilaku, perasaan dan 

tingkah laku terhadap oranglain yang ada dibawah pengawasannya. 1 

Dari beberapa penjelasan diatas tentang indikator kepemimpinan kepala 

sekolah dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah di SMAN 19 Bone 

termasuk dalam kategori sangat baik berdasarkan jawaban responden terhadap 

pernyataan angket terkait dengan kepemimpinan kepala sekolah yakni sebanyak 

95,1% responden memberikan jawaban sering terhadap butir-butir pernyataan angket 

mengenai kepemimpinan kepala sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah di SMAN 19 

Bone sudah memenuhi tugas kepala sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 6 

Tahun 2018 tentang tugas utama kepala sekolah yaitu memimpin dan mengatur 

situasi mengendalikan kegiatan kelompok, organisasi atau lembaga dan menjadi juru 

bicara kelompok, meyakinkan orang lain tentang perlunya perubahan menuju kondisi 

yang lebih baik, mengingatkan tujuan akhir dari perubahan, membantu kelancaran 

proses perubahan khusunya menyelesaikan masalah dan membina hubungan atar 

pihak yang berkaitan, menghubungkan orang dengan sumber dana yang diperlukan.2 

Hal tersebut sudah terlihat jelas dalam kepemimpina n kepala sekolah di SMAN 19 

 
1 Nurrahmah,  Zaenal Fannani,  Manajemen Pendidikan, h. 96 
2 Basri Hasan, Kepemimpinan Kepala Sekolah, h. 43 
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Bone sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa kepemimpinan sesuai dengan indkator 

penelitian ini termasuk dalam kategori sangat baik. 

Selanjutnya kepemimpinan kepala sekolah di SMAN 19 Bone juga sudah 

memiliki peran sebagai pemimpin sekolah yang bertanggungjawab atas proses 

pendidikan disekolahnya yang berkaitan dengan peningkatan mutu sumber daya 

manusia dan semua yang berhubungan dengan sekolah dibawah naungan kepala 

sekolah. Kepala sekolah di SMAN 19 Bone sudah memenuhi peran sebagai pemimpin 

profesional dengan menjalankan beberapa peran yaitu sebagai educator, manajer, 

administrator, supervisor, leader, inovator dan motivator. 

2. Peran Komite Sekolah di SMAN 19 Bone 

Peran komite sekolah di SMAN 19 Bone sudah berjalan sesuai prosedur. Hal 

ini berdasarkan dengan hasil wawancara dengan kepala sekolah yang mengatakan 

bahwa peran komite sekolah sebagai advisory agency atau badan pertimbangan yang 

meliputi memberikan masukan dan pertimbangan mengenai kebijakan pendidikan, 

komite sekolah memberikan saran tentang kegiatan pembelajaran maupun kegiatan 

ekstrakurikuler serta dalam hal sarana dan prasarana. Hal ini sangat membantu dalam 

kelancaran kegiatan disekolah program pendidikan, begitupula rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja sekolah, komite sekolah secara pasti ikut dalam penyusunan 

RAPBS karena ada banyak kegiatan yamg dilakukan disekolah dan dananya tidak 

ditanggung oleh dana BOS sehingga disitu kita lihat peran serta orangtua dalam 

pembiayaan yang tidak ditanggung oleh dana BOS sehingga semua kebutuhan 

pembiayaan tersebut ditanggung oleh biaya yang di galang oleh komite sekolah. 

Begitupula dengan fasilitas pendidikan dan kriteria tenaga pendidik tenaga 

kependidikan yakni komite sekolah komite sekolah turut serta menyeleksi tenaga 

pendidik yang ingin melamar sebagai guru dan harus sesuai dengan kriteria yang 
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dibutuhkan dan dalam hal fasilitas pendidikan komite sekolah memperhatikan 

berbagai fasilitas sekolah yang layak maupun tidak layak digunakan serta berusaha 

mencari solusi bagaimana fasilitas sekolah bisa di gunakan sesuai dengan fungsinya. 

Dari hasil pemaparan ini maka dapat disimpulkan bahwa peran komite sekolah 

sebagai badan pertimbangan di SMAN 19 Bone dapat dikatakan sudah berjalan 

sebagaimana fungsinya. 

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andi Asasi 

Syam yang membuktikan bahwa peran komite sekolah sebagai advisory agency dalam 

penerapan manajemen berbasis sekolah di SMAN 19 Bone sudah sesuai prosedur. 

Peran komite sekolah sebagai supporting agency atau pendukung yaitu 

mendorong orangtua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan, 

menggalang dana dalam rangka pembiayaan pendidikan, mendorong tumbuhnya 

perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan bermutu, 

yakni komite sekolah mengadakan rapat pertemuan untuk mengedukasi orangtua dan 

masyarakat bagaimana pendidikan isa berjalan dengan baik dan efektif salah satunya 

dalah dengan adanya dana sebagai pembiayaan pendidikan. Oleh karena itukomite 

sekolah secara aktif menggalang dana dari orangtua dengan uang komite. Disamping 

itu komite sekolah terus aktif menumbuhkan perhatian dan komitmen agar orangtua 

dan masyarakat terus memperhatikan bagaimana penyelenggaraan pendidikan itu 

berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

 Peran komite sekolah sebagai controlling agency , pengawas yakni komite 

sekolah melakukan evaluasi dalam setiap kegiatan, apakah kegiatan tersebut sudah 

sesuai dengan dengan apa yang dibutuhkan oleh sekolah itu sendiri atau tidak.  

melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan dalam program penyelengaraan 
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sekolah yaitu komite sekolah melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan apakah 

keputusan-keputusan yang diambil oleh pihak sekolah sudah sesuai apa yang 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan guna mewujudkan pendidikan yang bermutu dan 

komite sekolah mengawasi penggunaan dana sekolah apakah penggunaannya sudah 

tepat sasaran atau tidak. Semua itu akan menjadi tanggungjawab pihak sekolah 

bersama komite sekolah.  

Peran komite sekolah sebagai mediator agency atau mediator yakni 

melakukan kerjasama dengan masyarakat, menampung ide, aspirasi, tuntutan dan 

berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat kemudian 

menganalisis aspirasi, ide tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan 

oleh masyarakat.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada 41 responden di SMAN 

19 Bone, data terkait peran komite sekolah dikumpulkan melalui angket yang terdiri 

dari 18 pernyataan. Hasil analisis deskriptif menunjukkan nilai rata-rata peran komite 

sekolah yakni 3,98. 

Peran komite sekolah sebagai advisory agency atau badan pertimbangan yang 

meliputi memberikan masukan dan pertimbangan mengenai kebijakan pendidikan, 

program pendidikan, rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja sekolah, kriteria 

kinerja satuan, fasilitas pendidikan dan kriteria tenaga kependidikan dapat dikatakan 

sangat baik. Hal ini berdasarkan jawaban responden dengan skor rata-rata 158 dibagi 

banyaknya responden maka dari hasil perhitungan data angket yaitu 154/41 = 3,7 

dibulatkan menjadi 4 dimana skor 4 berarti sering melakukan. Dari hasil perhitungan 

ini maka dapat disimpulkan bahwa peran komite sekolah sebagai badan pertimbangan 

di SMAN 19 Bone dapat dikatakan sangat baik. 



102 

 

 
 

Peran komite sekolah sebagai supporting agency atau pendukung dapat 

dikatakan sangat baik, sebagaimana jumlah skor rata-rata untuk indikator pendukung 

dibagi banyaknya responden yakni 159/41 = 3,8 dibulatkan menjadi 4, dimana 

penilaian dengan skor 4 berarti sering melakukan. Hal ini menunjukkan bahwa peran 

komite sekolah sebagai pendukung di SMAN 19 Bone dikatakan sangat baik.  

Peran komite sekolah sebagai controlling agency , pengawas dapat dikatakan 

sangat baik, hal ini dilihat dari hasil penilaian angket sebagaimana jumlah skor rata-

rata dibagi banyaknya responden yakni 152/41 = 3,7 dibulatkan menjadi 4, dimana 

penilaian dengan skor 4 berarti sering melakukan. Hal ini menunjukkan bahwa peran 

komite sekolah sebagai pengawas di SMAN 19 Bone dikatakan sangat baik. 

Peran komite sekolah sebagai mediator agency atau mediator dapat dikatakan 

sangat baik, hal ini dilihat dari hasil penilaian angket sebagaimana jumlah skor rata-

rata dibagi banyaknya responden yakni 158/41 = 3,8 dibulatkan menjadi 4, dimana 

penilaian dengan skor 4 berarti sering melakukan. Hal ini menunjukkan bahwa peran 

komite sekolah sebagai mediator di SMAN 19 Bone dikatakan sangat baik. 

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas tentang peran komite sekolah di 

SMAN 19 Bone yang merupakan hasil penilaian angket menunjukkan bahwa peran 

komite sekolah tergolong termasuk dalam kategori sangat baik yang dapat dilihat dari 

jawaban responden terhadap pernyataan angket terkait peran komite sekolah. 

Peran komite sekolah di SMAN 19 Bone sudah berjalan sesuai prosedur yang 

telah ditetapkan berdasarkan keputusan Mendiknas No. 044/U/2000 tentang 

keberadaan komite sekolah yang berperan sebagai pemberi pertimbangan dalam 

penentuan dan kebijakan pendidikan disatuan pendidikan, pendukung baik yang 

berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan 
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disatuan pendidikan, pengontrol dalam rangka transparasi dan skuntabilitas 

penyelenggaraan dan keluaran pendidikan disatuan pendidikan dan mediator antara 

pemerintah dengan masyarakat disatuan pendidikan.3 

3. Manajemen Berbasis Sekolah di SMAN 19 Bone 

Dari hasil penelitian, SMAN 19 Bone telah menerapkan manajemen berbasis 

sekolah. Hal demikian dibuktikan melalui observasi awal yang dilakukan oleh peneliti 

dimana SMAN 19 Bone yang telah menerapkan beberapa konsep manajemen berbasis 

sekolah. Selanjutnya, dalam penerapan manajemen berbasis sekolah di SMAN 19 

Bone dapat dilihat secara spesifik pada bagian dari ruang lingkup manajemen berbasis 

sekolah yang mencakup pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, 

pengelolalaan keuangan, pengelolaan peserta didik, pengelolaan kurikulum, 

pengelolaan keuangan dan pengelolaan hubungan masyarakat. 

Manajemen berbasis sekolah di SMAN 19 Bone sudah bisa dikatakan baik 

dilihat dari pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Manajemen tenaga 

kependidikan atau yang dikenal dengan istilah Manajemen Sumber Daya Manusia 

langsung ditangani oleh kepala sekolah. 

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti mendapatkan informasi bahwa 

manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang menjadi salah satu kriteria 

manajemen berbasis sekolah sudah diterapkan disekolah tersebut dilihat dari kriteria 

mendasar yaitu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada disekolah tersebut 

sudah memenuhi kualifikasi untuk menjadi guru maupun tenaga kependidikan dilihat 

dari latar belakang dan tingkat pendidikannya. 

Penerapan manajemen berbasis sekolah pada manajemen peserta didik di 

SMAN 19 Bone mencakup pengelolaan dan pengaturan terhadap kegiatan yang 

 
3 Hasbullah, Otonomi Pendidikan, h. 92 
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berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai lulusnya peserta didik tersebut 

dari sekolah. Pengelolaan peserta didik  meliputi aspek yang luas yang secara 

operasional dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik 

melalui proses pendidikan. Manajemen peserta didik di SMAN 19 Bone  meliputi 

tahap rekruitment dan seleksi peserta didik, orientasi, penempatan peserta didik dan 

pembinaan dan pengembangan peserta didik. 

Penerapan manajemen sekolah pada pengelolaan kurikulum di SMAN 19 Bone 

mencakup segala hal yang berkaitan dengan kurikulum mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan sampai pada penilaian kurikulum. Sekolah juga memiliki wewenang 

untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

dan lingkungan setempat. Penerapan konsep manajemen berbasis sekolah dalam hal 

kurikulum lebih dominan dilaksanakan pada kegiatan ektrakurikuler daripada 

pengembangan kurikulum yang yang fokus pada mata pelajaran.  

Penerapan manajemen berbasis sekolah pada manajemen keuangan di SMAN 

19 Bone yakni sudah sejalan dengan berlakunya otonomi daerah. Manajemen berbasis 

sekolah dikembangkan untuk perubahan dalam manajemen dalam sebuah sekolah 

termasuk manajemen keuangan. Manajemen keuangan dikelola untuk dimanafaatkan 

sesuai dengan kebutuhan sekolah secara efektif dan efisien. Dalam mengelola 

keuangan dilakukan dengan menganut sistem transparan, akuntabel, relevan, efektif 

dan efisien. Dalam pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi. 

Selanjutnya, dalam hal manajemen kehumasan SMAN 19 Bone juga telah 

melakukan berbagai upaya dalam melibatkan masyarakat dalam pengelolaan 

pendidikan, demikian pula dalam manajemen keuangan, pihak sekolah maupun 

komite sekolah berupaya mencari dana untuk melaksanakan berbagai perencanaan 
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untuk mewujudkan tujuan sekolah. Selanjutnya memonitoring, mengevaluasi dan 

mempertanggungjawabkan aliran dana yang didapatkan maupun pengelolaannya. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 41 responden di 

SMAN 19 Bone, data terkait manajemen berbasis sekolah yang terdiri dari 13 

pernyataan. Hasil analisis deskriptif menunjukkan nilai rata-rata manajemen berbasis 

sekolah yakni 3,91. 

Adapun hasil penilaian angket tentang efektifitas manajemen berbasis sekolah 

dengan indikator tercapainya tujuan yaitu dengan skor rata-rata 138 dibagi 

banyaknya responden yakni 138/41 = 3,3 dibulatkan menjadi 3 dimana penilaian 

dengan skor 3 berarti kadang-kadang. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan 

manajemen berbasis sekolah di SMAN 19 Bone terkait dengan pencapaian tujuan 

dapat dikatakan baik sesuai dengan penilaian skor 3. 

Selanjutnya manajemen berbasis sekolah terkait dengan ketepatan waktu 

dapat dikatakan baik dengan jumlah skor rata-rata 137 dibagi banyaknya responden 

yakni 137/41 = 3,3 dibulatkan menjadi 3 dimana penilaian dengan skor 3 

menunjukkan kadang-kadang. Hal ini menunjukkan bahwa efektifitas manajemen 

berbasis sekolah di SMAN 19 Bone dalam hal ketepatan waktu dapat dikatakan baik 

dengan perolehan skor 3. 

Adapun manajemen berbasis sekolah dilihat dari segi partisipasi aktif dari 

masyarakat yakni dengan jumlah skor rata-rata dibagi jumlah responden yakni 159/41 

= 3,8 dibulatkan menjadi 4 dimana jawaban dengan skor 4 berarti sering melakukan. 

Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi aktif dari masyarakat dalam penyelenggaraan 

pendidikan di SMAN 19 Bone sangat baik. 

Efektifitas manajemen berbasis sekolah dengan indikator mendapatkan serta 

memanfaatkan sumber daya dan sumber dana untuk mewujudkan tujuan sekolah 
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dapat dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat darihasil penilaian angket dengan jumlah 

skor rata-rata dibagi banyaknya responden yakni 138/41 = 3,3 dibulatkan menjadi 3. 

Hal ini menunjukkan bahwa efektifitas manajemen berbasis sekolah di SMAN 19 

Bone terkait pemanfaatan sumber daya dan sumber dana untuk mewujudkan tujuan 

sekolah dapat dikatakan baik dengan perolehan skor 3. 

Penerapan manajemen berbasis sekolah di SMAN 19 Bone berjalan sesuai 

prosedur pengelolaan MBS yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, 

penggerakan dan pengawasan sebagai suatu proses untuk menjadikan visi menjadi 

aksi. 4 Semua pelaksanaan kegiatan tersebut di pimpin oleh kepala sekolah sebagai 

pemimpin organisasi bersama dengan komponen yang terkait dalam kegiatan proses 

pembelajaran disekolah yaitu peserta didik, tenaga pendidik, orangtua siswa dan 

masyarakat/komite sekolah. 

4. Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap efektifitas manajemen 

berbasis sekolah di SMAN 19 Bone 

 Berdasarkan uji regresi linear yang dilakukan pada variabel X1 terhadap 

variabel Y, diperoleh nilai signifikansi 0,005 yakni lebih kecil dari nilai probobilitas 

(0,05) yang berarti ada pengaruh antara variabel X1 terhadap variabel Y. Dari hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah mempunyai 

pengaruh terhadap efektifitas manajemen berbasis sekolah di SMAN 19 Bone. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam suatu organisasi 

menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam organisasi tersebut. Prinsip-

prinsip kepemimpinan seharusnya dimiliki oleh seorang kepala sekolah harus selalu 

dipegang teguh oleh seorang pemimpin  agar tujuan organisasi dapat tercapai sesuai 

dengan perencanaan yang telah dibuat. Prinsip-prinsip kepemimpinan menurut 

 
4 E. Mulyasa, Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Organisasi Pembelajaran, h. 170 
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Bernez yakni mengadakan peningkatan secara terus menerus, mengakui masalah 

secara terbuka, mempromosikan keterbukaan, menciptakan tim kerja, memberikan 

proses hubungan kerja yang benar, mengembangkan disiplin pribadi dan memberikan 

informasi kepada karyawan. 5 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Nela Seriyanti, 

hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada pengaruh positif antara kepemimpinan 

kepala sekolah terhadap keberhasilan manajemen berbasis sekolah di SMAN 1 Sirah 

Pulau Padang, artinya semakin baik cara seseorang memimpin  organisasi/sekolah 

maka semakin baik pula output yang dihasilkan. Suatu organisasi dapat berjalan 

dengan baik dan lancar bila memiliki pemimpin yang baik karena pemimpin dalam 

suatu organisasi memegang kendali utama dalam mengatur jalannya organisasi. 

Uraian di atas menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah di SMAN 

19 Bone sudah baik sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hipotesis pertama 

terdapat pengaruh antara kepemimpinan kepala sekolah dan efektifitas manajemen 

berbasis sekolah. 

 

5. Pengaruh peran komite sekolah terhadap efektifitas manajemen berbasis 

sekolah di SMAN 19 Bone 

Berdasarkan hasil uji regresi linear yang dilakukan pada variabel X2 terhadap 

variabel Y, diperoleh nilai signifikansi  0,001 yakni lebih kecil dari nilai probabilitas 

(0,05) yang berarti variabel X2 yakni peran komite sekolah berpengaruh terhadap 

variabel Y. 

Dari hasil yang diperoleh sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah 

dilakukan oleh Sahara Siregar yang membuktikan bahwa peran komite sekolah 

 
5 Nasharuddin Baidan & Erwati Aziz, Etika Islam Dalam Berbisnis, h. 128-129 
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berpengaruh positif terhadap efektifitas manajemen berbasis sekolah di MAN Kota 

Medan sebesar 18,7% yang artinya semakin baik dan makin aktif peran suatu lembaga 

maka semakin tinggi pula tingkat keefektifan dan efesiensi manajemen dalam suatu 

organisasi. 

Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol 

dan mediator berjalan dengan baik sesuai dengan tanggungjawabnya yakni 

menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada stakeholder secara 

periodik, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan 

dan sasaran program sekolah dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

bantuan masyarakat baik berupa materi (dana, barang tak bergerak, maupun barang 

yang bergerak), maupun non materi (tenaga dan pikiran) kepada masyarakat dan 

pemerintah setempat. Oleh karena itu, dengan adanya peran komite sekolah yang 

telah berkontribusi dalam pengelolaan pendidikan maka manajemen berbasis sekolah 

lebih efektif dan dapat mencapai tujuan yang telah disepakati oleh setiap 

organisasi/satuan pendidikan. 

Uraian diatas menunjukkan bahwa komite sekolah di SMAN 19 Bone sudah 

melakukan yang terbaik sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ditetapkan dalam 

Undang-Undang tentang tugas dan fungsi komite sekolah dalam menjalankan 

perannya sebagai penyelenggara pendidikan. Dengan demikian komite sekolah di 

SMAN 19 Bone sudah memenuhi tujuan pembentukan komite sekolah sebagai 

institusi jasa yang memberikan pelayanan sesuai apa yang diinginkan oleh pengguna 

atau pelanggan dalam institusi pendidikan yakni mewadahi dan menyalurkan aspirasi 

dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program 

pendidikan di satuan pendidikan, meningkatkan tanggung jawab dan peranserta 

masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, menciptakan 
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suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan 

dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.6 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 

pengaruh antara peran komite sekolah dan efektifitas manajemen berbasis sekolah. 

6. Kepemimpinan kepala sekolah dan peran komite sekolah berpengaruh 

signifikan  terhadap efektifitas manajemen berbasis sekolah di SMAN 19 Bone 

Hasil analisis data diperoleh nilai signifikansi kepemimpinan kepala sekolah 

0,000 atau lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 dan peran komite sekolah adalah 

0,004 atau lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 maka diambil kesimpulan bahwa 

kepemimpinan kepala sekolah dan peran komite sekolah secara bersama-sama 

memiliki pengaruh signifikan terhadap efektifitas manajemen berbasis sekolah yang 

artinya bahwa semakin baik cara seseorang dalam memimpin organisasi/satuan 

pendidikan makan semakin baik pula output yang akan dihasilkan. 

Kepala sekolah seharusnya memiliki sifat-sifat kepemimpinan dalam praktek 

memimpin suatu sekolah agar tujuan dalam organisasi dapat tercapai. Ada beberapa 

sifat penting dalam kepemimpinan yaitu energi, stabilitas emosi, motivasi pribadi, 

kemahiran dalam berkomunikasi, kecakapan mengajar, kecakapan sosial dan 

kemampuan teknis.7 Seorang pemimpin terus belajar, melatih diri dan memberi 

contoh kepada orang yang dipimpinnya dengan tujuan yang bersifat tujuan bersama. 

Disamping itu, komite sekolah dalam menjalankan perannya dalam 

penyelenggaraan pendidikan juga harus berfungsi untuk mendorong tumbuhnya 

perhatian dan komitmen masyarakat  terhadap penyelenggaraan pendidikan yang 

bermutu, melakukan upaya kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan 

 
6 Edward Sallis, Total Quality Manajement in Education  (Manajemen Mutu Terpadu Dalam 

Pendidikan), Terj. Ahmad Ali Riyadi & Fakrurrozi, h. 5-7 
7 Susilo Martoyo, Manajemen Sumber Daya Manusia, h. 184-187 



110 

 

 
 

dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, menampung dan menganalisis 

aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh 

masyarakat, memeberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan 

pendidikan, mendorong orantua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan 

guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan, menggalang dana 

masyarakat  dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan 

pendidikan dan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, 

penyelenggaraan dan keluaran pada satuan pendidikan. 

Sementara itu penerapan manajemen berbasis sekolah juga sangat perlu 

mengikuti prosedur agar kerjasama sekelompok orang dapat mencapai tujuan 

pendidikan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam implementasi MBS kepala 

sekolah harus memiliki visi, misi dan wawasan yang luas tentang sekolah dan 

kemampuan profesional dalam mewujudkannya melalui perencanaan, kepemimpinan 

manajerial dan supervisi pendidikan sehingga MBS dapat berjalan efektif dan 

mencapai hasil yang diinginkan. 

Diasumsikan bahwa efektifitas manajemen berbasis sekolah tidak seluruhnya 

dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala sekolah dan peran komite sekolah namun 

terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi efektifitas manajemen berbasis 

sekolah.  

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan 

signifikan antara kepemimpinan kepala sekolah dan peran komite sekolah secara 

bersama-sama terhadap efektifitas manajemen berbasis sekolah di SMAN 19 Bone. 

Artinya semakin baik kepemimpinan kepala sekolah dan semakin aktif peran komite 

sekolah maka manajemen berbasis sekolah semakin efektif yaitu ada kesesuaian 

dengan orang yang melaksanakan dengan sasaran yang dituju.  Maka dapat ditarik 
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kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara kepemimpinan kepala 

sekolah dan peran komite sekolah secara bersama-sama terhadap efektifitas 

manajemen berbasis sekolah di SMAN 19 Bone. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Kepemimpian kepala sekolah di SMAN 19 Bone termasuk dalam kategori 

sangat baik berdasarkan hasil analisis deskriptif yakni rata-rata 3,95. Hal ini 

ditunjukkan oleh data hasil penelitian tentang indikator kepemimpinan kepala 

sekolah yakni menciptakan iklim sekolah yang kondusif dan mengadakan 

pembaharuan secara terus menerus dengan skor 4 yang berarti sering 

melakukan. 

2. Peran komite sekolah di SMAN 19 Bone termasuk dalam kategori sangat baik 

baik berdasarkan hasil analisis deskriptif dengan nilai rata-rata 3,98. Hal ini 

ditunjukkan oleh data hasil penelitian bahwa peran komite sekolah sebagai 

pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol dan mediator dengan hasil 

penilaian pencapaian skor 4 yang berarti sering atau banyak melakukan. 

3. Efektifitas manajemen berbasis sekolah di SMAN 19 Bone menunjukkan 

kategori baik berdasarkan hasil analisis deskriptif dari perolehan data 

pernyataan angket dengan nilai rata-rata 3,91. Hal ini ditunjukkan oleh data 

hasil penelitian dengan indikator ketepatan waktu dan ketercapaian tujuan yang 

medapatkan nilai atau skor 4 yang berarti banyak melakukan. 

4. Berdasarkan nilai signifikansi 0,005 lebih kecil dari 0,05 maka H1 diterima dan 

Ho ditolak artinya ada pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap 

efektifitas manajemen berbasis sekolah di SMAN 19 Bone. 
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5. Berdasarkan nilai signifikasi 0,001 lebih kecil dari 0,05 maka H1 diterima dan 

H0 ditolak artinya Ada pengaruh peran komite sekolah terhadap efektifitas 

manajemen berbasis sekolah di SMAN 19 Bone 

6. Ada pengaruh signifikan antara kepemimpinan kepala sekolah dan peran komite 

sekolah di SMAN 19 Bone berdasarkan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil 

daripada 0,05, maka H1 diterima dan Ho ditolak. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian, maka dikemukakan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian terkait kepemimpinan kepala sekolah maka 

diharapkan kepala sekolah mempertahankan prestasi yang telah diukir dan tetap 

mengembangkan dan membekali diri bagaimana menjadi pemimpin yang di 

senangi dan sesuai harapan orang-orang yang menjadi bawahan yang tentunya 

tidak meleset dari aturan yang mengikat agar semua bawahan merasa nyaman, 

diperlakukan secara adil sehingga hak dan kewajiban mereka terpenuhi dengan 

baik. 

2. Berdasarkan hasil penelitian terkait peran komite sekolah maka di harapkan 

agar komite sekolah tetap aktif memberikan perhatian kepada sekolah dan 

mendorong perhatian masyarakat untuk memajukan sekolah sehingga semua 

perencanaan sekolah bisa terlaksana dengan baik dalam rangka meningkatkan 

mutu pendidikan. 

3. Karena terdapat antara pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan peran 

komite sekolah maka diharapkan efektifitas manajemen berbasis sekolah dapat 

terus maju dan berhasil sebagaimana yang diharapkan. 
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4. Bagi peneliti selanjutnya, semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi 

dalam penyusunan karya ilmiah selanjutnya. 
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KISI-KISI INSTRUMENT ANGKET 

No. Variabel 

Penelitian 

Indikator  Nomor Butir 

2.  Kepemimpinan 

Kepala Sekolah 

(X1) 

6) Menciptakan iklim sekolah 

yang kondusif. 

7) Memberdayakan tenaga 

pendidik dan tenaga 

kependidikan melalui 

kerjasama atau kooperatif. 

8) Mendorong keterlibatan 

seluruh tenaga pendidik dan 

tenaga kependidikan dalam  

berbagai kegiatan yang 

menunjang program 

sekolah. 

9) Melaksanakan berbagai 

pembaharuan di sekolah. 

10) Memberikan motivasi 

kepada para tenaga pendidik 

dan tenaga kependidikan 

1, 2, 3 

 

7, 8, 9, 18, 20, 23, 

24, 25 

 

 

4, 5, 6 

 

 

 

 

 

10, 11, 12, 17, 19, 

21, 22 

13, 14, 15, 16 
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dalam melakukan berbagai 

tugas dan fungsinya 

3.  Peran Komite 

Sekolah (X2) 

1) Advisory agency, badan 

pertimbangan. 

2) Supporting agency, 

pendukung. 

3) Controlling agency, 

pengawas. 

4) Mediator agency, mediator. 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

7, 8, 9, 10, 11 

 

12, 13, 14 

 

15, 16, 17, 18 

 

 Efektifitas 

Manajemen 

Berbasis 

Sekolah (Y) 

5) Tercapainya tujuan 

6) Ketepatan waktu 

7) Partisipasi aktif dari 

masyarakat 

8) Mendapatkan serta 

memanfaatkan sumber daya 

dan sumber dana untuk 

mewujudkan tujuan sekolah 

1, 2, 3 

4,5 

6, 7, 8, 9, 10 

 

11, 12, 13 
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ANGKET PENELITIAN 

Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Peran Komite Sekolah Terhadap 

Efektifitas Manajemen Berbasis Sekolah Di SMAN 19 Bone 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

A. Petunjuk Pengisian 

1. Tuliskan identitas anda sebelum menanggapi pernyataan-pernyataan yang 

disajikan. 

2. Baca dan pahami dengan baik pernyatan-pernyataan yang ada sebelum 

memberikan tanggapan. 

3. Tanggapilah pernyataan-pernyataan tersebut dengan jujur dan tanggapan 

anda akan dirahasiakan. 

4. Bubuhkan tanda ceklist pada kolom yang telah disediakan untuk pilihan 

jawaban yang menurut anda paling tepat. 

Keterangan: 

S   =  Sering 

K   =  Kadang-kadang  

J   =  Jarang 

TP   =  Tidak Pernah 

 

B. Identitas Responden 

1. Nama   :  

2. Jenis Kelamin : 

3. Jabatan   : 

No Pernyataan Jawaban 

S K J TP 

1 Kepala sekolah menciptakan budaya dan 

iklim sekolah yang kondusif 

    

2 Kepala sekolah membangun komunikasi 

yang baik dengan bawahan 

    

3 Kepala sekolah mengayomi seluruh warga 

sekolah 

    

4 Kepala sekolah memberi tugas kepada 

bawahannya secara merata dan optimal 
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5 Kepala sekolah memanfaatkan SDM secara 

optimal demi mencapai tujuan pendidikan 

    

6 Kepala sekolah meminta pendapat kepada 

bawahannya sebelum mengambil 

keputusan  

    

7 Kepala sekolah memberikan kesempatan 

kepada guru untuk mengikuti pendidikan 

yang lebih tinggi 

    

8 Kepala sekolah menampung saran dan 

aspirasi warga sekolah 

    

9 Kepala sekolah menampung saran dari 

komite sekolah 

    

10 Kepala sekolah merencanakan program 

sekolah secara sistematis 

    

11 Kepala sekolah memonitoring  program 

sekolah secara sistematis 

    

12 Kepala sekolah mengevaluasi program 

sekolah secara sistematis 

    

13 Kepala sekolah membangkitkan semangat 

kerja seluruh bawahannya 

    

14 Kepala sekolah memberikan pujian/ 

penghargaan kepada guru yang berprestasi 

    

15 Kepala sekolah memberi saran, masukan 

dan sugesti kepada seluruh warga sekolah 

    

16 Kepala sekolah memberi informasi kepada 

guru tentang kemajuan sekolah secara 

priodik 

    

17 Kepala sekolah menyusun program 

perencanaan sekolah 

    

18 Kepala sekolah melibatkan seluruh 

bawahannya dalam setiap kegiatan 

disekolah  

    

19 Kepala sekolah mengembangkan organisasi 

sekolah 

    

20 Kepala sekolah memimpin sekolah dalam 

rangka pemberdayaan sumber daya sekolah 

secara optimal 

    

21 Kepala sekolah mengelola perubahan dan 

pengembangan sekolah menuju organisasi 

sekolah yang efektif 

    

22 Kepala sekolah mengembangkan program-

program ektrakurikuler  

    



123 

 

 
 

23 Kepala sekolah memahami tugas-tugas 

apasaja yang harus dikerjakan oleh tiap-

tiap personil sekolah  

    

24 Kepala sekolah meningkatkan 

profesionalisme tenaga pendidik dan 

tenaga kependidikan  

    

25 Kepala sekolah memberi kesempatan 

kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan untuk mengembangkan 

potensinya secara optimal 

    

 

 

No. Pernyataan Pilihan Jawaban 
S K J TP 

1 Komite sekolah memberikan masukan mengenai 

program pendidikan disekolah 

    

2 Komite sekolah memberikan masukan mengenai 

kebijakan pendidikan  

    

3 Komite sekolah memberi masukan dan 

pertimbangan tentang kriteria kinerja satuan. 

    

4 Komite sekolah memberikan masukan dan 

pertimbangan tentang fasilitas pendidikan 

    

5 Komite sekolah memberi masukan tentang kriteria 

tenaga kependidikan 

    

6 Komite sekolah memberi pertimbangan tentang 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Sekolah   

    

7 Komite sekolah mendorong orangtua untuk 

berpartisipasi dalam pendidikan 

    

8 Komite sekolah mendorong masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam memajukan pendidikan 

    

9 Komite sekolah mendorong tumbuhnya perhatian 

masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan 

yang bermutu 

    

10 Komite sekolah mendorong tumbuhnya komitmen 

masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan 

yang bermutu 

    

11 Komite sekolah menggalang dana untuk 

pembiayaan pendidikan 
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12 Komite sekolah melakukan pengawasan terhadap 

kebijaksanaan dalam program penyelenggaraan 

pendidikan 

    

13 Komite sekolah melaksanakan pengawasan 

terhadap kebijaksanaan program keluaran 

pendidikan 

    

14 Komite sekolah melakukan evaluasi terhadap setiap 

kegiatan 

    

15 Komite sekolah melakukan kerjasama dengan 

masyarakat 

    

16 Komite sekolah menampung aspirasi, ide dan 

tuntutan yang diajukan oleh masyarakat 

    

17 Komite sekolah menyampaikan hasil kajian 

pelaksanaan program sekolah kepada stakeholder 

secara priodik 

    

18 Komite sekolah menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban bantuan masyarakat baik 

berupa materi dan nonmateri kepada masyarakat 

    

 

 

No. Pernyataan Pilihan Jawaban 
S K J TP 

1 Perencanaan program sekolah mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan 

    

2 Semua tugas pokok terlaksana dengan baik     

3 Adanya dukungan kepala sekolah terhadap 

perencanaa pendidikan 

    

4 Perencanaan terlaksana sesuai waktu yang telah 

ditetapkan 

    

5 Penggunaan waktu dalam menyelesaikan program 

sekolah efektif dan efisien 

    

6 Ada perhatian dan komitmen masyarakat tentang 

penyelenggaraan pendidikan 

    

7 Ada partisipasi aktif dari masyarakat untuk 

kemajuan sekolah  

    

8 Masyarakat/komite sekolah membahas proses dan 

hasil program sekolah 

    

9 Masyarakat/komite sekolah menyampaikan 

pertanggungjawaban keuangan sekolah 

    

10 Sekolah melibatkan warga dalam mengelola 

pendidikan 
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11 Sekolah mengevaluasi dan melakukan pemeliharaan 

sarana dan prasarana sekolah 

    

12 Sekolah memiliki sumber keuangan yang cukup     

13 Sekolah memanfaatkan SDM secara optimal     
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Frequency Table 

 

Jenis Kelamin 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-Laki 17 41.5 41.5 41.5 

Perempuan 24 58.5 58.5 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

 

Jabatan 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kepala Sekolah 1 2.4 2.4 2.4 

Guru 22 53.7 53.7 56.1 

Tenaga Kependidikan 7 17.1 17.1 73.2 

Komite Sekolah 11 26.8 26.8 100.0 

Total 41 100.0 100.0  
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X1.1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kadang-Kadang (K) 4 9.8 9.8 9.8 

Sering (S) 37 90.2 90.2 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

 

 

X1.2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kadang-Kadang (K) 5 12.2 12.2 12.2 

Sering (S) 36 87.8 87.8 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

 

X1.3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sering (S) 41 100.0 100.0 100.0 

 

 

X1.4 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kadang-Kadang (K) 6 14.6 14.6 14.6 

Sering (S) 35 85.4 85.4 100.0 

Total 41 100.0 100.0  
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X1.5 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kadang-Kadang (K) 2 4.9 4.9 4.9 

Sering (S) 39 95.1 95.1 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

 

X1.6 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kadang-Kadang (K) 15 36.6 36.6 36.6 

Sering (S) 26 63.4 63.4 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

 

X1.7 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kadang-Kadang (K) 3 7.3 7.3 7.3 

Sering (S) 38 92.7 92.7 100.0 

Total 41 100.0 100.0  
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X1.8 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Pernah (TP) 1 2.4 2.4 2.4 

Kadang-Kadang (K) 3 7.3 7.3 9.8 

Sering (S) 37 90.2 90.2 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

 

X1.9 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kadang-Kadang (K) 4 9.8 9.8 9.8 

Sering (S) 37 90.2 90.2 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

 

X1.10 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kadang-Kadang (K) 1 2.4 2.4 2.4 

Sering (S) 40 97.6 97.6 100.0 

Total 41 100.0 100.0  
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X1.11 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kadang-Kadang (K) 2 4.9 4.9 4.9 

Sering (S) 39 95.1 95.1 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

 

X1.12 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kadang-Kadang (K) 3 7.3 7.3 7.3 

Sering (S) 38 92.7 92.7 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

X1.13 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Jarang (J) 2 4.9 4.9 4.9 

Kadang-Kadang (K) 3 7.3 7.3 12.2 

Sering (S) 36 87.8 87.8 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

 

X1.14 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kadang-Kadang (K) 12 29.3 29.3 29.3 

Sering (S) 29 70.7 70.7 100.0 

Total 41 100.0 100.0  
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X1.15 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kadang-Kadang (K) 8 19.5 19.5 19.5 

Sering (S) 33 80.5 80.5 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

 

X1.16 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kadang-Kadang (K) 4 9.8 9.8 9.8 

Sering (S) 37 90.2 90.2 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

 

X1.17 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kadang-Kadang (K) 1 2.4 2.4 2.4 

Sering (S) 40 97.6 97.6 100.0 

Total 41 100.0 100.0  
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X1.18 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kadang-Kadang (K) 8 19.5 19.5 19.5 

Sering (S) 33 80.5 80.5 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

 

X1.19 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kadang-Kadang (K) 2 4.9 4.9 4.9 

Sering (S) 39 95.1 95.1 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

X1.20 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kadang-Kadang (K) 2 4.9 4.9 4.9 

Sering (S) 39 95.1 95.1 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

 

X1.21 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kadang-Kadang (K) 6 14.6 14.6 14.6 

Sering (S) 35 85.4 85.4 100.0 

Total 41 100.0 100.0  
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X1.22 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kadang-Kadang (K) 2 4.9 4.9 4.9 

Sering (S) 39 95.1 95.1 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

 

X1.23 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kadang-Kadang (K) 1 2.4 2.4 2.4 

Sering (S) 40 97.6 97.6 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

X1.24 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kadang-Kadang (K) 6 14.6 14.6 14.6 

Sering (S) 35 85.4 85.4 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

 

X1.25 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kadang-Kadang (K) 2 4.9 4.9 4.9 

Sering (S) 39 95.1 95.1 100.0 

Total 41 100.0 100.0  
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Kepemimpinan Kepala Sekolah 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kadang-Kadang (K) 2 4.9 4.9 4.9 

Sering (S) 39 95.1 95.1 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

  

 

X2.1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kadang-Kadang (K) 3 7.3 7.3 7.3 

Sering (S) 38 92.7 92.7 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

X2.2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Jarang (J) 1 2.4 2.4 2.4 

Kadang-Kadang (K) 6 14.6 14.6 17.1 

Sering (S) 34 82.9 82.9 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

 

X2.3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kadang-Kadang (K) 9 22.0 22.0 22.0 

Sering (S) 32 78.0 78.0 100.0 

Total 41 100.0 100.0  
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X2.4 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kadang-Kadang (K) 7 17.1 17.1 17.1 

Sering (S) 34 82.9 82.9 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

X2.5 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Jarang (J) 1 2.4 2.4 2.4 

Kadang-Kadang (K) 16 39.0 39.0 41.5 

Sering (S) 24 58.5 58.5 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

 

X2.6 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kadang-Kadang (K) 10 24.4 24.4 24.4 

Sering (S) 31 75.6 75.6 100.0 

Total 41 100.0 100.0  
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X2.7 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sering (S) 41 100.0 100.0 100.0 

 

 

X2.8 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kadang-Kadang (K) 4 9.8 9.8 9.8 

Sering (S) 37 90.2 90.2 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

X2.9 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kadang-Kadang (K) 5 12.2 12.2 12.2 

Sering (S) 36 87.8 87.8 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

 

X2.10 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kadang-Kadang (K) 7 17.1 17.1 17.1 

Sering (S) 34 82.9 82.9 100.0 

Total 41 100.0 100.0  
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X2.11 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kadang-Kadang (K) 7 17.1 17.1 17.1 

Sering (S) 34 82.9 82.9 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

 

X2.12 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kadang-Kadang (K) 8 19.5 19.5 19.5 

Sering (S) 33 80.5 80.5 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

X2.13 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kadang-Kadang (K) 7 17.1 17.1 17.1 

Sering (S) 34 82.9 82.9 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

 

X2.14 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kadang-Kadang (K) 19 46.3 46.3 46.3 

Sering (S) 22 53.7 53.7 100.0 

Total 41 100.0 100.0  
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X2.15 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kadang-Kadang (K) 1 2.4 2.4 2.4 

Sering (S) 40 97.6 97.6 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

 

X2.16 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kadang-Kadang (K) 3 7.3 7.3 7.3 

Sering (S) 38 92.7 92.7 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

 

X2.17 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kadang-Kadang (K) 15 36.6 36.6 36.6 

Sering (S) 26 63.4 63.4 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

 



142 

 

 
 

X2.18 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kadang-Kadang (K) 3 7.3 7.3 7.3 

Sering (S) 38 92.7 92.7 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

 

Peran Komite Sekolah 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kadang-Kadang (K) 1 2.4 2.4 2.4 

Sering (S) 40 97.6 97.6 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

Y.1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kadang-Kadang (K) 9 22.0 22.0 22.0 

Sering (S) 32 78.0 78.0 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

 

Y.2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kadang-Kadang (K) 9 22.0 22.0 22.0 

Sering (S) 32 78.0 78.0 100.0 

Total 41 100.0 100.0  
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Y.3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sering (S) 41 100.0 100.0 100.0 

 

 

Y.4 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kadang-Kadang (K) 10 24.4 24.4 24.4 

Sering (S) 31 75.6 75.6 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

 

Y.5 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kadang-Kadang (K) 4 9.8 9.8 9.8 

Sering (S) 37 90.2 90.2 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

 

Y.6 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kadang-Kadang (K) 4 9.8 9.8 9.8 

Sering (S) 37 90.2 90.2 100.0 

Total 41 100.0 100.0  
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Y.7 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sering (S) 41 100.0 100.0 100.0 

 

 

Y.8 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kadang-Kadang (K) 11 26.8 26.8 26.8 

Sering (S) 30 73.2 73.2 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

 

Y.9 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kadang-Kadang (K) 7 17.1 17.1 17.1 

Sering (S) 34 82.9 82.9 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

 

Y.10 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sering (S) 41 100.0 100.0 100.0 

 

 



145 

 

 
 

Y.11 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sering (S) 41 100.0 100.0 100.0 

 

 

Y.12 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kadang-Kadang (K) 13 31.7 31.7 31.7 

Sering (S) 28 68.3 68.3 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

 

 

 

Y.13 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kadang-Kadang (K) 4 9.8 9.8 9.8 

Sering (S) 37 90.2 90.2 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

 

Efektifitas Manajemen Berbasis Sekolah 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sering (S) 41 100.0 100.0 100.0 
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Validitas & Reliability 

> 2.023 = valid             > 0.60 = reliabel baik  /  > 0.301 = Valid  

Scale: Kepemimpinan Kepala Sekolah (X1) 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 41 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 41 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.819 25 
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Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X1.1 93.37 11.438 .408 .818 

X1.2 93.39 10.444 .853 .799 

X1.3 93.27 11.951 .400 .820 

X1.4 93.41 11.949 .451 .831 

X1.5 93.32 11.572 .424 .817 

X1.6 93.63 10.888 .457 .821 

X1.7 93.34 11.480 .425 .817 

X1.8 93.41 9.949 .518 .804 

X1.9 93.37 11.688 .484 .823 

X1.10 93.29 11.962 .433 .823 

X1.11 93.32 11.572 .624 .817 

X1.12 93.34 11.630 .540 .820 

X1.13 93.44 9.702 .650 .795 

X1.14 93.56 10.702 .344 .815 

X1.15 93.46 10.455 .515 .804 

X1.16 93.37 10.488 .706 .798 

X1.17 93.29 11.762 .354 .819 

X1.18 93.46 10.655 .433 .809 

X1.19 93.32 10.822 .754 .801 

X1.20 93.32 10.822 .754 .801 

X1.21 93.41 10.749 .458 .808 

X1.22 93.32 10.822 .754 .801 

X1.23 93.29 11.662 .448 .817 

X1.24 93.41 11.449 .355 .822 

X1.25 93.32 10.822 .754 .801 

 

 



149 

 

 
 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

97.27 11.951 3.457 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reliability 

 

Scale: Peran Komite Sekolah (X2) 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 41 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 41 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.717 18 
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Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X2.1 64.80 5.611 .337 .894 

X2.2 64.93 5.070 .397 .773 

X2.3 64.95 5.698 .414 .621 

X2.4 64.90 5.390 .320 .689 

X2.5 65.17 5.295 .399 .612 

X2.6 64.98 5.374 .467 .797 

X2.7 64.73 6.101 .400 .719 

X2.8 64.83 5.495 .366 .608 

X2.9 64.85 5.828 .312 .619 

X2.10 64.90 5.740 .418 .718 

X2.11 64.90 5.490 .461 .798 

X2.12 64.93 5.870 .336 .681 

X2.13 64.90 5.490 .461 .798 

X2.14 65.20 5.061 .346 .682 

X2.15 64.76 6.039 .649 .819 

X2.16 64.80 5.661 .495 .698 

X2.17 65.10 4.890 .451 .661 

X2.18 64.80 6.061 .423 .729 

 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

68.73 6.101 2.470 18 
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Reliability 

 

Scale: Efektifitas Manajemen Berbasis Sekolah 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 41 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 41 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.637 13 
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Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Y.1 46.49 3.906 .370 .612 

Y.2 46.49 3.706 .409 .721 

Y.3 46.27 4.001 .400 .739 

Y.4 46.51 4.606 .387 .682 

Y.5 46.37 3.638 .355 .632 

Y.6 46.37 3.638 .355 .632 

Y.7 46.27 4.001 .370 .612 

Y.8 46.54 3.655 .426 .814 

Y.9 46.44 3.702 .555 .870 

Y.10 46.27 4.001 .400 .739 

Y.11 46.27 4.001 .400 .739 

Y.12 46.59 3.599 .481 .801 

Y.13 46.37 3.938 .532 .865 

 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

50.27 2.001 1.415 13 
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Regression 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .318a .103 .079 2.421 

a. Predictors: (Constant), Kepemimpinan Kepala Sekolah 

 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 17.110 1 17.110 8.470 .005a 

Residual 78.793 39 2.020   

Total 95.903 40    

a. Predictors: (Constant), Kepemimpinan Kepala Sekolah   

b. Dependent Variable: Efektifitas Manajemen Berbasis Sekolah  

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 40.878 4.842  8.443 .000 

Kepemimpinan Kepala 

Sekolah 
.278 .084 .290 3.287 .001 

a. Dependent Variable: Efektifitas Manajemen Berbasis Sekolah   
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Regression 

 

Model Summary 
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .346a .211 .106 3.484 

a. Predictors: (Constant), Peran Komite Sekolah 

 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 13.023 1 13.023 5.911 .001a 

Residual 85.900 39 2.203   

Total 98.903 40    

a. Predictors: (Constant), Peran Komite Sekolah   

b. Dependent Variable: Efektifitas Manajemen Berbasis Sekolah  

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 49.822 3.579  13.921 .000 

Peran Komite Sekolah .432 .089 .426 4.835 .000 

a. Dependent Variable: Efektifitas Manajemen Berbasis Sekolah   
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Regression 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .490a .184 .236 2.439 

a. Predictors: (Constant), Peran Komite Sekolah, Kepemimpinan 

Kepala Sekolah 

 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 27.208 2 13.604 15.675 .000a 

Residual 78.695 38 2.071   

Total 105.903 40    

a. Predictors: (Constant), Peran Komite Sekolah, Kepemimpinan Kepala Sekolah 

b. Dependent Variable: Efektifitas Manajemen Berbasis Sekolah  

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 40.019 6.298  6.354 .000 

Kepemimpinan Kepala 

Sekolah 
.404 .080 .437 5.040 .000 

Peran Komite Sekolah .241 .082 .250 2.933 .004 

a. Dependent Variable: Efektifitas Manajemen Berbasis Sekolah   
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Jumlah Skor Rata-rata Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Indikator Butir Soal Skor Rata-rata 

(Jumlah Skor Butir 

Soal/Banyaknya Butir 

Soal) 

Menciptakan iklim 

sekolah yang kondusif. 

 

1, 2, 3 

 

161 

Memberdayakan tenaga 

pendidik dan tenaga 

kependidikan melalui 

kerjasama atau 

kooperatif. 

7, 8, 9, 18, 20, 23, 24, 25 160 

Mendorong keterlibatan 

seluruh tenaga pendidik 

dan tenaga kependidikan 

dalam  berbagai kegiatan 

yang menunjang program 

sekolah. 

4, 5, 6 156 

Melaksanakan berbagai 

pembaharuan di sekolah. 

10, 11, 12, 17, 19, 21, 22 138 

Memberikan motivasi 

kepada para tenaga 

pendidik dan tenaga 

kependidikan dalam 

melakukan berbagai tugas 

dan fungsinya 

13, 14, 15, 16 156 

 

Jumlah Skor Rata-Rata Peran Komite Sekolah 

Indikator Butir Soal Skor Rata-rata 

(Jumlah Skor Butir 

Soal/Banyaknya Butir 

Soal) 

Advisory agency, badan 

pertimbangan. 

1, 2, 3, 4, 5, 6 154 

Supporting agency, 

pendukung. 

7, 8, 9, 10, 11 159 

Controlling agency, 

pengawas. 

12, 13, 14 152 
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Mediator agency, 

mediator 

15, 16, 17, 18 158 

 

 Jumlah Skor Rata-Rata Efektifitas Manajemen Berbasis Sekolah  

Indikator 

 

Butir Soal Skor Rata-rata 

(Jumlah Skor Butir 

Soal/Banyaknya Butir 

Soal) 

Tercapainya tujuan 1, 2, 3 138 

Ketepatan waktu 4, 5 137 

Partisipasi aktif dari 

masyarakat 

6, 7, 8, 9, 10 159 

Mendapatkan serta 

memanfaatkan sumber 

daya dan sumber dana 

untuk mewujudkan 

tujuan sekolah 

11, 12, 13 138 
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Descriptives Kepemimpinan Kepala Sekolah (X1) 
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 

X1.1 41 3 4 160 3.90 .300 

X1.2 41 3 4 159 3.88 .331 

X1.3 41 4 4 164 4.00 .000 

X1.4 41 3 4 158 3.85 .358 

X1.5 41 3 4 162 3.95 .218 

X1.6 41 3 4 149 3.63 .488 

X1.7 41 3 4 161 3.93 .264 

X1.8 41 1 4 158 3.85 .527 

X1.9 41 3 4 160 3.90 .300 

X1.10 41 3 4 163 3.98 .156 

X1.11 41 3 4 162 3.95 .218 

X1.12 41 3 4 161 3.93 .264 

X1.13 41 2 4 157 3.83 .495 

X1.14 41 3 4 152 3.71 .461 

X1.15 41 3 4 156 3.80 .401 

X1.16 41 3 4 160 3.90 .300 

X1.17 41 3 4 163 3.98 .156 

X1.18 41 3 4 156 3.80 .401 

X1.19 41 3 4 162 3.95 .218 

X1.20 41 3 4 162 3.95 .218 

X1.21 41 3 4 158 3.85 .358 

X1.22 41 3 4 162 3.95 .218 

X1.23 41 3 4 163 3.98 .156 

X1.24 41 3 4 158 3.85 .358 

X1.25 41 3 4 162 3.95 .218 

Valid N (listwise) 41      

 

Descriptives Peran Komite Sekolah (X2) 
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 

X2.1 41 3 4 161 3.93 .264 

X2.2 41 2 4 156 3.80 .459 

X2.3 41 3 4 155 3.78 .419 

X2.4 41 3 4 157 3.83 .381 

X2.5 41 2 4 146 3.56 .550 

X2.6 41 3 4 154 3.76 .435 

X2.7 41 4 4 164 4.00 .000 

X2.8 41 3 4 160 3.90 .300 

X2.9 41 3 4 159 3.88 .331 

X2.10 41 3 4 157 3.83 .381 

X2.11 41 3 4 157 3.83 .381 

X2.12 41 3 4 156 3.80 .401 

X2.13 41 3 4 157 3.83 .381 

X2.14 41 3 4 145 3.54 .505 

X2.15 41 3 4 163 3.98 .156 

X2.16 41 3 4 161 3.93 .264 

X2.17 41 3 4 149 3.63 .488 

X2.18 41 3 4 161 3.93 .264 

Valid N (listwise) 41      

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptives Efektifitas Manajemen Berbasis Sekolah 
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 

Y.1 41 3 4 155 3.78 .419 

Y.2 41 3 4 155 3.78 .419 

Y.3 41 4 4 164 4.00 .000 

Y.4 41 3 4 154 3.76 .435 

Y.5 41 3 4 160 3.90 .300 

Y.6 41 3 4 160 3.90 .300 

Y.7 41 4 4 164 4.00 .000 

Y.8 41 3 4 153 3.73 .449 

Y.9 41 3 4 157 3.83 .381 

Y.10 41 4 4 164 4.00 .000 

Y.11 41 4 4 164 4.00 .000 

Y.12 41 3 4 151 3.68 .471 

Y.13 41 3 4 160 3.90 .300 

Valid N (listwise) 41      
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