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PENGANTAR REKTOR 

 
Alhamdulillah wa Syukrulillah atas segala rahmat Allah SWT beserta 
salawat dan salam kepada Rasulnya Muhammad SAW, mengiringi 
aktivitas keseharian kita dalam menjalankan tugas dan 
tanggungjawab akademik dan peran-peran kehidupan lainnya 
sehari-hari. 
Publikasi karya akademik adalah salah satu ruh perguruan tinggi, 
karena perguruan tinggi adalah ruang produksi ide dan gagasan 
yang harus selalu diupdate dan diupgrade. Buku adalah salah satu 
produk akademik yang kelahirannya, mesti diapresiasi setinggi-
tingginya. Karena dibalik proses lahirnya, ada kerja keras yang 
menguras waktu, tenaga dan pikiran. Kerja keras dan upaya 
sungguh-sungguh untuk menghadirkan sebuah karya akademik, 
adalah bukti nyata dedikasi serta khidmat seorang insan universitas 
bagi perkembangan ilmu pengetahuan. 
Sebagai kampus yang memiliki visi menjadi pusat pencerahan dan 
transformasi ipteks berbasis peradaban Islam, kehadiran buku 
terbitan Alauddin University Press ini, diharapkan menjadi 
sumbangan berharga bagi desiminasi ilmu pengetahun di 
lingkungan kampus peradaban, sekaligus semakin memperkaya 
bahan bacaan bagi penguatan integrasi keilmuan. 
Buku ini tentu jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan 
masukan dari para pembaca untuk para penulis akan sangat 
dinantikan. Karena dengan itu, iklim akademik kampus akan 
dinamis dengan tradisi diskursif yang hidup. 
Akhirnya, sebagai Rektor, saya mengapresiasi setinggi-tingginya 
atas penerbitan buku yang menjadi bagian dari Program Penerbitan 
100 buku Referensi UIN Alauddin Makassar tahun 2021 ini. 
Semoga membawa kemaslahatan bagi warga kampus dan 
masyarakat secara umum. 

 

 Gowa, 17 Agustus 2021 

 Rektor. 

 

 

 

 Prof. H. Hamdan Juhannis, MA., Ph.D
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PENGANTAR PENULIS 
 

 

Puji syukur atas ke hadirat Allah Subhanahu Wata’ala 

yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada 

penulis sehingga buku referensi yang berjudul “Administrasi 

pendidikan” ini dapat diselesaikan. Selawat dan salam kita 

tujukan kepada Nabi Besar Muhammad Saw yang telah 

membawa rahmat bagi seluruh makhluk ciptaan Allah SWT. 

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya 

dari penulis kepada semua pihak yang telah ikut membantu 

sampai buku ini siap, terkhusus kepada keluarga yang terus 

memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. 

Kehadiran buku referensi ini bertujuan untuk 

melengkapi literatur ilmiah yang berfokus pada bidang 

administrasi pendidikan, pengelolaan administrasi yang baik 

pada satuan pendidikan menunjukkan tenaga profesional 

yang memiliki komitmen dalam mewujudkan salah satu 

tujuan utama pendidikan yakni mencerdaskan kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Meskipun demikian, banyak 

anggapan dari sebagian masyarakat awam yang mengatakan 
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kegiatan administrasi hanya sekedar kegiatan catat 

mencatat.  

Namun tidak sedikit juga teori yang membahas tentang 

konsep administrasi yang terintegrasi ke berbagai disiplin 

ilmu, contohnya administrasi pendidikan yang diterapkan ke 

dalam organisasi pendidikan atau satuan pendidikan. 

Penerapan konsep tersebut, memiliki hubungan yang cukup 

signifikan, seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Ali 

Imron yang menunjukkan bahwa “semakin sering 

dilaksanakan penerapan administrasi pendidikan maka 

pelaksanaan pengajaran dalam lingkungan akan lebih baik, 

begitu pun sebaliknya”.Lingkungan Sekolah et al., “Cirebon 2012,” 
2012. 

Dalam buku referensi ini, penulis juga mengangkat 

beberapa isu-isu penting di level mikro. Seperti paradigma 

administrasi pendidikan di era 4.0, sistem pengarsipan di 

setiap sekolah dan madrasah baik itu yang berkaitan dengan 

kurikulum, program pengajaran, tenaga pendidik, peserta 

didik, keuangan dan pengawasan. Dari beberapa isu-isu 

tersebut, pada intinya dapat memperkaya khazanah ilmu 

pengetahuan. 

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa sebuah karya 

dari manusia biasa tentu masih banyak kelemahan dan 

kekurangan. Oleh karena itu, kritikan dan masukan yang 

bersifat konstruktif sangat penulis harapkan dari pembaca 

demi penyempurnaan tulisan ini. Semoga buku ini dapat 

bermanfaat bagi para pembaca khususnya para guru atau 

calon guru yang berada di garis terdepan dalam 

mencerdaskan kehidupan berbangsa. 

Makassar, 

Penulis 

 

 

Dr. Hj. Yuspiani, M.Pd 
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BAB I 

PENGERTIAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN 

 
 

ebelum menjelaskan pengertian administrasi pendidikan, 

terlebih dahulu dijelaskan pengertian administrasi pada 

umumnya. Pengertian administrasi secara umum dapat 

ditemukan dalam beberapa literatur, salah satunya literatur yang 

bersumber dari Yusuf Hadijaya yang mengatakan bahwa  

“administrasi berasal dari bahasa latin yaitu Administrate yang 

memiliki arti membantu atau melayani. Sementara dalam 

bahasa Inggris istilah administrasi memiliki akar kata 

administration yang artinya melayani, mengendalikan, atau 

mengelola suatu organisasi dalam mencapai tujuannya secara 

intensif”(Hadijaya yusuf, 2012). 

Penjelasan di atas, menunjukkan bahwa pengertian 

administrasi dari segi etimologi memiliki makna yang cukup luas. 

Menurut Sondang P Siagian administrasi didefinisikan sebagai 

keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau 

lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai 

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”(Uhas, 2011). 

Jadi, setiap kegiatan administrasi yang dilakukan, melibatkan 

beberapa individu untuk saling bekerja sama untuk mencapai 

S 
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tujuan yang telah ditetapkan. Istilah kerja sama tersebut, dapat juga 

dimaknai sebagai proses pelayanan untuk mengatur sumber daya 

yang dimiliki sehingga kebutuhan dari masing-masing individu 

dapat terpenuhi. 

Salah satu kebutuhan setiap individu ialah memperoleh 

pendidikan yang layak, istilah pendidikan memiliki dua pengertian 

secara luas dan pengertian secara sempit. Menurut Yusuf Hadijaya 

pendidikan secara luas ialah segenap kegiatan pembelajaran yang 

berlangsung sepanjang waktu dalam konteks berbagai aspek 

kehidupan bermasyarakat, baik itu bersifat lokal ataupun 

global”(Hadijaya yusuf, 2012). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh I Ketut Sudarsana 

menyebutkan bahwa pendidikan dalam arti luas dapat dipandang 

dari dua sisi yaitu sebagai proses pendewasaan peserta didik untuk 

menapaki kehidupannya dan sebagai proses penyiapannya untuk 

memasuki sektor ekonomi produktif(Sudarsana, 2016). 

 Dalam kamus besar bahasa Indonesia menyebutkan bahwa 

pendidikan secara luas dapat diartikan sebagai sebuah proses 

perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang 

dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran 

dan latihan(Poerwadarminta, 1989). 

Sementara pendidikan dalam arti luas menurut Soyomukti 

adalah pendidikan adalah hidup. Pendidikan adalah segala 

pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan 

sepanjang hidup. Pendidikan adalah segala situasi hidup yang 

mempengaruhi pertumbuhan individu. Pendidikan seumur hidup 

bermakna bahwa pendidikan adalah bagian dari kehidupan sehari. 

Pengalaman belajar dapat berlangsung dalam segala lingkungan 

dan sepanjang hayat(Soyomukti, 2010). 

Jadi pengertian pendidikan secara luas dapat diartikan 

sebagai suatu kegiatan belajar yang dilakukan sepanjang hidup di 

mana dan kapan pun, seperti kegiatan belajar di sekolah, 

lingkungan keluarga atau masyarakat sehingga tanpa disadari 

kebutuhan untuk memperoleh pendidikan dapat terpenuhi. Hal 

yang sama juga dikemukakan oleh Suparlan Suhartono, 

menurutnya “pendidikan memang harus berlangsung di setiap 

jenis, bentuk dan tingkat lingkungan, mulai dari lingkungan 

individual, sosial keluarga, lingkungan masyarakat luas dan 

berlangsung di sepanjang waktu. Sehingga secara praktis, kegiatan 
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pendidikan berlangsung dengan memadati setiap jengkal ruang 

lingkup kehidupan”(Mukodi, 2018). 

Sementara pengertian pendidikan secara sempit menurut 

Suhartono dalam Ernita Arif dan Emeraldy Chatra adalah “seluruh 

kegiatan belajar yang direncanakan, dengan menggunakan materi 

pembelajaran yang terorganisasi, dilaksanakan sesuai jadwal yang 

telah dibuat dan disepakati dalam sistem pengawasan dan evaluasi 

berdasarkan pada tujuan yang telah ditentukan”(Arif & Chatra, 

2019). 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003 tentang sistem pendidikan nasional, memberikan pengertian 

pendidikan pada bab 1 pasal 1 yang menyebutkan bahwa 

pendidikan adalah “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan baik bagi dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara”(Finch et al., 2010). 

Beberapa batasan yang telah dijelaskan di atas, pendidikan 

dalam arti sempit identik dengan istilah sekolah yang memiliki 

status formal. sementara pendidikan dalam arti luas tidak dibatasi 

oleh status formal. 

Dari pemahaman administrasi dan pendidikan di atas, maka 

administrasi pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses 

interaksi antara beberapa individu untuk mengolah atau mengatur 

sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan pendidikan 

yang layak. 

Sementara menurut Djam’an Satori dalam M. Prawiro 

menyebutkan administrasi pendidikan merupakan keseluruhan dari 

proses kerjasama dengan memanfaatkan semua personil dan 

materil yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan 

yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien(Prawiro, 2018). 

Selanjutnya menurut Nasution administrasi pendidikan 

adalah suatu proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang 

pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan pembiayaan dan 

pelaporan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang 

tersedia untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan 

efisien(Juita, 2019). 
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Kemudian administrasi pendidikan menurut Daryanto adalah 

semua kegiatan yang dilakukan oleh sekolah seperti pengarahan 

usaha, koordinasi, konsultasi, kontrol sampai pada kegiatan yang 

terlihat kecil seperti menyapu halaman, menjaga keamanan 

sekolah dan sebagainya(Daryanto, 2013). 

Sehubungan dengan penjelasan di atas Castetter 

menambahkan pengertian administrasi pendidikan adalah proses 

sosial yang terjadi di dalam sebuah sistem sosial(Castetter, 1996). 

Sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh Deby Willy Amanda 

menyimpulkan bahwa “administrasi pendidikan adalah proses kerja 

sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan 

pendidikan secara optimal dalam melaksanakan kegiatan yang 

bersifat merencanakan, mengorganisir dan memimpin”(Amanda, 

2019). 

Dari beberapa pengertian tersebut di atas, maka kesimpulan 

yang dapat di ambil ialah kegiatan administrasi yang di 

kembangkan dan dipraktikkan dalam dunia pendidikan seperti di 

sekolah, madrasah dan pesantren. 

1. Dasar dan Tujuan Administrasi Pendidikan  

Sebagai sebuah disiplin ilmu pengetahuan, administrasi 

pendidikan memiliki dasar dan tujuan. Dasar dan tujuan tersebut, 

dapat membantu menjelaskan pelaksanaan administrasi 

pendidikan secara efektif dan efisien di sekolah, madrasah dan 

pesantren. 

a) Dasar Administrasi Pendidikan 

Menurut Daryanto untuk melaksanakan administrasi 

pendidikan secara efektif dan efisien ada lima prinsip yang perlu 

diperhatikan oleh setiap warga sekolah yaitu prinsip efisiensi, 

prinsip pengelolaan, prinsip pengutamaan tugas pengelolaan, 

prinsip kepemimpinan yang efektif dan prinsip kerja 

sama(Daryanto, 2013). 

Kelima prinsip tersebut, memiliki peran untuk meningkatkan 

mutu pendidikan di sekolah, madrasah dan pesantren. Salah 

satunya adalah prinsip kepemimpinan yang efektif, hal tersebut, 

merupakan komponen penting dalam menentukan proses dan 

dinamika sebuah organisasi.     

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Dirham menyimpulkan bahwa “kepemimpinan yang efektif tidak 
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hanya mampu mempengaruhi bawahannya tetapi juga memiliki 

kemampuan dalam melaksanakan tugasnya dan mampu 

menumbuhkan motivasi kepada bawahannya untuk saling bekerja 

sama untuk mendapatkan kesejahteraan bersama”(Dirham, 2019). 

Untuk mempengaruhi bawahan, salah satunya dapat menggunakan 

kekuasaan yang dimiliki. 

b) Tujuan Administrasi Pendidikan 

Umumnya setiap kegiatan yang dilakukan memiliki tujuan 

yang jelas dan pasti, hal tersebut erat kaitannya dengan kegiatan 

administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan yang dipraktikkan 

di sekolah, madrasah dan pesantren pastilah memiliki tujuan, salah 

tujuan administrasi pendidikan dijelaskan oleh Gunawan dalam 

Mega Indriani, menurut beliau tujuan administrasi pendidikan 

adalah “memberikan sistematika kerja dalam mengelola 

pendidikan sehingga tugas-tugas operasional pendidikan dapat 

dilaksanakan secara efektif dan efisien menuju sasaran atau tujuan 

yang telah ditetapka”(Indriani, 2020). 

Sementara menurut Sergiovani dalam Nurochim 

menyebutkan bahwa ada empat tujuan administrasi pendidikan 

yaitu: pertama efektivitas produksi, kedua efesiensi, ketiga 

kemampuan menyesuaikan diri dan keempat kepuasan 

kerja(Nurochim, 2016). Keempatnya dapat digunakan sebagai 

indikator keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, 

madrasah dan pesantren. 

Menurut kardoyo dalam Dewi Riyani menyebutkan secara 

rinci tugas dan kewajiban dalam administrasi pendidikan 

sehubungan tujuan pendidikan adalah sebagai berikut: pertama 

berusaha agar tujuan pendidikan tampil secara formal dengan jalan 

merumuskan, menyeleksi, menjabarkan dan menetapkan tujuan 

pendidikan yang akan dicapai sesuai dengan lembaga atau 

organisasi pendidikan yang bersangkutan secara formal. Kedua, 

menyebarluaskan dan berusaha menanamkan tujuan pendidikan 

itu kepada anggota lembaga sehingga tujuan pendidikan tersebut 

menjadi kebutuhan dan pendorong kerja para anggota lembaga. 

Ketiga, memilih dan menyeleksi, menjabarkan dan menetapkan 

proses berupa tujuan, kegiatan dan pola kerja yang diperhitungkan 

dapat memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan organisasi 

pendidikan. Keempat, mengawasi pelaksanaan proses pendidikan 

dan anggota organisasi yang lain memantau, memeriksa, dan 

mengendalikan setiap kegiatan dan tindakan pada setiap proses 
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sistem. Kelima, menilai hasil yang telah dicapai dan proses yang 

sedang atau telah berlaku, mengupayakan agar informasi tentang 

hasil dan proses itu menjadi umpan balik yang dapat diperbaiki 

dalam proses selanjutnya(Riyani, 2019).     

Pendapat lain mengenai tujuan administrasi pendidikan 

datang dari Yusak Baharuddin dalam Rosmiaty Azis yang 

menyebutkan bahwa tujuan administrasi pendidikan untuk 

menunjang tercapainya tujuan pendidikan, salah satu contoh 

tujuan umum pendidikan di tingkat sekolah dasar ialah 

menghasilkan lulusan yang memiliki sifat-sifat dasar sebagai warga 

negara yang baik, sehat jasmani dan rohani serta kemudian 

memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap dasar yang 

diperlukan untuk melanjutkan pelajaran, bekerja di masyarakat dan 

mengembangkan diri(Aziz, 2016).   

Dalam penjelasan di atas, kesimpulan yang dapat diambil 

ialah tujuan administrasi pendidikan merupakan alat yang dapat 

memandu pelaksanaan pendidikan di sekolah, madrasah dan 

pesantren secara optimal.  

2. Ruang Lingkup Administrasi Pendidikan  

Administrasi pendidikan memiliki ruang lingkup yang cakup 

luas, namun menurut Hadari Nawawi dalam Syafaruddin dkk 

menjelaskan bahwa secara umum administrasi pendidikan 

memiliki ruang lingkup yang terdiri dari: manajemen administrative 

dan manajemen operasional(Syafaruddin, 2016). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nadya Olivia Perrina 

menyebutkan bahwa secara umum ruang lingkup administrasi 

pendidikan terdiri dari: administrasi kurikulum, administrasi 

ketenagaan pendidikan (kepegawaian), administrasi kesiswaan, 

administrasi sarana dan prasana pendidikan, administrasi 

keuangan/pembiayaan pendidikan, administrasi perkantoran, 

administrasi unit-unit penunjang pendidikan, administrasi layanan 

khusus pendidikan pendidikan, administrasi tata lingkungan dan 

keamanan sekolah dan administrasi hubungan dengan 

masyarakat(Olivi, 2020). 

Sementara ruang lingkup administrasi pendidikan menurut 

Syaiful Sagala merupakan panduan yang dapat diterapkan di 

sekolah, madrasah dan pesantren sehingga dapat menambah 

wawasan dan pemahaman dalam memenuhi kebutuhan 

masyarakat sebagai konsumen(Sagala, 2014). 
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Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

ruang lingkup administrasi pendidikan menerapkan fungsi-fungsi 

manajemen dalam mengatur bidang kurikulum dan pengajaran, 

SDM, peserta didik, keuangan, sarana dan prasarana, 

ketatausahaan dan hubungan dengan masyarakat.   

3. Fungsi Administrasi Pendidikan 

Setiap sesuatu yang dikembangkan dan diterapkan dalam 

setiap peradaban manusia pastilah memiliki fungsi yang 

menjadikannya pedoman dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan, salah satu contohnya adalah administrasi pendidikan 

yang dikembangkan dan diterapkan di sekolah, madrasah dan 

pesantren. Menurut George R Terry dalam Yusuf Hadijaya salah satu 

fungsi administrasi ialah merumuskan perencanaan, 

pengorganisasian, tindakan dan pengawasan(Hadijaya yusuf, 

2012). 

Menurut Nurochim salah satu fungsi administrasi pendidikan 

meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan 

penilaian. Di antara beberapa fungsi tersebut, yang paling penting 

untuk diperhatikan ialah perencanaan, karena dari fungsi tersebut 

yang nantinya akan menjawab pertanyaan “apa yang harus 

dilakukan”, “bagaimana melakukannya”, “di mana” dan “siapa yang 

melakukan tugas”(Nurochim, 2016). 

Penjelasan di atas, dapat dimaknai sebagai kegiatan awal 

dalam perencanaan yaitu menetapkan sebuah tujuan yang jelas 

dan pasti serta alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Jadi fungsi perencanaan dalam administrasi 

pendidikan merupakan salah satu syarat wajib dalam siklus 

kegiatan administrasi pendidikan di sekolah, madrasah dan 

pesantren. 

Menurut Sondang P Siagian kegiatan administrasi memiliki 

potensi untuk menunjang, memajukan serta memudahkan tugas 

pokok yang dilakukan oleh setiap individu dalam organisasi. Hal 

tersebut, menandakan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh setiap 

individu dalam organisasi memiliki peran penting dalam 

melaksanakan fungsi administrasi pada setiap organisasi yaitu 

perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan 

pengawasan(S. P. Siagian, 2008).  

Individu yang menjalankan tugas pokok tersebut, biasanya 

disebut dengan istilah administrator. Jadi istilah administrator 
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merujuk kepada setiap individu yang memiliki status administratif 

dan memiliki tanggung jawab pada salah satu bidang dalam 

administrasi pendidikan. 

Dari penjelasan tersebut, kaitannya dengan fungsi 

administrasi pendidikan memiliki hubungan yang sangat signifikan, 

sebab administrasi pendidikan yang diterapkan di sekolah, 

madrasah dan pesantren memiliki tugas dan tanggung jawab 

memajukan mutu pendidikan. untuk itu, administratorlah yang 

berperan penting dalam menjalankan fungsi adminsitrasi 

pendidikan seperti perencanaan, pengorganisasian, 

pengkoordinasian dan pengawasan.   

a) Perencanaan 

Menurut Castetter perencanaan merupakan cara manusia 

memproyeksikan keinginannya terhadap apa yang ingin 

dicapai(Castetter, 1996). Penjelasan tersebut, menandakan bahwa 

istilah perencanaan merupakan konsep yang berbicara tentang 

masa depan sebuah organisasi, dan diwujudkan melalui rancangan 

yang bersifat strategis sebagai bagian dari antitesis dari situasi yang 

telah dianggap layak di masa sekarang, ditambah dengan gaya 

kepemimpinan dan kinerja dari setiap personil. 

Rancangan dan strategi yang digunakan sangat penting untuk 

dipahami oleh setiap personil di dalam sebuah organisasi. Hal 

tersebut, dapat membantu pelaksanaan koordinasi sekaligus 

sebagai indikator dalam melihat komitmen setiap personil dalam 

melaksanakan tugas yang diperintahkan. 

Yusuf Hadijaya menambahkan bahwa “perencanaan 

merupakan tindakan memilih dan menetapkan segala program dan 

sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi untuk mencapai 

tujuannya di masa depan secara optimal. Oleh karena itu dalam 

perencanaan harus memiliki beberapa tahapan yaitu: pertama 

perumusan tujuan, kedua perumusan kebijakan, ketiga perumusan 

prosedur, keempat perumusan standar hal dan kelima 

perencanaan yang bersifat totalitas dengan melibatkan seluruh 

komponen internar organisasi serta lingkungan ekternal 

organisasi”(Hadijaya yusuf, 2012).  

Kemudian menurut Syafaruddin dkk perencanaan 

mengijinkan seorang administrator untuk bertindak dengan inisiatif 

yang dimiliki untuk mengendalikan situasi yang memunculkan 

banyak masalah. Oleh karena itu, tanpa perencanaan seorang 
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administrator akan merasa terpaksa menghadapi situasi yang 

banyak memunculkan masalah(Syafaruddin, 2016). 

Penjelasan tersebut mengantarkan pemahaman kepada satu 

konsep yang disebut dengan pengambilan keputusan, pengambilan 

keputusan merupakan bagian penting dari perencanaan.  

b) Pengorganisasian 

Menurut Gibson dalam Sagala menjelaskan istilah 

pengorganisasian “meliputi semua kegiatan manajerial yang 

dilakukan untuk mewujudkan kegiatan yang direncanakan menjadi 

suatu struktur tugas, wewenang dalam melaksanakan tugas 

tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan organisasi”(Sagala, 

2014). 

Jadi untuk mewujudkan tujuan pendidikan dibutuhkan 

beberapa sumber daya manusia, kemudian dikelompokkan sesuai 

dengan pembagian tugasnya masing-masing, seperti pembagian 

tugas yang secara umum diketahui yaitu tenaga pendidik dan 

tenaga kependidikan. 

Seperti yang telah dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan 

oleh Mahidin yang menjelaskan bahwa “fungsi pengorganisasian, 

merupakan proses penentuan pekerjaan, selanjutnya melakukan 

pengelompokan tugas dan membagikan pekerjaan kepada setiap 

personil”(Mahidin, 2019). 

Namun menurut Eka Prihatin yang perlu diperhatikan dalam 

pembagian tugas kepada setiap personil hendaknya memiliki 

kriteria salah satunya memiliki kaya akan pengalaman, memiliki 

bakat, memiliki pengetahuan atau pemahaman terhadap tugas 

yang diberikan kepadanya(Prihatin, 2011). 

Selain pembagian tugas yang dijelaskan dalam fungsi 

organisasi di atas, Yusuf Hadijaya menambahkan satu variabel 

penting yaitu ketersediaan fasilitas penunjang untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas setiap personil baik itu berupa sarana atau 

prasarana (Hadijaya yusuf, 2012)  

Kesimpulan dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa 

fungsi pengorganisasian bagian dari kegiatan manajerial, seperti 

mendistribusikan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai 

dengan kompetensi, bekerja sama dalam melaksanakan tugas 

sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. 

c) Pengkoordinasian 
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Menurut Yusuf Hadijaya fungsi pengkoordinasian adalah 

“kegiatan yang ditujukan untuk menghubungkan berbagai bagian-

bagian pekerjaan dalam suatu organisasi”(Hadijaya yusuf, 2012). 

Yang dimaksud dengan menghubungkan berbagai bagian-bagian 

pekerjaan menandakan bahwa tidak mungkin seorang individu 

dapat menangani berbagai macam tugasnya ia membutuhkan 

individu lain untuk bekerja sama dalam menyelesaikan tugasnya.  

Penjelasan tersebut juga diakui oleh Nurochim beliau 

mengatakan bahwa koordinasi yang baik dapat membuat semua 

bagian dan semua personil dapat bekerja sama menuju satu arah 

yaitu tujuan yang telah ditetapkan (Nurochim, 2016). Namun untuk 

menghasilkan koordinasi yang baik dibutuhkan sebuah upaya yang 

sunggug-sungguh salah satunya dengan cara melakukan rapat 

kerja. 

Salah satu bagian penting kegiatan rapat merupakan bagian 

dari salah satu pelaksanaan indikator koordinasi yaitu pengaturan 

kelompok, dalam penelitian yang dilakukan oleh Dwi Handayani dkk 

menyebutkan salah satu indikator koordinasi yang cukup efektif 

ialah pengaturan kelompok sebab koordinasi diterapkan di dalam 

sebuah kelompok(Handayani, 2019). 

Dari penjelasan tersebut, menandakan bahwa tanpa 

koordinasi yang baik pimpinan akan sulit mengatur tugas setiap 

personil, sulitnya mengatur tugas dari setiap personil maka tujuan 

yang telah ditetapkan menjadi sulit untuk dicapai. Oleh sebab itu 

Sutisna dalam Syafaruddin dkk menjelaskan proses koordinasi bisa 

dibagi dalam tiga tingkat. Pertama, mengharuskan adanya rencana 

untuk bersikap secara umum sesuai aturan yang telah disepakati 

oleh semua anggota kelompok. Kedua, setiap bagian dari rencana 

yang telah dibuat selanjutnya didistribusikan untuk dipahami oleh 

setiap personil dalam organisasi. Ketiga, kesiapan setiap personil 

untuk melakukan tindakan sesuai dengan rencana yang telah 

dibuat (Syafaruddin, 2016).  

Dalam praktiknya kegiatan koordinasi membutuhkan 

beberapa individu untuk saling bekerja sama, dan kerja sama 

tersebut dilakukan secara terus menurus untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan, baik itu tujuan individu ataupun tujuan organisasi.         

d) Pengawasan 

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi administrasi, 

dalam hal ini pimpinan organisasi dapat memastikan tugas atau 
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pekerjaan yang dilakukan oleh setiap personil sesuai dengan 

intruksi yang telah diberikan. Jika terdapat kesalahan dan 

kelemahan dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan yang 

dilakukan maka secepat mungkin untuk dibetulkan sehingga tidak 

lagi terulang dimasa yang akan datang. 

Fungsi pengawasan diterapkan dalam sebuah organisasi, 

bukan untuk mencari-cari kesalahan atau kelemahan, melainkan 

mengumpulkan informasi yang dapat membantu pimpinan untuk 

mengendalikan resiko dimasa depan.  

Penjelasan serupa juga dikemukakan oleh Erik Ibrahim Dkk 

dalam hasil penelitian yang dilakukannya menyebutkan bahwan 

fungsi pengawasan adalah menelaah suatu objek atau keadaan 

untuk mendapatkan informasi yang tepat sebagai dasar untuk 

pengambilan keputusan. Beliau menambahkan bahwa seorang 

pimpinan sekolah harus jeli mengindentifikasi dan 

mengklasifikasikan permasalahan yang ada sehingga menjadi 

suatu skala prioritas pemecahan apalagi berhubungan dengan 

upaya peningkatan kinerja guru. Jika masalah-masalah yang 

muncul merupakan upaya peningkatan kinerja guru du sekolah, hal 

tersebut menjadi tantangan tersendiri dan harus diselesaikan 

karena hal tersebut akan menjadi pelajaran yang berharga untuk 

mengambil keputusan di kemudian hari (Asy et al., 2021). 

Sementara menurut Syafaruddin dkk fungsi pengewasan 

yang cukup efektif memiliki tujuh karakteristik yaitu: Pertama, 

pengawasan hendaknya disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan 

organisasi, kemudian pola dan tata organisasi, seperti susunan, 

peraturan-peraturan, tugas-tugas dan kewenangan yang terdapat 

dalam organisasi. Kedua, pengawasan hendaknya diarahkan 

kepada menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas 

dijalankan. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk menemukan 

siapa yang salah, melainkan untuk menemukan apa yang tidak 

betul. Ketiga, pengawasan hendaknya mengacu kepada tindakan 

perbaikan, sehingga tidak saja mengungkapkan penyimpangan dari 

pelaksanaan yang dikehendaki, juga hendaknya menyarankan cara 

yang bisa memperbaikinya. Keempat, bersifat fleksibel dalam 

keseluruhan proses pengawasan merupakan hal penting bagi 

penyesuaian kepada kondisi yang berubah-ubah, rencana atau 

standar yang mendasari pengukuran pengawasan mungkin 

memerlukan perbaikan bila keadaan yang mendasarinya juga 

berubah. Kelima, pengawasan harus dapat mencegah timbulnya 

penyimpangan dari rencana yang telah disusun. Keenam, sistem 
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pengawasan harus dapat dipahami sehingga setiap personil 

mengerti apa yang hendak dicapai dalam pengawasan. Ketujuh, 

pengawasan hanyalah alat administrasi yang dapat mempermudah 

pencapaian suatu tujuan (Syafaruddin, 2016). 

Kemudian pendapat lain dikemukakan oleh Sukarna, 

menurut beliau fungsi pengawasan bertujuan untuk mengawasi 

segala kegiatan agar dapat tertuju kepada sasarannya, sehingga 

tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai (Sukarna, 2011). 

Untuk menerapkan fungsi pengawasan secara efektif dan 

efisien dalam sebuah organisasi dibutuhkan beberapa tahapan, 

adapun tahapan tersebut dijelaskan oleh Amrullah dalam bukunya 

“Pengantar Manajemen Fungsi, Proses dan Pengendalian”. 

Menurut Amrullah tapan pengawasan dapat dilakukan pada saat 

kegiatan sedang berlangsung seperti dengan melakukan 

pengamatan secara langsung (Amirullah, 2015). Istilah 

pengamatan secara langsung dapat di artikan sebagai kunjungan 

pimpinan atau supervisi. 

Jika fungsi administrasi dapat diterapkan dengan baik pada 

lembaga pendidikan, maka lembaga pendidikan tersebut dapat 

berjalan dengan efektif. Jadi fungsi administrasi mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap efektivitas sebuah organisasi. 

Pernyataan tersebut didukung oleh beberapa hasil penelitian 

seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Yaman La Ndibo, dalam 

hasil penelitiannya ia menjelaskan bahwa “pelaksanaan fungsi-

fungsi administrasi pendidikan pada sekolah berjalan efektif. Tertib 

dan teratur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sehingga 

bisa mencapai efektivitas dan efisiensi kerja setiap pesonil yang 

ada di sekolah. Komunikasi dan kerja sama yang baik sesama 

tenaga pendidik, maupun tenaga kependidikan dalam 

melaksanakan tugasnya serta adanya dukungan dari kepala 

sekolah selaku pimpinan (Ndibo, 2018). 
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enurut Murphy dan Louis dalam Yusuf Hadijaya 

menjelaskan bahwa “administrasi pendidikan di sekolah 

dapat dilihat dalam tiga tingkatan yaitu tingkatan institusi, 

tingkatan manajerial dan tingkatan teknis. Pada tingkatan institusi 

berkaitan dengan hubungan sekolah dengan lingkungan eksternal 

dalam hal ini adalah masyarakat, sementara tingkat manajerial 

berkaitan dengan kepemimpinan dan organisasi sekolah kemudian 

tingkat teknis berkaitan dengan proses pembelajaran (Hadijaya 

yusuf, 2012). 

Dari penjelasan tersebut di atas, secara tidak langsung 

memperlihatkan konsep administrasi pendidikan di sekolah 

memiliki cakupan yang cukup luas. Luasnya cakupan tersebut, 

menandakan bahwa tata kelola yang dibutuhkan di setiap bidang 

dalam organisasi juga cukup kompleks, mulai dari tata kelola 

sumber daya manusia, keuangan dan sarana prasarana yang 

dibutuhkan untuk mewujudkan tata kelola yang baik. 

M 
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Luasnya cakupan tersebut, menggabarkan salah satu 

kebutuhan masyarakat terhadap tuntutan dunia kerja, untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut, dibutuhkan kerja sama antar 

individu dalam suatu organisasi pendidikan seperti sekolah, mulai 

dari guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah, pemerintah, orang 

tua serta pihak-pihak yang berkepentingan.  

Seperti yang telah di jelaskan pada bagian awal, bahwa salah 

satu fungsi administrasi ialah koordinasi dan koordinasi memiliki 

beberapa variabel penting salah satunya adalah kerja sama. Oleh 

karena itu, proses kerja sama yang dilakukan haruslah tertulis dan 

tersimpan sebagai arsip. 

Kedudukan arsip dalam administrasi dapat dipahami sebagai 

sebuah produk yang dihasilkan dari salah satu sub sistem dalam 

administrasi yaitu ketatausahaan, menurut Liang Gie kegiatan tata 

usaha selalu berhubungan dengan kegiatan kearsipan yaitu 

penyajian informasi yang berasal dari ruang pengelolaan arsip. 

Beliau juga menambahkan bahwa arsip merupakan dokumen 

penting berupa catatan, gambar, audio atau video (Liang, 2000). 

Dari penjelasan di atas, menandakan bahwa manusia 

memiliki keterbatasan dalam mengingat semua dokumen yang 

penting dalam ingatannya. Oleh karena itu, arsip memiliki 

kedudukan yang sangat penting tersebut dalam administrasi tata 

usaha, serta peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Republik 

Indonesia Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

kearsipan. 

Tetapi dalam kenyataannya, kegiatan arsip di dalam 

organisasi seperti sekolah belum dapat menyempurnakan 

pengelolaannya secara optimal seperti salah satu studi kasus 

pengelolaan arsip di era big data.   

1. Transformasi Arsip di Era Big Data 

Era 4.0 datang membawa sebuah fenomena yang berpotensi 

membuat mesin dapat berkomunikasi dan terhubung ke dalam 

sistem data besar (Big Data) dan memunculkan istilah smart dalam 

berbagai aspek. Dan kata kunci dari semua itu adalah kolaborasi, 

kolaborasi dalam memasuki era industri 4.0 yang saat ini telah 

mengubah cara kerja di semua sektor termasuk di pemerintah. 

Langkah awal dari kolaborasi yang perlu dilakukan oleh 

pemerintahan dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 
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95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

(J. B. RI, 2018). Sehingga dari langkah awal tersebut setiap instansi 

pemerintah wajib menyediakan informasi, mengelolanya, 

menganalisisnya sampai pelaksanaan dalam bidang 

penyelenggaraan kearsipan. Tidak heran jika banyak staf atau 

pimpinan yang bekerja di depan layar komputer dari hal tersebut 

menyebabkan pergeseran cara kerja manual menjadi cara kerja 

yang memanfaatkan kecanggihan teknologi (MT, 2011). 

Artinya pengelolaan arsip secara elektronik telah menjadi tren 

baru sekaligus fokus inovasi di banyak instansi termasuk instansi 

pendidikan, dalam dunia pendidikan khususnya sekolah 

keberadaan arsip merupakan identitas penting yang menunjukkan 

bukti legalitas kepada seseorang. Jika ada alumni yang mendaftar 

PNS data yang diminta tidak cukup dengan legalisir ijazah, sistem 

kemudian mengkonfirmasi beberapa data penting seperti nomor 

seri ijazah, data alumni yang terhubung ke dalam data induk 

sekolah, akreditasi sekolah dan lain sebagainya. 

Dari ilustrasi tersebut, membuktikan bahwa bangunan arsip 

telah berubah menjadi sebuah bangunan virtual yang dianggap 

lebih sesuai dengan kebutuhan saat ini yang semakin cepat 

“berbagi” (konfirmasi) dan fleksibilitas dalam berjejaring. Hal 

tersebut, bukan lagi sebatas konsep tetapi sesuatu yang sedang 

kita hadapi sejak awal tahun 2011 sampai sekarang, meskipun 

demikian permasalahan klasik masih saja terus terjadi. 

Sama halnya dengan informasi, arsip juga memiliki makna 

konotasi tersebut, tidak semua informasi dapat dikonsumsi begitu 

pun juga arsip. Dari situ dapat dipahami bahwa ada sejumlah arsip 

yang masih dipergunakan secara langsung dalam kegiatan 

organisasi. Oleh karena itu, arsip tersebut harus dikelola dengan 

baik untuk mendukung aktivitas organisasi, salah satu bentuk 

pengelolaannya dengan cara memanfaatkan kecanggihan 

teknologi. Salah satu kecanggihan teknologi yang dapat dimanfaat 

adalah Big Data yang dapat dimanfaatkan secara efisien, akurasi 

dalam melakukan prediksi dan sistem rekomendasi. 

Berdasarkan uraian di atas, kajian ilmiah beberapa topik yang 

berkaitan dengan “arsip” dan “teknologi”, menghadirkan istilah 

penggunaan Big Data dalam pengelolaan arsip di sekolah dan 

analisis 3V yaitu volume, velocity dan variety. 

a) Pengertian Arsip dan Arsip Elektronik 
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Sebelum memulai pembahasan, terlebih dahulu ada 

beberapa istilah yang perlu untuk dipahami seperti penjelasan yang 

dirangkum oleh Sattar yaitu: “Kata arsip berasal dari bahasa 

Belanda yakni archief, kemudian dalam bahasa Inggris disebut 

dengan file, yang berasal dari bahasa latin fiham yang berarti tali 

atau benang, sementara dalam kamus administrasi perkantoran file 

memiliki beberapa arti di antaranya lemari berlaci yang dipakai 

untuk menyimpan berkas-berkas, selain istilah tersebut arsip masih 

memiliki istilah lain yaitu warkat yang berasal dari bahasa Arab yang 

berarti surat, namun seiring berjalannya waktu warkat tidak hanya 

sebatas surat melainkan lembaran yang berisi keterangan yang 

mempunyai arti dan kegunaan”(Sattar, 2019). 

Sementara menurut Abdillah & Prasetya dalam Sovia Rosalin 

menyebutkan bahwa istilah arsip berawal dari banyaknya dokumen 

yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga secara singkat dapat 

dikatakan bahwa arsip bermakna rekaman, catatan atau berkas 

yang telah dibuat oleh organisasi, sementara dalam kamus lengkap 

bahasa Indonesia arsip memiliki arti dokumen yang disimpan 

sebagai referensi, dokumen berupa surat atau akta dan sebagainya 

yang dikeluarkan oleh instansi resmi (Rosalin, 2017). 

Sementara menurut Barthos arsip adalah sebuah catatan 

tertulis, baik berbentuk gambar yang berisi informasi penting, atas 

aktivitas yang telah dilakukan oleh organisasi (Barthos, 2016). 

Adapun menurut Dick Weisinger dalam Muhidin dan Winata, arsip 

memiliki bagian dari semua dokumen masuk maupun keluar yang 

dibuat oleh organisasi maupun perusahaan dengan informasi yang 

terkandung di dalamnya berisi tentang tindakan, keputusan serta 

operasi yang telah terjadi dalam suatu organisasi (Muhidin & 

Winata, 2016). Jadi setiap dokumen yang memiliki informasi 

penting yang bermanfaat di masa lalu, di masa sekarang dan di 

masa yang akan datang. 

Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan Sovia Rosalin menjelaskan bahwa pengertian arsip yaitu: 

“Rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan 

media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, 

pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi 

politik, organisasi kemasyarakatan dan perorangan dalam 

pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara” 

(Rosalin, 2017). 
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Arsip elektronik bagi masyarakat awam dipahami sebagai 

arsip yang dibuat melalui mesin elekronik, namun ada juga 

masyarakat awam yang memahami arsip elektronik sebagai arsip 

yang diciptakan dan pengelolaannya memanfaatkan sistem 

komputer. Sementara menurut  Perka ANRI Nomor 15 Tahun 2012 

menyebutkan bahwa surat elektronik adalah surat yang diciptakan 

dalam format elektronik (Sattar, 2019). 

Selanjutnya Sattar menambahkan bahwa dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik, istilah arsip elektronik dikenal sebagai dokumen 

elektronik, yang didefinisikan sebagai berikut: “setiap informasi 

elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau 

disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal 

atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan didengar 

melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tulisan, audio, 

gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, 

kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti 

atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya 

(Sattar, 2019). 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka arsip dapat 

dipahami sebagai informasi yang menunjukkan rekam jejang suatu 

organisasi dan disimpan dengan menggunakan media. 

b) Istilah Big Data 

Istilah Big Data atau data besar ialah data yang memiliki 

ukuran yang sangat besar mulai dari data yang terstruktur sampai 

data yang tidak terstruktur. Dan sampai saat ini, big data banyak 

dimanfaatkan dalam kegiatan organisasi pada umumnya 

(Bootupacademyai, 2019) Sementara WM. Wijaya dalam bukunya 

memahami istilah big data sebagai kumpulan data yang sangat 

besar, namun dapat diproses dengan menggunakan teknologi 

pengolahan data secara konvensional. Sehingga big data dapat 

dianalisis secara lebih sederhana kedalam tiga karakteristik yaitu 

volume, variety dan velocity (Wijaya, 2015). 

Jika pernyataan tersebut di atas diterjemahkan secara 

sederhana, maka big data adalah data dengan kapasitas besar. 

Namun menurut Umar Hamzah ada sejumlah fakta yang dapat 

digunakan untuk memahami istilah big data secara lebih sederhana 

yaitu media sosial seperti facebook. Facebook sampai saat ini 

memiliki banyak pengguna aktif yang tersebar di seluruh dunia 

bahkan untuk satu harinya facebook dapat memproses data kurang 
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lebih 10 terabyte bahkan lebih. Tidak heran jika facebook dapat 

mengabadikan setiap momen penting dan menghadirkannya 

kembali. 

Dari ilustrasi tersebut, mungkinkah dengan skala terabyte 

atau petabyte per hari dapat dikategorikan sebagai data yang 

berkapasitasnya besar. Lalu bagaimana dengan Google. Menyimak 

perjalanan google yang dimuat dalam salah satu halaman berita 

online wartaekonomi.co.id menjelaskan bahwa “Sejak berdirinya, 

Google telah dilengkapi dengan teknologi PageRank, teknologi 

crawler, teknologi sistem penyimpanan data (Google File System), 

teknologi pengolahan data (MapReduce) dan teknologi Bigtable 

yang mampu menyajikan data yang berukuran raksasa” (Prayogo, 

2019). 

Dari ilustrasi tersebut, WM. Wijaya mengakui bahwa google 

telah menyadari potensi jika memproses big data, sehingga jauh 

sebelum istilah big data mulai dibicarakan google lebih dulu 

menggali potensi tersebut (Wijaya, 2015). Namun, untuk memulai 

menggali potensi yang dimiliki big data, terlebih dahulu yang harus 

dilakukan ialah memahami apa sebenarnya big data, mungkinkah 

dengan skala terabyte atau petabyte cukup repsentatif mewakili 

data yang berukuran besar. 

Saat ini fakta yang sering dijumpai ialah kebiasaan browsing 

internet, kebiasaan tersebut mengakibatkan permintaan data 

menjadi semakin besar, besarnya permintaan memungkinkan 

sampai pada skala terabyte atau petabyte. Kesimpulannya hanya 

sampai pada pengakuan sebuah keberadaan data dengan 

kapasitas yang cukup besar. Tidak heran jika WM. Wijaya 

merangkum laporan McKinsey Global Institute yang dirilis pada 

bulan Mei 2011 yang menyebutkan bahwa “mendefinisikan bahwa 

big data adalah data yang sudah sangat sulit untuk dikoleksi, 

disimpan, dikelola maupun dianalisa dengan menggunakan sistem 

database biasa karena volumenya yang terus berlipat-lipat” (Wijaya, 

2015). 

Jika kesimpulan yang didapat hanya sampai pada 

keberadaan sebuah data dengan kapasitas besar, maka setiap 

keberadaan memiliki karakteristik dan karakteristik tersebut sudah 

cukup membantu dalam memahami istilah big data. Menurut 

Gartner dalam WM. Wijaya menyebutkan bahwa istilah big data 

memiliki tiga karakteristik yang dikenal dengan istilah 3V yaitu 

Volume, Variety dan Velocity. Istilah pertama yang disebutkan ialah 
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volume yang menjelaskan sebuah ukuran data dengan kapasitas 

besar, kemudian yang kedua ialah variety yang menjelaskan bahwa 

data memiliki jenis yang sangat beragam dan istilah terakhir yang 

disebutkan ialah velocity yang diartikan kecepatan dalam 

memproses sebuah data untuk memberikan hasil yang valid 

(Wijaya, 2015). 

c) Manajemen Arsip Elektronik 

Arsip menunjukkan kepentingan organisasi dan pemangku 

kepentingan seperti kepemilikan, aset, keuangan dan lain 

sebagainya. Oleh karena itu, arsip harus dikelola dengan baik 

sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan yang bertujuan untuk membantu serta 

mendukung aktivitas manajemen secara keseluruhan. 

Manajemen kearsipan tidak lepas dari kontrol pengawas yang 

secara konsisten memperhatikan daur hidup arsip. Jika diuraikan 

bagaimana proses pengelolaan arsip berawal dari penciptaan atau 

penerimaan, pemeliharaan atau penggunaan kemudian berakhir 

pada penentuan apakah arsip akan tetap dijaga untuk di 

permanenkah ataukah harus dimusnahkan dengan alasan sudah 

tidak memiliki nilai guna. 

Manajemen kearsipan bertujuan untuk menjamin arsip yang 

bersifat penting dalam sebuah organisasi menyimpannya dengan 

rapi dan tersedia saat dibutuhkan, bahkan ketika terjadi bencana 

alam yang menyebabkan kerusakan dimana-mana. Ruang lingkup 

manajemen arsip mencakup pada identifikasi dan dokumentasi 

arsip, menentukan cara-cara untuk melindunginya dan menjamin 

bahwa arsip merupakan prioritas penting yang perlu untuk 

diselamatkan jika terjadi bencana. 

Proses pengelolaan arsip dimulai pada fase arsip tersebut di 

buat atau diterima, pada fase tersebut informasi yang akan direkam 

pada sebuah media yang memiliki desain dan kualitas. Karena pada 

fase tersebut juga merupakan fase pembuatan standarisasi 

terhadap desain formulir, contohnya “Ijazah” maka jenis kertas 

yang digunakan berkualitas tinggi dan informasi yang tertulis dalam 

ijazah berasal buku induk sekolah. Sehingga informasi yang 

direkam dapat terus dilestarikan dan menandakan nilai informasi 

itu penting. 

Dengan perkembangan teknologi informasi saat ini 

memunculkan kebiasaan baru di semua sektor seperti di sektor 
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pendidikan. Fakta menunjukkan kebiasaan tersebut, berupa 

“transaksi elektronik” pembayaran sumbangan pembinaan 

pendidikan (SPP), pendaftaran siswa baru serta pengurusan kartu 

rencana studi (KRS) dan lain sebagainya. 

Kenyataan tersebut, menjadi dalil yang dapat menjelaskan 

konsep serta terobosan baru, dalam pengelolaan arsip untuk 

melakukan pemindahan setiap catatan “transaksi elektronik” 

pembayaran SPP dari satu media ke media lain dengan 

menggunakan perangkat lunak seperti program microsoft yang 

dimiliki komputer. Namun tidak sedikit pihak yang mengatakan 

bahwa pada aspek hukum arsip elektronik belum dapat 

diakomodasi sebagai alat bukti. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Sovia Rosalin merangkum 

penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik dalam bukunya yang berjudul 

Manajemen Arsip Dinamis bahwa arsip dikenal sebagai dokumen 

elektronik yang didefinisikan sebagai informasi elektronik yang 

dibuat, diteruskan, dikirim, diterima atau disimpan dalam bentuk 

analog, digital, elektromagnetik, optikal dan sejenisnya yang dapat 

dilihat, ditampilkan melalui sistem elektronik (Rosalin, 2017). 

Proses pengelolaan arsip elektronik dapat ditemui dalam 

berbagai bentuk perangkat lunak (softwere) salah satunya portable 

dokument format (PDF) yang terintegrasi ke dalam sistem personal 

computer (PC), sehingga jelas perbedaan dengan pengelolaan arsip 

manual dengan arsip elektronik pada tahap penciptaan, 

penyimpanan, distribusi dan penggunaan. 

Manfaat pengelolaan arsip elektronik dalam kegiatan sekolah 

salah satunya ialah dapat meningkatkan akses layanan secara 

cepat kepada beberapa stakeholders, seperti distribusikan arsip 

sesuai dengan kebutuhan khalayak. Contohnya Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan yang membutuhkan informasi mengenai jumlah 

peserta didik yang aktif dan jumlah peserta didik yang sudah tamat, 

jumlah guru yang sesuai dengan disiplin ilmu yang diajarkan dan 

lain sebagainya. 

Manfaat lain dari pengelolaan arsip elektronik dikemukakan 

oleh Odgers salah satu keuntungan mengelola arsip elektronik 

memberikan kemudahan dalam bekerja tanpa harus meninggalkan 

meja kerjanya, untuk melakukan pengindeksan menjadi lebih 

fleksibel dan mudah dimodifikasi. Selain itu, pencarian full-text 

dapat dilakukan sehingga kecil kemungkinan arsip akan hilang. 
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Selanjutnya tidak memakan tempat sehingga kecil kemungkinan 

terjadinya kerusakan pada arsip, memudahkan untuk berbagi arsip 

dan memudahkan dalam melakukan recovery data (Odgers & 

Keeling, 1999). 

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa 

manajemen arsip elektronik merupakan solusi atas persoalan arsip 

yang semakin hari semakin bertambah banyak. Melalui pengelolaan 

arsip secara elektronik dapat diperoleh berbagai manfaat yang 

mendukung terciptanya efektivitas dan efisiensi organisasi. 

d) Konsep Big Data dan Analisis 3V  

Analisis model 3V terdiri dari Volume, Variety dan Velocity. 

Data yang analisis terdiri dari data atau arsip yang berbentuk teks 

PDF, video, rekaman audio, gambar dan sebagainya. Dari bentuk 

data tersebut di atas merupakan data yang memiliki ukuran besar. 

Data atau arsip yang terkumpul kurang lebih berjumlah 940 pada 

fase awal pembuatan arsip. Termasuk arsip yang bersumber dari 

sistem informasi lainnya seperti media sosial yang dimiliki sekolah, 

diantara-Nya Group WhatsApp, Facebook, Instagram dan Email. 

Pernyataan tersebut sejalan dengan penjelasan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi 

elektronik yang menyebutkan bahwa arsip elektronik dikenal 

dengan sebutan dokumen elektronik. Sementara, analisis Variety 

merupakan analisis data atau arsip yang cukup bervariasi mulai dari 

jenis dan ukuran (volume) yang dikumpulkan. Setelah data atau 

arsip telah terkumpul, terdapat data terstruktur dan tidak 

terstruktur yang berasal dari data base sistem informasi yang 

bersumber dari media sosial yang dimiliki sekolah. 

Analisis Velocity digunakan untuk mengumpulkan data atau 

arsip kemudian dianalisis, hal tersebut penting dilakukan untuk 

dijadikan bahan pertimbangan dalam mengeluarkan keputusan. 

Contohnya beberapa hasil prediksi arsip sekolah yang memerlukan 

akuisisi, akuisisi dilakukan karena seiring berjalannya waktu 

volume arsip menjadi semakin banyak dan terus berkembang 

dengan cepat sehingga membutuhkan akuisisi.  

Analisis model 3V dalam mendukung pengelolaan arsip di 

sekolah, dimulai pada saat arsip sekolah dibuat dengan 

menggunakan perangkat lunak sistem dan perangkat lunak 

aplikasi, salah satu perangkat lunak sistem yang sering digunakan 

untuk membuat arsip online maupun offline ialah microsoft word, 
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microsoft excel dan google docs. Sementara perangkat lunak 

aplikasi yang digunakan ialah open source. 

Secara umum pengelolaan arsip di bantu oleh dua jenis 

perangkat yaitu perangkat lunak dan perangkat keras. Kolaborasi 

keduanya menghasilkan beberapa file yang berbentuk teks, file 

berbentuk data atau susunan angka-angka, gambar serta file 

berbentuk audio. Seiring berjalannya waktu volume arsip terus 

mengalami perkembangan dengan cepat. 

Besar volume arsip yang terus berkembang dengan cepat 

setiap harinya, membutuhkan ruang penyimpanan yang berukuran 

cukup besar, salah satu program berbasis open source NoSQLd dan 

relational database management system (RDBMS) yang berfungsi 

untuk menyimpan dan mengolah berbagai jenis data atau arsip 

yang berukuran besar.  

Gabungan NoSQl dan RDBMS sudah tidak diragukan lagi, jika 

berurusan dengan volume data yang berukuran besar, namun ada 

sesuatu yang juga menjadi kebutuhan mendasar dalam mengelola 

data atau arsip sekolah. Kebutuhan tersebut erat kaitannya dengan 

kemudahan layanan akses data atau arsip yang bebas hambatan. 

Contohnya kebutuhan setiap orang tua siswa yang ingin 

memastikan perkembangan proses pembelajaran anaknya selama 

di sekolah, orang tua tinggal memasukkan beberapa susunan 

angka atau huruf ke dalam sebuah aplikasi. Kemudian dalam 

hitungan detik semua data atau arsip yang dibutuhkan terkirim 

langsung ke orang tua siswa dan langsung dapat dilihat 

perkembangan proses pembelajaran anaknya selama di sekolah. 

Dalam sebuah sekolah jenis arsip yang penting untuk 

diselamatkan ialah bukti atau akta pendirian sekolah, surat izin 

operasional sekolah, buku induk siswa, surat akreditasi, buku 

alumni, nilai mata pelajaran dari setiap semester dan lain 

sebagainya. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa 

dengan melakukan akuisisi atau penyelamatan arsip dapat 

menambah kekayaan khazanah arsip, sebagai bentuk pelayanan 

dan bentuk tanggung jawab kepada masyarakat sesuai dengan 

amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.  

Sementara yang dimaksud dengan rekomendasi, 

rekomendasi dilakukan untuk melayani masyarakat seperti yang 

telah dicontohkan di pendahuluan. Jika ada alumni yang mendaftar 

PNS data yang diminta tidak cukup dengan legalisir ijazah, sistem 
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kemudian mengkonfirmasi beberapa data penting seperti nomor 

seri ijazah, data alumni yang terhubung ke dalam data induk 

sekolah, akreditasi sekolah dan lain sebagian. 

Sehingga dapat dipahami bahwa sifat arsip memiliki 

keterkaitan, jika seorang alumni memperlihatkan legalisir 

ijazahnya, maka nama dan nomor induk atau nomor seri ijazah juga 

tercatat di dalam sekolah atau di portal Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan baik itu di pusat atau di daerah. Dengan kata lain, 

pihak yang berkepentingan mendapatkan rekomendasi sesuai 

dengan keterkaitannya terhadap sejumlah arsip yang hendak 

dibutuhkan. Dengan kata lain, pihak yang berkepentingan 

memerlukan privikasi tahap kedua.  

Dengan sistem rekomendasi tersebut, diharapkan pengguna 

banyak menemukan sejumlah arsip yang memiliki keterkaitan 

untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam menetapkan suatu 

keputusan. Dengan demikian, efektivitas pekerjaan dan akurasi 

penggunaan teknologi informasi secara umum dapat memudahkan 

pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.  

Dengan demikian, pengelolaan arsip sekolah secara 

elektronik memiliki karakteristiknya sendiri seperti struktur fisik dan 

logik yang dimiliki, dengan struktur fisik yang dimiliki tidak dapat 

langsung dilihat dan untuk penggunaannya selalu memerlukan 

sistem komputer untuk dapat “membaca” struktur fisiknya. dari 

ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa salah satu ciri arsip di era 

4.0 memerlukan komputer dalam pengolahannya. 

Kebutuhan terhadap komputer mengharuskan penyesuaian 

dengan protokol anggaran yang dimiliki oleh sekolah. Sebab biaya 

yang ditimbulkan juga membutuhkan anggaran yang cukup tinggi. 

Tidak dapat dipungkiri, revolusi digital maju dengan pesat dan tata 

kelola arsip di sekolah harus dipacu untuk mengimbangi 

kecanggihan teknologi saat ini. Oleh karena itu kata kunci yang 

tepat untuk era 4.0 ialah kolaborasi. 

Dari penjelasan di atas, kesimpulan yang dapat diambil ialah 

konsep Big Data dalam pengelolaah arsip di sekolah dengan 

menggunakan analisis model data besar 3V (Volume, Variety, 

Velocity) menunjukkan bahwa pengelolaan arsip di sekolah telah 

memenuhi model big data. Artinya, pengelolaan arsip sekolah 

secara elektronik memiliki karakteristiknya sendiri seperti struktur 

fisik yang dimiliki, dengan struktur fisik yang dimiliki tidak dapat 

langsung dilihat sehingga untuk penggunaannya selalu 
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memerlukan sistem komputer untuk dapat “membaca” struktur 

fisiknya. dari ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa salah satu ciri 

arsip di era 4.0 memerlukan komputer dalam pengolahannya. 

Kebutuhan terhadap komputer mengharuskan penyesuaian 

dengan protokol anggaran yang dimiliki oleh sekolah. Sebab biaya 

yang ditimbulkan juga membutuhkan anggaran yang cukup tinggi. 

Tidak dapat dipungkiri, revolusi digital maju dengan pesat dan tata 

kelola arsip di sekolah harus dipacu untuk mengimbangi 

kecanggihan teknologi saat ini. Oleh karena itu kata kunci yang 

tepat untuk era 4.0 ialah kolaborasi. 

Selain arsip yang merupakan bagian dari sub sistem 

administrasi tata usaha, kegiatan administrasi di sekolah juga 

melaksanakan tugas administrasi hubungan sekolah dengan 

masyarakat. Tugas tersebut, juga memerlukan perhatian penuh 

khusus menghadapi pandemi covid 19 yang menjadi permasalahan 

pokok yang dihadapi oleh seluruh dunia.  

Oleh karena itu, penulis akan menyajikan studi kasus tentang 

kegiatan administrasi di sekolah khususnya di bidang administrasi 

hubungan sekolah dengan masyarakat, di saat pandemi covid 19 

menjadi permasalahan bersama khususnya di bidang pendidikan 

yang melumpuhkan semua aktivitas. 

2. Hubungan Sekolah dan Masyarakat di Masa Covid 19 

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi praktik pendidikan di sekolah, karena di dalamnya 

terdapat hubungan yang sering “dimaknai” sebagai hubungan 

sekolah dengan masyarakat, kemudian direpresentasikan ke dalam 

organisasi yang dikenal dengan nama komite sekolah. Dengan 

demikian, konsekuensi hubungan sekolah dan masyarakat menjadi 

bentuk hubungan kerja sama untuk meningkatkan kualitas dan 

layanan pendidikan.  

Kualitas dan layanan pendidikan menjadi tolak ukur 

keberhasilan hubungan kerja sama tersebut, dengan kata lain 

organisasi sekolah yang berada di tengah-tengah masyarakat 

merupakan milik dan tanggung jawab masyarakat, sehingga 

hubungan kerja sama antara keduanya perlu lebih ditingkatkan. 

Dalam sudut pandang manajemen, organisasi sekolah merupakan 

bentuk organisasi yang kompleks karena melibatkan beberapa 

kelompok yang memiliki kesamaan kepentingan. D. Permadi dan D. 

Arifin menyebutkan beberapa kelompok yang di maksud ialah 
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“Orang tua siswa, perwakilan peserta didik (hanya untuk SMU dan 

SMK), perwakilan guru, kepala sekolah, perwakilan tokoh 

masyarakay (Ustadz, budayawan, pemuka adat dan praktisi 

pemerhati pendidikan), perwakilan masyarakat dari institusi (lurah, 

camat dan pejabat setempat yang dalam wilayah sekolah) dan 

perwakilan dinas pendidikan” (Permadi & Arifin, 2010). 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Riva Yullanda dan 

Hanif Alkadri pada tahun 2019 dengan judul “Pengaruh Hubungan 

Sekolah Dengan Masyarakat Terhadap Kemajuan Sekolah” 

menyimpulkan bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat 

sangat berpengaruh terhadap kemajuan sekolah, tanpa 

masyarakat tidak akan bisa berjalan dan begitu sebaliknya 

masyarakat akan buta terhadap pendidikan jika tidak ada sekolah 

sebagai wadah pendidikan (Yullanda, 2019). 

Hasil penelitian tersebut belum dapat digeneralisasikan, 

dimasa pandemi Covid 19 dampak yang telah ditimbulkan 

membawa pengaruh besar ke semua sektor termasuk sektor 

pendidikan. Dalam dunia pendidikan bukan cuma guru dan tenaga 

pendidik yang menjadi aktor penting masyarakat juga ikut terlibat 

dalam menyukseskan tujuan pendidikan, melalui jalur koordinasi 

langsung yang dibangun menjadi tidak lagi memungkin di masa 

pandemi covid 19.       

Fenomena tersebut seolah-olah menimbulkan kesenjangan 

hubungan sekolah dengan masyarakat yang seharusnya tidak perlu 

terjadi, sementara pelaksanaan pendidikan yang berbasis 

manajemen lebih diarahkan kepada upaya peningkatan partisipasi 

masyarakat. Partisipasi tersebut berbentuk hubungan kerja sama 

yang bertujuan untuk memadukan sarana-prasarana yang dimiliki 

sekolah dengan yang dimiliki masyarakat.     

Sarana-prasarana yang dimiliki masyarakat memberikan 

“pengalaman awal” kepada peserta didik untuk melatih 

kemampuan dan keterampilan kerjanya sebelum masuk ke dalam 

pasar tenaga kerja. Namun setelah wabah covid 19 menyebar 

pengalaman tersebut menjadi pengalaman baru dengan protokol 

kesehatan yang diberlakukan di setiap instansi sebagai lokasi atau 

tempat untuk membentuk “pengalaman awal” tersebut. 

Berdasarkan penjelasan di atas, salah satu solusi yang 

ditawarkan untuk keluar dari permasalahan tersebut ialah 

optimalisasi pengelolaan manajemen komunikasi secara tepat 
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kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyukseskan 

tujuan pendidikan di masa pandemi covid 19. 

a) Perubahan Organisasi Sekolah di Era Pandemi Covid 19 

Penyebaran wabah covid 19 masih berlangsung hingga saat 

ini, sejauh ini jumlah kasus baru covid 19 masih terus meningkat. 

Di Indonesia sendiri menunjukkan ada 1,066,313 kasus yang 

dikonfirmasi positif covid 19 dan 29,728 telah meninggal 

(Worldometer, 2021). Dari jumlah yang tidak sedikit tersebut, 

banyak negara mengeluarkan kebijakan lockdown yang bertujuan 

untuk mengurangi penyebaran virus covid 19.  

Di Indonesia sendiri kebijakan lockdown dimodifikasi dengan 

nama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Aturan 

pelaksanaan PSBB diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 

Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan 

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Intinya kedua aturan tersebut, 

mengatur bagaimana strategi pemerintah dalam menangani 

penyebaran covid 19 di Indonesia.  

Lewat konferensi pers yang dilakukan pada hari kamis 21 mei 

2020 dipimpin langsung oleh Bapak Suharso Monoarfa Menteri 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dengan menghadirkan Dr. N. 

Paranietharan dari WHO Representative to Indonesia dan dr. Panji 

Fortuna Hadisoemarto dari Tim Pakar Gugus Tugas COVID-19, 

bertujuan untuk merumuskan secara bersama protokol masyarakat 

produktif dan aman caovid 19 menuju normal baru (Kemenkominfo, 

2020). 

Hasil penelitian yang di lakukan oleh Andrian Habibi 

menyimpulkan bahwa normal baru merupakan perilaku individu 

dalam masyarakat yang diakibatkan usainya penyebaran covid 19 

(Habibi, 2020). Sementara yang dilansir dari kompos.com 

menyebutkan bahwa Badan Pengembangan dan Pembinaan 

Bahasa Kemendikbud Republik Indonesia menggunakan istilah lain 

normal baru yaitu kenormalan baru yang menunjukkan suatu 

kondisi atau keadaan normal yang baru (Adit, 2020). 

Penelitian yang dilakukan oleh Andreas Rudiyanto dan Eko 

Sugiarto menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

“kenormalan baru” atau “normal baru” memiliki makna yang sama 

yaitu menunjuk pada suatu keadaan atau situasi, keadaan atau 
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situasi tersebut digambarkan dengan penggunaan masker ketika 

harus keluar rumah atau berinteraksi dengan individu lain yang 

status kesehatannya tidak diketahui, kemudian mewajibkan untuk 

selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau 

menggunakan cairan handsanitizer, selain itu menjaga jarak 

minimal satu meter dengan individu lain juga menghindari 

kerumunan atau keramaian, serta menjaga daya tahan tubuh 

dengan selalu memperhatikan perilaku hidup sehat (Rudiyanto & 

Sugiarto, 2020). 

Hal tersebut telah sering dipraktikkan oleh setiap individu 

dalam masyarakat, bahkan untuk menjaga jarak sudah menjadi 

kebiasaan baru yang tanpa disadari dilakukan oleh setiap individu 

dalam masyarakat, perilaku yang dilakukan tanpa sadar dapat 

dimaknai sebagai kebiasaan, kebiasaan yang dimunculkan dari 

aktivitas yang dilakukan secara terus menerus. Namun seberapa 

sering aktivitas tersebut dilakukan sehingga menjadi suatu 

kebiasaan, beberapa ahli kemudian berbeda dalam menyebutkan 

jumlahnya. 

Menurut Maltz aktivitas yang dilakukan selama 21 hari dapat 

menjadi kebiasaan pada setiap individu dalam masyarakat (Maltz, 

n.d.). Jadi kebiasaan menjaga jarak yang diterapkan oleh 

Pemerintah Indonesia sudah melebihi 21 hari semenjak 

diberlakukannya kebijakan PSBB pada tanggal 31 Maret 2020. 

Dalam bidang pendidikan beberapa agenda new normal di 

sekolah telah dipersiapkan seperti penyediaan tempat cuci tangan 

dan hand sanitizer, selanjutnya alat pemeriksaan suhu tubuh, 

penataan kelas, penyemprotan desinfektan, pengaturan jadwal 

kegiatan belajar mengajar dan surta keteran isolasi mandiri dari 

rumah sakit. 

Beberapa agenda tersebut menjadi fokus perhatian buat para 

kepala sekolah untuk tetap berinovasi dalam menggerakkan 

seluruh sistem pendidikan agar mutu pendidikan tetap diutamakan 

dan selalu terjaga, pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Nur Hazizah menyimpulkan bahwa kualitas dan 

mutu pendidikan dapat terlaksana dengan baik di masa normal 

baru, jika kelapa sekolah sekolah pimpinan organisasi mampu 

mengambil kebijakan yang tepat dan bijaksana (Hazizah, 2020). 

Dalam mengeluarkan kebijakan diperlukan sebuah 

koordinasi dari beberapa pihak, hal tersebut menandakan adanya 

distribusi wewenang. Menurut Max Weber dalam Muhtar Latif istilah 
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wewenang adalah kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu 

yang diterima secara formal oleh setiap anggota organisasi (Latif & 

Latief, 2018). 

Dengan kata lain wewenang yang telah didesain, kemudian 

didistribusikan untuk dijalankan sehingga tujuan dapat tercapai. 

Jadi setiap wewenang yang telah didistribusikan menjadi keharusan 

untuk dilaksanakan. Dalam proses pelaksanaan tersebut, 

dibutuhkan koordinasi dan kerja sama, setiap koordinasi dan kerja 

sama yang dilakukan sesuai dengan rencana yang disusun dan 

dikendalikan oleh pimpinan. 

b) Dimensi Perubahan dalam Organisasi Sekolah 

Pandemi covid 19 yang dihadapi saat ini menghadirkan 

perubahan yang cukup besar dalam pelaksanaan kegiatan 

organisasi, setiap pelaksanaan kegiatan dalam organisasi mulai 

dilaksanakan secara online dengan memanfaatkan jaringan 

internet dan kecanggihan teknologi. Jadi keberadaan covid 19 

membuat perilaku individu dalam masyarakat menjadi berbeda dari 

sebelumnya. 

Menurut Yusup Suwandono dan Vivie Vijaya menyebutkan 

bahwa perubahan dalam organisasi dapat dikelola dengan baik, 

seperti memotivasi setiap anggota dalam organisasi untuk aktif 

berkomunikasi dan berpartisipasi selama proses perubahan 

tersebut melewati masa transisi dari situasi saat ini menuju situasi 

yang diharapkan di masa yang akan datang (Suwandono & Laksmi, 

2019). 

Penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa setiap perubahan 

dalam organisasi harus direspon dengan pengelolaan secara 

manajemen, pengelolaan secara manajemen menandakan bahwa 

organisasi harus selalu siap menghadapi perubahan. Setiap 

perubahan yang terjadi disebabkan oleh dua  

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Rifa’i, 

beliau menyimpulkan bahwa organisasi harus mengalami 

perubahan dan perkembangan demi tercapainya tujuan organisasi 

(Rifa’i, n.d.) Perubahan tersebut kadang terjadi secara terencana 

dan tidak terencana, perubahan yang terencana tergolong ke dalam 

perubahan yang relatif mudah untuk dikelola, sebaliknya 

perubahan yang tidak direncana hanya dapat disikapi dengan cara 

mengikuti arus perubahan itu sendiri secara rasional. 
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Kaitannya dengan penyebaran virus covid 19, perubahan 

yang terjadi termasuk ke dalam kategori perubahan yang tidak 

direncanakan, sehingga memaksa setiap organisasi untuk merevisi 

perencanaan yang telah dilakukan. Selain itu, target pencapaian 

harus lebih realistis sebagai akibat penyebaran virus covid 19. 

Penjelasan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Muhyiddin yang menyimpulkan bahwa penanganan pandemi covid 

19 mengubah rencana yang bersifat strategis di berbagai sektor 

yang telah dipersiapkan salah satunya adalah perubahan proses 

kerja (Perencanaan et al., 2020). 

Perubahan proses kerja yang dilakukan di setiap satuan kerja 

menerapkan dua mekanisme pertama melaksanakan tugas 

pekerjaan di kantor yang mengacu pada aturan perundang-

undangan di bidang kepegawaian, kedua melaksanakan tugas atau 

pekerjaan di rumah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

di bidang kepegawaian. Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(PANRB) Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai 

Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru. 

Jadi, pandemi covid 19 secara nyata membawa perubahan 

dalam organisasi, setiap perubahan membutuhkan adaptasi, dalam 

proses adaptasi tersebut terkadang menunjukkan berbagai macam 

hambatan khususnya pada masalah yang bersifat strategis. 

Dibidang pendidikan misalnya, organisasi sekolah harus lebih peka 

terhadap perubahan yang diakibatkan penyebaran virus covid 19, 

salah satunya bentuknya nyata yang harus dilakukan oleh 

organisasi sekolah ialah kemauan untuk membuka diri. 

Yang dimaksud dengan kemauan untuk membuka diri 

tersebut ialah kembali membangun hubungan koordinasi dengan 

masyarakat, jika sekolah tidak lagi membangun hubungan 

koordinasi dengan masyarakat maka akan menjadi bom waktu yang 

tidak disadari akan meledak kapan saja, hal tersebut pastinya akan 

membawa dampak pada masa depan anak-anak yang hidup 

berdampingan dengan covid 19. 

Beberapa agenda new normal untuk sekolah mulai 

dipersiapkan dan mulai dilaksanakan seperti penyediaan tempat 

cuci tangan dan hand sanitizer. Namun, masih banyak kalangan 

yang masih menyatakan pro dan kontra terhadap wacana tersebut. 

Tidak dapat dipungkiri istilah pro dan kontra tetap selalu ada, hal 
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tersebut bukan berarti organisasi harus selalu berada di zona 

nyaman. 

Rheinald Kasali juga mengakui bahwa tidak ada organisasi 

yang harus berada terus di zona nyaman, jika organisasi terus 

berada pada zona nyaman maka yakin dan pasti organisasi tersebut 

akan kehilangan segmen pasarnya. Jika organisasi kehilangan 

segmen pasar maka organisasi harus berani membuang produk 

yang tidak lagi memiliki segmen pasar, untuk itu organisasi 

memerlukan inovasi untuk menghasilkan produk baru untuk dapat 

merebut segmen pasar (Kasali, 2019). 

Kesimpulan dari pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa 

organisasi sekolah sebaiknya tidak berada pada zona nyaman, hal 

tersebut dibuktikan dengan dikeluarkannya Keputusan Bersama 

Empat Kementerian tentang Panduan Penyelenggaraan 

Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di 

Masa Pandemi covid 19. 

Dari keputusan empat Kementerian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pemerintah melalui gugus tugas percepatan 

penanganan covid 19 telah menandai daerah yang dilarang 

melakukan tatap muka di sekolah dengan warna kuning, oranye 

dan merah. Sementara yang berwarna hijau adalah daerah yang 

dibenarkan melakukan tatap muka di sekolah meskipun dengan 

persyaratan yang ketat dan harus menjadi perhatian wajib. 

Penelitian yang dilakukan oleh Taufik dan Hardi Warsono 

merangkum beberapa daftar kesiapan kepala satuan pendidikan 

berdasarkan protokol kesehatan, jika sekolah dalam daerah 

tertentu dinyatakan masuk dalam zona hijau. Daftar Kesiapan 

Kepala Satuan Pendidikan Berdasarkan Protokol Kesehatan 

No Daftar Periksa Kesiapan Satuan Pendidikan Sesuai 

Protokol Kesehatan Kemenkes 

1 Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan yang terdiri 

dari toilet yang bersih, sarana cuci tangan dengan air 

mengalir serta ketersediaan sabun atau cairan pembersih 

tangan dan dilakukan penyemprotan disinfektan. 

2 Mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan seperti 

puskesman, klinik, rumah sakit dan lain sebagainya 
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3 Tersedianya area wajib masker kain atau masker tembus 

pandang bagi  

4 Memiliki alat pengukur suhu tubuh 

5 Melakukan pemetaan terhadap warga didik yang tidak 

boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan seperti 

memiliki kondisi medis yang tidak terkontrol, selanjutnya 

tidak memiliki akses transportasi yang memungkin 

penerapan jaga jarak dan memiliki riwayat dari daerah yang 

memiliki potensi penyebaran virus covid 19 atau riwayat 

kontak dengan orang yang terkonfirmasi positif covid 19 

dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari. 

6 Membuat kesepakatan bersama komite sekolah terkait 

kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan 

pendidikan dan tetap menerapkan protokol kesehatan. 

Sumber: Keputusan Bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri 15 

Juni 2020 (Taufik, 2020) 

Keputusan di atas pada intinya organisasi sekolah yang 

melakukan tatap muka dengan peserta didiknya harus memenuhi 

seluruh daftar ceklis di atas, jika salah satu daftar ceklis di atas 

tidak terpenuhi maka proses pelaksanaan pembelajaran tetap 

dilakukan secara daring. Berdasarkan hal tersebut, perubahan yang 

disebut dengan new normal masih memerlukan tahapan dan 

perencanaan yang tidak secara drastis, sehingga setiap individu di 

dalam masyarakat yang terkena perubahan harus dilibatkan dalam 

proses perencanaan perubahan. 

Secara teori Kurt Lewin menyebutkan bahwa perubahan 

dapat dibedakan ke dalam tiga tahapan adapun tahapan yang 

dimaksud ialah tahap unfreezing, moving dan refreezing 

(Suwandono & Laksmi, 2019). Pada tahap unfreezing, tahap ini 

merupakan tahap persiapan sebelum perubahan itu dilakukan, 

seperti yang dilakukan oleh pemerintah melalui gugus tugas 

percepatan penanganan covid 19 telah menetapkan beberapa zona 

yang dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka di 

satuan pendidikan dan tetap melakukan pembelajaran dari rumah 

sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan 

dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan 

Surata Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan 
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Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat 

Penyebaran Corona Virus Disease 2019, kemudian Keputusan 

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020 

tentang Panduan Kurikulum Darurat pada Madrasah dan Surat 

Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 657 Tahun 2020 

tentang Upaya Pencegahan Penyebaran COVID 19 di Lingkungan 

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (Kemendikbud, 2020). 

Tahap kedua ialah tahap moving atau tahap bergerak atau 

bisa juga disebut tahap transisi. Pada tahap ini informasi itu penting 

untuk dianalisis seperti apa bentuk perubahan yang harus 

dilakukan, kaitannya dengan artikel ini ialah pemerintah melalui 

gugus tugas percepatan penanganan covid 19 telah melakukan 

beberapa upaya menganalisis berbagai dampak yang ditimbulkan 

dari penyebaran corona virus disease 2019, sehingga 

ditetapkanlah upaya baru atau kebiasaan baru seperti 

menggunakan masker, selalu mencuci tangan di air mengalir 

dengan menggunakan sabun atau cairan pembersih. 

Tahap ketiga ialah tahap refreezing atau tahap penguatan 

terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan sehingga perubahan 

atau new normal dapat berjalan dengan baik, dinamis serta stabil. 

Seperti upaya pemerintah dengan mengeluarkan pedoman protokol 

kesehatan. Teori perubahan dari Kurt Lewin di atas, dapat 

disimpulkan bahwa organisasi sekolah di Indonesia telah memasuki 

era new normal melalui tahapan-tahapan yang sistematis. 

c) Dimensi Perubahan dalam Sistem Kerja 

Perubahan dalam organisasi secara otomatis mempengaruhi 

perubahan sistem kerja, sebelum covid 19 menyebar setiap 

pekerjaan dilakukan di kantor dengan mengikuti sistem kerja yang 

berlaku seperti ketentuan jam kerja. Setelah covid 19 menyebar 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 67 Tahun 

2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara 

dalam Tatanan Normal Baru. 

Dalam surat edaran tersebut menyebutkan bahwa 

pengaturan jumlah pegawai yang dapat melaksanakan tugas 

kedinasan di kantor maupun di rumah berdasarkan zona risiko yang 

dikeluarkan oleh gugus tugas percepatan penanganan covid 19. 
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Jika zona risiko dikategorikan tidak terdampak atau tidak ada kasus 

maka jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di 

kantor paling banyak 100%, sementara zona risiko yang 

dikategorikan rendah jumlah pegawai yang bertugas di kantor 

paling banyak 75%, selanjutnya jika zona risiko dikategorikan 

sedang maka jumlah pegawai yang bertugas di kantor paling banyak 

50%. Kemudian zona risiko yang dikategorikan tinggi maka jumlah 

pegawai yang bertugas di kantor paling banyak 25%. 

Pelaksanaan sistem kerja dapat dilaksanakan secara 

fleksibilitas yang terdiri dari pelaksanaan tugas di kantor dan 

pelaksanaan tugas di rumah. Dalam penentuan pelaksanaan tugas 

di rumah ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan seperti jenis 

pekerjaan pegawai, hasil penilaian kinerja pegawai, kompetensi 

pegawai dalam mengoperasikan sistem dan teknologi informasi, 

laporan disiplin pegawai, kondisi kesehatan pegawai, tempat tinggal 

pegawai yang berada di wilayah dengan penetapan PSBB, kondisi 

kesehatan keluarga pegawai, riwayat perjalanan dalam negeri, 

riwayat interaksi pegawai dengan penderita yang terkonfirmasi 

positif covid 19, efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan unit 

organisasi. 

Selain yang disebutkan di atas, dukungan sumber daya 

manusia juga menjadi salah faktor yang perlu dipertimbangkan 

untuk mendukung infrastruktur penyesuaian tatanan normal baru. 

Menurut Prasojo dalam menghadapi perubahan situasi new normal 

ada lima komponen utama perubahan yang perlu diperhatikan yaitu 

perubahan ruang kerja yang fleksibel dan berjejaring, penyiapan 

infrastruktur dan pembelajaran yang memungkinkan kantor virtual 

dan digital dapat diterapkan, selanjutnya kemampuan dalam 

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

berinteraksi di new normal, sehingga kualitas sumber daya manusia 

sangat dibutuhkan untuk berkompetensi mengelola ruang kerja 

baru yang dimiliki (Prasojo, 2020). 

Perubahan sistem kerja memperngaruhi perubahan ruang 

kerja dan pada akhirnya merubah paradigma menjadi lebih efektif 

dan efisien, selama pandemi covid 19 sumber daya manusia yang 

dimiliki oleh organisasi sekolah tetap melaksanakan pekerjaannya 

meskipun harus berdampingan dengan covid 19 sesuai dengan 

aturan yang berlaku. Sehingga dari penjelasan di atas, perubahan 

ke arah new normal dapat menjadi kebiasaan baru bagi 

masyarakat.  
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Fenomena dari sebuah perubahan tetap menghadirkan 

hikmah dan pelajaran baru dalam kehidupan masyarakat, sehingga 

masyarakat tidak perlu merasa kaget terhadap perubahan yang 

hadir dikemudian hari sebagai bagian dari pembiasaan penerapan 

protokol kesehatan telah dilakukan. 

d) Inovasi Hubungan Sekolah dan Masyarakat 

Konsep inovasi dalam teori administrasi dapat diaplikasikan 

dalam dunia pendidikan untuk membantu mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional, seperti yang dirangkum oleh Mukhtar latif 

dalam bukunya Teori Manajemen Pendidikan yang menyebutkan 

tata cara penerapan manajemen di sekolah yaitu: 

Elemen Manajemen Keterangan 

Perencanaan Merencanakan apa yang akan 

dilaksanakan sekolah dalam 

meningkatkan kualitasnya berdasarkan 

sumberdaya yang ada, bersifat fleksibel, 

berkelanjutan dan membuat perkiraan 

dalam bentuk harian, mingguan, 

bulanan, tahunan, lima tahunan atau 

sepuluh tahunan. 

Pengorganisasian Menempatkan sesuatu sesuai dengan 

kemanfaatan dan fungsinya masing-

masing sesuai dengan komposisinya 

dalam perspektif pencapaian tujuan 

bersama. 

Perintah Di sini, kepala sekolah harus memiliki 

pengetahuan yang jelas tentang 

kelebihan dan kekurangan para staffnya 

dan perlu mengadakan pertemuan rutin 

untuk mensinergikan keinginan dan 

tujuan bersama. 

Koordinasi Koordinasi yang dimaksud adalah 

bertujuan untuk memastikan bahwa 

segala sesuatu berjalan sebagai mana 

mestinya. 

Kontrol Kontrol dalam hal ini adalah untuk 

menemukan kelemahan dan kesalahan 

yang mungkin bisa terjadi dalam 
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pelaksanaan, yang mana penemuan-

penemuan ini dijadikan sebagai 

tindakan pencegahan/antisipasi 

gagalnya pencapaian tujuan. 

Tabel. 4.1 Elemen-Elemen Manajemen di Sekolah (Latif & Latief, 2018) 

Setiap elemen-elemen manajemen yang diterapkan di 

sekolah memiliki pengaruh satu sama lain, jika salah satu elemen 

manajemen tidak berfungsi maka kegiatan dalam organisasi 

sekolah tidak dapat dilaksanakan. Jadi proses kerja dari setiap 

elemen-elemen manajemen di atas, bekerja secara sistematis. 

Pengorganisasian tidak akan berjalan baik jika tidak melalui 

perencanaan. 

Setiap perencanaan yang telah dibuat, maka selanjutnya 

dilakukan pengorganisasian. Setiap kegiatan yang diorganisasikan 

membutuhkan arahan dan koordinasi tujuannya untuk memastikan 

segala sesuatu yang telah direncanakan, berjalan sebagaimana 

mestinya, Jadi, salah satu bentuk koordinasi yang dimaksud dapat 

berupa instruksi pimpinan kepada anggota dalam organisasi. 

Konsep tersebut di atas idealnya dapat diterapkan pada 

situasi sebelum pandemi covid 19 menyebar, salah satu inovasi 

yang perlu diperhatikan ialah bagaimana organisasi sekolah dapat 

bertahan dan dapat meningkatkan kinerjanya memberikan 

pelayanan kepada peserta didik dan masyarakat pada umumnya. 

Menurut Farazmand inovasi dapat menjadi bagian penting 

dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi (Farazmand & 

Carter, 2004). Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh Roger yang mangatakan bahwa inovasi dapat 

dimaknai sebagai sebuah gagasan yang dapat diasosiasikan baru 

oleh beberapa individu (Models, 2009). Dari penjelasan tersebut, 

dapat dipahami bahwa inovasi dapat artikan sebuah temuan baru 

atau proses adopsi dari temuan lain yang memiliki unsur penting 

dalam penyelenggaran sebuah sistem organisasi. 

Pengalaman selama 11 bulan covid 19 menyebar di 

Indonesia, seharusnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

telah mengeluarkan inovasi untuk diterapkan oleh organisasi 

sekolah. Jadi istilah inovasi pada kondisi saat ini, sedapatnya 

menjadi keniscayaan atas keinginan organisasi untuk 

melaksanakan tujuannya khususnya organisasi yang memberikan 
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pelayanan yang berkualitas meskipun harus berdampingan dengan 

pandemi covid 19. 

Di balik inovasi tersebut terdapat harapan dan kebutuhan 

masyarakat khususnya dibidang pendidikan. Salah satu bentuk 

inovasi yang dapat dibuktikan dilapangan ialah inovasi pelayanan 

secara online dan inovasi pelayanan secara offline. Pada perspektif 

pelayanan secara online di beberapa daerah masih susah untuk 

melakukan pelayanan secara online. Karena disebabkan 

terbatasnya layanan internet, sehingga mengharuskan pelayanan 

dilakukan secara offline. 

Pelayanan secara offline tetap mengedepankan protokol 

kesehatan, meskipun penerapan salah satu protokol kesehatan 

yaitu jaga jarak membuat pelayanan memakan waktu lama. Yang 

seharusnya pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu sehari 

dengan situasi pandemi covid 19 pelayanan dapat memakan waktu 

dua hari atau lebih. Keterlambatan pelayanan tersebut, merupakan 

salah satu contoh yang segera membutuhkan inovasi. 

Pada saat penerapan sistem kerja dari rumah, salah satu 

bentuk inovasi yang dapat dibuktikan dilapangan ialah penerapan 

aplikasi layanan elektronik seperti zoom meeting, ruang guru, 

google class dan masih banyak lainnya. Jadi kehadiran aplikasi 

layanan elektronik tersebut merupakan salah satu bentuk inovasi 

dimasa pandemi covid 19 yang menunjukkan bahwa pelayanan 

kepada masyarakat diterapkan melalui sistem online. 

Berdasarkan hasil kajian terhadap beberapa literatur di atas, 

penulis menyimpulkan bahwa “new normal manajemen hubungan 

sekolah dan masyarakat” merupakan era baru yang masih 

memerlukan adaptasi dalam menerapkan protokol kesehatan. 

Proses adaptasi dilakukan dari kebiasaan yang dilakukan tanpa 

sadar dan telah disepakati secara bersama. Dalam kurun waktu 21 

hari atau 66 hari untuk membentuk kebiasaan baru tersebut 

menjadi kebiasaan new normal. 

Penyebaran covid 19 saat mengharuskan inovasi dalam 

berbagai bentuk pelayanan di organisasi sekolah, berbagai inovasi 

tersebut diantaranya layanan berbasis online dan layanan berbasis 

offline dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Sehingga 

kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat juga tetap terjaga 

meskipun hidup berdampingan dengan covid 19. 



37 
 

 
 

Yuspiani 

Selain tugas administrasi yang mengatur hubungan sekolah 

dengan masyarakat ada juga tugas administrasi di sekolah yang 

mengatur tentang keuangan.  

3. Administrasi Keuangan Sekolah 

Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan merupakan salah 

satu aspek penting dalam pembangunan manusia, oleh karena itu 

dibutuhkan dukungan dan kesiapan dari aspek keuangan. 

Dukungan dan kesiapan dari aspek keuangan sama pentingnya 

dengan dukungan dan kesiapan dari aspek sumber daya manusia. 

Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 

Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 46 ayat 1 dan pasal 49 ayat 3, 

telah mengisyaratkan bahwa dukungan keuangan menjadi 

tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah 

daerah dan masyarakat yang diberikan dalam bentuk hibah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UMUM, n.d.). 

Salah satu bentuk tanggung jawab dari pemerintah ialah 

mengalokasikan anggaran ke sektor pendidikan, seperti yang 

dikutip dalam Tribunnews.com yang menyebutkan bahwa 

pemerintah menyiapkan anggaran pendidikan Rp. 550 Triliun di 

tahun 2021 (Fahlevi, 2021a). Angka tersebut mengalami kenaikan 

sebesar 7,64% dari tahun 2020 yang mencapai Rp. 508 Triliun, 

sementara di tahun 2019 pemerintah menyiapkan anggaran 

pendidikan sebesar Rp. 487,9 triliun, angka ini juga mengalami 

kenaikan sekitat 9,86% dari tahun 2018 (Widya Nur, 2019). 

Peningkatan anggaran tersebut diharapkan dapat meningkatkan 

mutu dan kualitas pendidikan. 

Dari penjelasan tersebut, seharusnya bisa menjawab 

pertanyaan mengapa biaya pendidikan yang dirasakan oleh setiap 

orang tua terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 

Seperti yang dilansir di salah portal berita online yang menyebutkan 

bahwa untuk anggaran dana pendidikan, orang tua harus 

mempersiapkan uang pangkal sekolah, SPP dan uang tahunan 

(Ramadhani, 2019). Dari penjelasan tersebut, secara tidak 

langsung mengakui bahwa biaya pendidikan menjadi salah satu 

pengeluaran terbesar bagi masyarakat.  

Dalam kenyataannya, biaya pendidikan yang telah disiapkan 

oleh setiap orang tua umumnya dikeluarkan dalam jumlah banyak 

setiap tahun ajaran baru. Beberapa variabel yang secara tidak 

langsung mempengaruhi komponen biaya pendidikan, seperti biaya 
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perlengkapan sekolah, SPP/uang pangkal dan lain sebagainya. Dari 

penjelasan tersebut, secara tidak langsung menunjukkan bahwa 

pendidikan merupakan kemewahan yang dipertontonkan. 

Sebenarnya istilah kemewahan tersebut, jika dimaknai 

secara positif dapat diartikan sebagai kualitas, jadi untuk 

mendapatkan pendidikan yang berkualitas dibutuhkan biaya yang 

tidak sedikit. Dari penjelasan tersebut, seperti apa diskripsi satuan 

biaya pendidikan khususnya biaya sarana dan prasaranan di 

sekolah dasar yang berada di Kelurahan Manggala Kota Makassar. 

1. Konsep Biaya Pendidikan 

Istilah biaya umumnya dipahami sebagai pengeluaran yang 

diukur dengan uang untuk mencapai tujuan tertentu, sementara 

menurut Charles T. Horngren, dkk biaya didefinisikan sebagai suatu 

sumber daya yang dapat dikorbankan untuk mencapai tujuan 

tertentu (Horngren et al., 2008). Yang dimaksud dengan sumber 

daya tersebut ialah sumber daya pendidikan dan yang dimaksud 

dengan sumber daya pendidikan tersebut disebutkan dalam pasal 

1 ayat 23 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ialah sumber 

daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam 

penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, 

masyarakat, dana, sarana dan prasarana (UMUM, n.d.). 

Setiap sumber daya pendidikan tersebut di atas dapat 

dikategorikan sebagai variabel input untuk menghasilkan output, 

hubungan keduanya bersifat kausalitas pada setiap kegiatan 

pendidikan di sekolah. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan pastilah 

memiliki hasil (output) dan hasil dari kegiatan pendidikan ialah 

lulusan, untuk menghasilkan satu orang lulusan berapa biaya yang 

harus disediakan. Dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) 

menyebutkan bahwa setiap tahun ajaran baru biaya pendidikan 

terus mengalami kenaikan sebesar 10 persen, sementara lembaga 

ZAP Finance menyebutkan bahwa biaya pendidikan mengalami 

kenaikan sebesar 20 persen per-tahunnya (Gewati, 2017). 

Besarnya biaya pendidikan didefinisikan ke dalam satuan 

biaya pendidikan, satuan biaya pendidikan menurut Nanang Fattah 

adalah biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk keperluan 

pendidikan di sekolah untuk satu orang peserta didik per-tahun 

anggaran (Fattah, 2017). Jadi yang dimaksud satuan biaya 

pendidikan ialah pengeluaran sekolah, sementara pengeluaran 

sekolah di dasarkan pada dua jenis biaya yaitu biaya operasional 

dan biaya modal. 
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Dalam penelitian yang dilakukan oleh Said Alwi menjelaskan 

bahwa biaya operasional ialah biaya yang diperlukan untuk 

mendidik peserta didik selama satu tahun, sementara biaya modal 

ialah biaya yang diperlukan untuk menyediakan atau menambah 

sarana prasarana (Alwi, 2017). Sementara dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Nanang Fattah menyebutkan bahwa salah satu 

analisis biaya pendidikan ialah dengan membandingkan biaya 

modal dan biaya operasional, dari perbandingan tersebut 

menghasilkan kebijakan pengurangan biaya pendidikan dan 

meningkatkan efisiensi (Fattah, 2008). 

Kemudian di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan pada 

pasal 62 pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya 

operasi dan biaya personal (Indonesia, 2005). Sementara dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan 

Pendidikan menyebutkan pada pasal 3 pembiayaan pendidikan 

terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, bantuan biaya pendidikan 

dan beasiswa (Kementerian Hukum, n.d.). Jadi kedua peraturan 

tersebut, menyebutkan istilah biaya investasi sebagai biaya satuan 

pendidikan. 

Dalam perspektif manajemen produksi, proses produksi yang 

dilakukan pada organisasi pendidikan tidak berbeda jauh dengan 

proses produksi pada perusahaan manufaktur, keduanya juga 

menggunakan istilah input dan output. transformasi dari input 

menuju output membutuhkan biaya investasi. Salah satu bagian 

dari biaya investasi yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2005 ialah penyediaan sarana dan prasarana, 

pengembangan sumber daya dan modal kerja tetap. 

Dalam perspektif ekonomi biaya investasi diekspresikan ke 

dalam bentuk aset, sementara istilah aset umumnya dipahami 

sebagai seluruh harta kekayaan yang dimiliki baik itu berupa harta 

benda atau kepemilikan. Namun menurut Muhammad Baqir 

menjelaskan aset atau aktiva adalah sesuatu yang memiliki 

manfaat ekonomis di masa yang akan datang karena transaksi yang 

dilakukan saat ini ataupun di masa lalu (Baqir, 2018). 

Jika dikaitkan dengan PP No. 19/2005 menunjukkan bahwa 

setiap transaksi yang dilakukan dimasa lalu atau sekarang seperti 

penyediaan sarana dan prasarana pendidikan semuanya memiliki 

nilai ekonomis di masa akan datang, sementara untuk 

pengembangannya dapat direpresentasikan dengan pengeluaran 
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uang dengan menghitung setiap peluang yang dapat dihasilkan. 

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Nanang Fattah memberikan 

contoh nilai waktu yang dimiliki oleh setiap guru yang dapat 

disamakan dengan gaji. 

Jadi penjelasan tersebut dapat diasosiakan dengan 

tunjangan atau sertifikasi yang diterima oleh guru, tunjangan atau 

sertifikasi untuk guru di aturan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 

2005 pada pasal 13 menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk 

peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidikan bagi 

guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan 

masyarakat (K. P. N. RI, 2019). 

Selanjutnya ketentuan mengenai anggaran peningkatan 

kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 pada pasal 14 

menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik 

dan sertifikasi pendidik bagi guru (INDONESIA, n.d.). Sementara 

untuk besaran anggaran dan beban yang ditanggung pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2003 pada pasal 49 menyebutkan bahwa dana 

pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan 

dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan 

minimal 20% dari APBD (UMUM, n.d.). 

Dari aturan tersebut, kenyataan dilapangan menunjukkan 

bahwa pemerintah telah menganggarkan 20% dari APBN ke sektor 

pendidikan. seperti yang dilansir dari salah satu portal berita online 

menyebutkan bahwa di tahun 2021 pemerintah mengalokasikan 

anggaran ke sektor pendidikan sebesar 20% dari APBN menjadi Rp. 

550 triliun. Namun dalam kesempatan yang sama Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengungkapkan 

bahwa anggaran pendidikan tersebut tersebar di alokasikan untuk 

mengelola pendidikan di setiap daerah dan Kementerian-

Kementerian lain yang mengurusi pendidikan (Fahlevi, 2021b). Dari 

anggaran yang dialokasikan ke setiap daerah dan anggaran yang 

dialokasi ke setiap kementerian lain yang mengurusi pendidikan. 

2. Mengukur Besarnya Alokasi Biaya Pendidikan 

Besarnya alokasi biaya pendidikan yang diperuntukkan untuk 

pemerataan kualitas pendidikan, menunjukkan besarnya nilai uang 
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dalam bentuk rupiah yang digunakan untuk kegiatan pendidikan di 

tingkat satuan pendidikan meskipun secara bertahap mengalami 

peningkatan alokasi setiap tahunnya. Data yang dikumpulkan oleh 

Badan Pusat Statistik (BPS) dari Kementerian Keuangan disajikan 

dalam bentuk tabel di bawah ini: 

ANGGARAN PENDIDIKAN 2016 – 2020 

(miliar rupiah) 

Komponen Anggaran Pendidikan 201

6 

20

17 

20

18 

20

19 

202

0 

LKP

P 

LKP

P 

LK

PP 

AP

BN 

APB

N 

1 Anggaran Pendidikan melalui 

Belanja Pemerintah Pusat 

131

,02

4.9 

13

7,5

60.

3 

14

4,

52

7.

8 

16

3,0

89.

7 

172,

226.

9 

2 Anggaran Pendidikan melalui 

Transfer Ke Daerah & Dana Desa 

234

,78

5.3 

25

8,0

41.

7 

27

2,

20

5.

6 

30

8,3

75.

4 

306,

857.

6 

  A DAU yang diperkirakan untuk 

anggaran pendidikan 

142

,08

7.6 

14

7,3

69.

2 

15

3,

22

8.

7 

16

8,8

33.

4 

166,

914.

7 

  B Dana Transfer Khusus 88,

073

.3 

10

5,8

89.

5 

11

4,

15

9.

0 

13

4,5

27.

6 

135,

992.

9 

    1 DAK Fisik 2,2

40.

8 

6,7

28.

1 

8,

81

1.

7 

16,

85

9.0 

18,7

84.6 

    2 DAK Non Fisik 85,

832

.5 

99,

16

1.4 

10

5,

34

7.

3 

11

7,6

68.

6 

117,

208.

3 

      a Tunjangan Profesi Guru  39,

167

.6 

49,

92

9.8 

55

,0

16

.7 

56,

86

7.2 

53,8

36.3 
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      b Dana Tambahan 

Penghasilan Guru  

820

.1 

94

2.9 

58

8.

0 

91

4.1 

698.

3 

      c Bantuan Operasional 

Sekolah 

43,

325

.4 

43,

54

5.9 

44

,3

67

.4 

51,

22

6.9 

54,3

15.6 

      d Bantuan Operasional 

Penyelenggaraan (BOP 

PAUD) 

2,2

81.

9 

3,2

48.

9 

3,

55

5.

9 

4,4

75.

5 

4,47

5.5 

      f Dana Peningkatan 

Pengelolaan Koperasi, 

UKM, & Ketenagakerjaan 

237

.5 

90.

2 

92

.2 

20

0.0 

200.

0 

      g Bantuan Operasional 

Kesetaraan 

- - - 1,5

48.

5 

1,47

7.2 

      h Bantuan Operasional 

Museum & Taman 

Budaya 

- - - 12

9.9 

141.

7 

      i Tunjangan Khusus Guru 

di Daerah Khusus 

- 1,4

03.

7 

1,

72

7.

1 

2,3

06.

4 

2,06

3.7 

  C Otsus yang diperkirakan untuk 

anggaran pendidikan 

4,6

24.

3 

4,7

83.

0 

4,

81

7.

9 

5,0

14.

5 

3,95

0.0 

3 Anggaran Pendidikan melalui 

Pengeluaran Pembiayaan 

5,0

00.

0 

10,

50

0.0 

15

,0

00

.0 

20,

99

0.0 

29,0

00.0 

  a Dana Pengembangan 

Pendidikan Nasional 

5,0

00.

0 

10,

50

0.0 

15

,0

00

.0 

20,

00

0.0 

18,0

00.0 

  b Dana Abadi Penelitian - - - 99

0.0 

5,00

0.0 

4 Anggaran Pendidikan  

 (1 + 2 + 3) 

370

,81

0.2 

40

6,1

02.

0 

43

1,

73

3.

4 

49

2,4

55.

1 

508,

084.

5 

5 Total Belanja Negara 1,8

64,

275 

2,0

04,

2,

21

3,

2,4

61,

2,54

0,42

2.5 
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07

6.0 

11

7 

11

2.1 

  RASIO ANGGARAN PENDIDIKAN (4 

: 5 ) X 100% 

19.

9 

20.

3 

19

.5 

20.

0 

20.0 

Sumber Data : Badan Pusat Statistik(K. K. RI, 2019) 

Berdasarkan data tersebut di atas, menunjukkan bahwa 

alokasi anggaran yang digunakan selama lima tahun, mulai dari 

tahun 2016 sampai tahun 2020 anggaran pendidikan sebagian 

besar dialokasikan melalui transfer ke daerah & dana desa 

dibanding dengan anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah 

pusat. Jadi belanja pendidikan di tingkat daerah lebih besar dari 

pada anggaran pendidikan tingkat pusat. 

Selain itu, porsi anggaran untuk investasi sarana dan 

prasarana pendidikan di sekolah yang bersumber dari dana alokasi 

khusus (DAK) fisik selama lima tahun berturut mulai dari tahun 

2016 sampai tahun 2020 terus mengalami kenaikan. Hal tersebut, 

menunjukkan upaya serius dari pemerintah khususnya dalam 

bidang pendidikan.  

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, data sarana dan 

prasarana pendidikan yang dikumpulkan di semua sekolah dasar 

yang berada di kecamatan Manggala, Kota Makassar dapat 

ditunjukkan pada tabel di bawah ini: 

Keadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Berstatus Negeri 

di Kecamatan Manggala Kota Makassar 

N

o 

Nama 

Sekol

ah 

NPSN 
Sta

tus 

P

D 

Ro

mb

el 

G

ur

u 

Ten

dik 

R. 

Kela

s 

R. 

La

b 

R. 

Perp

us 

1 SD 

INPRE

S 

ANTA

NG I 

4030

7434 

Ne

ger

i 

5

4

0 

17 23 5 10 0 1 

2 SD 

INPRE

S 

ANTA

NG II 

4030

7435 

Ne

ger

i 

4

8

8 

18 25 2 16 0 1 

3 SD 

INPRE

S 

BANG

KALA I 

4031

3119 

Ne

ger

i 

3

1

1 

12 18 3 6 0 1 
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4 SD 

INPRE

S 

BANG

KALA 

II 

4031

3769 

Ne

ger

i 

3

0

3 

12 17 3 6 0 1 

5 SD 

INPRE

S 

BANG

KALA 

III 

4031

3771 

Ne

ger

i 

3

4

6 

12 18 5 6 0 1 

6 SD 

INPRE

S 

BATUA 

I 

4031

2030 

Ne

ger

i 

4

3

2 

13 17 3 6 0 1 

7 SD 

INPRE

S 

BATUA 

II 

4031

2031 

Ne

ger

i 

0 0 14 1 3 0 0 

8 SD 

INPRE

S 

BITOA 

4030

7589 

Ne

ger

i 

2

9

3 

12 14 2 10 0 1 

9 SD 

INPRE

S 

BORO

NG 

4031

1990 

Ne

ger

i 

3

9

0 

12 15 1 6 0 2 

1

0 

SD 

INPRE

S 

BORO

NG 

JAMB

U I 

4031

2036 

Ne

ger

i 

2

1

5 

10 10 1 6 0 1 

1

1 

SD 

INPRE

S 

BORO

NG 

JAMB

U II 

4031

3352 

Ne

ger

i 

3

2

7 

12 20 6 6 0 1 
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1

2 

SD 

INPRE

S 

BORO

NG 

JAMB

U III 

4031

2037 

Ne

ger

i 

3

6

4 

12 17 5 6 1 1 

1

3 

SD 

INPRE

S 

KAJEN

JENG 

4031

2041 

Ne

ger

i 

1

3

6 

6 8 2 6 0 1 

1

4 

SD 

INPRE

S 

KASSI 

4030

7578 

Ne

ger

i 

4

1

7 

13 21 3 7 0 1 

1

5 

SD 

INPRE

S 

MANG

GALA 

4030

7623 

Ne

ger

i 

4

2

7 

12 18 2 6 0 1 

1

6 

SD 

INPRE

S 

NIPA-

NIPA 

4030

7616 

Ne

ger

i 

0 0 19 4 6 0 1 

1

7 

SD 

INPRE

S 

PANN

ARA 

4030

7612 

Ne

ger

i 

3

8

9 

12 23 2 8 0 0 

1

8 

SD 

INPRE

S 

PERU

MNAS 

ANTA

NG I 

4031

2043 

Ne

ger

i 

3

7

8 

14 24 2 7 0 1 

1

9 

SD 

INPRE
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Sumber data primer (Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, 2021) 

Dari data di atas menunjukkan bahwa 3 dari 30 sekolah 

dasar yang berstatus negeri di Kecamatan Manggala kota Makassar 

memiliki ruangan laboratorium sementara sisanya tidak memiliki 

sama sekali laboratorium. Hal tersebut, menunjukkan bahwa 

pemenuhan sarana dan prasana pendidikan untuk sekolah dasar di 

Kecamatan Manggala Kota Makassar belum sesuai dengan 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 

tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah 

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah 

Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah 

Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA). 

Dalam peraturan tersebut, merupakan penjelasan dari 

ketentuan pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan (NIM, 2018). Pernyataan 

tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa alokasi 

anggaran pendidikan untuk memenuhi standar nasional pendidikan 

secara moneter masih jauh dari harapan, meskipun setiap tahun 

pemerintah tetap mengalokasikan anggaran sebesar 20% dari 

APBD khusus bidang pendidikan. 

3. Analisis Perhitungan Anggaran Sarana Prasarana 

Secara umum biaya pendidikan yang dipahami menghadirkan 

dua konsep yaitu besarnya alokasi biaya pendidikan khususnya 

dibidang sarana dan prasarana dan simulasi perhitungan anggaran 

pendidikan dibidang sarana dan prasarana. Untuk simulasi 

perhitungan anggaran pendidikan dijelaskan pada lampiran 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi 

Khusus Fisik Bidang Pendidikan secara detail menjelaskan 

persentasi kerusakan dari sarana dan prasarana pendidikan, jika 

tingkat kerusakan lebih besar dari 30% sampai dengan 45% maka 

dapat diketegorikan sebagai rusak sedang, sementara tingkat 

kerusakan lebih besar dari 45% sampai dengan 65% dapat 



47 
 

 
 

Yuspiani 

dikategorikan rusak berat (Mulyana, 2020). Namun, dalam 

peraturan tersebut di atas, tidak menyebutkan dan menjelaskan 

berapa persentasi kerusakan ringan dari sarana dan prasarana 

pendidikan.  

Sementara simulasi perhitungan anggaran pendidikan yang 

bersumber dari hasil penelitian yang dilakukan oleh artikel 33 

menjelaskan bahwa perhitungan satuan biaya sarana dan 

prasarana pendidikan menunjukkan tingginya kebutuhan terhadap 

anggaran yang bertujuan untuk mencapai beberapa standar yang 

ingin dicapai. Untuk menyediakan kebutuhan tersebut, diperlukan 

pemetaan sumber anggaran yang menjadi tanggung jawab 

Pemerintah Pusat dan Daerah (Pembangunan, n.d.). 

Dalam salinan lampiran pertama Peraturan Menteri 

Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2012 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana 

Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun anggaran 2012 untuk 

Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa menyebutkan bahwa 

dana alokasi khusus bidang pendidikan bersumber dari APBN yang 

dialokasikan kepada daerah tertentu sebesar Rp. 

8.033.040.000.000,- yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan 

sarana dan prasarana satuan pendidikan diantaranya rehabilitasi 

ruang kelas yang mengalami kondisi rusak sedang dan berat, serta 

pembangunan ruang kelas baru dengan proporsi sebesar 80%, 

kemudian pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya 

atau pengadaan sarana peningkatan mutu dengan proporsi 

sebesar 20%. 

Besarnya alokasi yang disediakan dari APBN tahun anggaran 

2012 menunjukkan bahwa sistem pembiayaan pendidikan 

bertujuan untuk mengoperasionalkan satuan pendidikan sehingga 

dapat mencapai beberapa standar yang ingin dicapai. Selain alokasi 

anggaran dari APBN, alokasi anggaran berikutnya bersumber dari 

APBD namun semua itu tergantung dari kondisi geografis suatu 

daerah. Semakin besar pemasukan APBD maka alokasi anggaran 

dibidang pendidikan dapat sesuai dengan ketetapan yaitu minimal 

20%. Pernyataan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Pasal 49 

ayat 1 yang berbunyi dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya 

pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran 

pendapatan dan belanja negera (APBN) pada sektor pendidikan dan 
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minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah 

(APBD). 

Ketentuan undang-undang tersebut di atas secara tidak 

langsung memberikan jaminan tersedianya anggaran untuk 

pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk 

melaksanakan tanggung jawab melaksanakan dan menjalankan 

anamah konstitusional. Selain jaminan ketersediaan anggaran juga 

menjamin bagi masyarakat untuk mendapatkan haknya yaitu 

memperoleh pendidikan minimal 9 tahun. Meskipun demikian, 

kenyataan lapangan masih menunjukkan kapasitas finansial yang 

belum cukup memadai, namun pemerintah tetap berkomitmen 

mengalokasikan anggaran pendidikan secara bertahap dan 

berkesinambungan setiap tahunnya. 

4. Administrasi Kurikulum Sekolah 

Pada masyarakat awam banyak yang menganggap bahwa 

kurikulum diartikan sebagai kumpulan bahan ajar atau buku-buku 

pelajaran yang harus dimiliki oleh peserta didik, anggapan tersebut 

melahirkan sebuah pertanyaan besar yaitu apakah setiap 

perubahan kurikulum mempengaruhi perubahan buku-buku 

pelajaran? apakah kurikulum selalu berkaitan dengan buku-buku 

pelajaran yang harus dimiliki peserta didik? Apakah peserta didik 

hanya cukup mempelajari buku-buku pelajaran dan tidak termasuk 

kurikulum? Persoalan kurikulum tidak hanya pada buku-buku 

pelajaran, tetapi kurikulum juga terkait dengan banyak persolan, 

seperti pada persoalan kemana arah dan tujuan pendidikan. 

Dari beberapa hasil penelusuran yang telah dilakukan penulis 

menyimpulkan bahwa secara garis besar kurikulum memiliki 

pengertian yaitu kurikulum sebagai mata pelajaran, kemudian 

kurikulum sebagai pengalaman belajar dan kurikulum sebagai 

perencanaan program pembelajaran. 

Kurikulum sebagai mata pelajaran memiliki hubungan erat 

dengan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk 

mendapatkan ijazah, sebab ijazah adalah bukti atau pengakuan 

yang menunjukkan kemampuan untuk menguasai mata pelajaran 

sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Artinya setiap peserta didik 

harus menguasi mata pelajaran dengan melalui beberapa proses 

dan kentuan sebagai berikut: 

- Perencanaan kurikulum dilakukan oleh masing-masing ahli 

dibidang studi, dengan mempertimbangkan beberapa faktor 
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seperti faktor sosial dan faktor pendidikan untuk menentukan 

mata pelajaran yang harus diajarakan kepada peserta didik. 

- Pada proses menentukan dan menyeleksi kurikulum tersebut, 

hal yang paling penting yang menjadi bahan pertimbangan ialah 

tingkat kesulitan, minat peserta didik, urutan materi atau bahan 

ajar dan lain sebagainya. 

- Perencanaan dan penerapan kurikulum menekankan metode 

dan strategi pembelajaran yang memungkinkan anak didik 

dapat menguasai materi pelajaran. 

Berdasarkan hal tersebut, anggapan yang mengatakan 

bahwa kurikulum sebagai mata pelajaran sudah ketinggalan 

zaman, namun dalam kenyataannya tidak sepenuhnya benar 

bahkan masih banyak dianut dan dipraktikkan dalam kurikulum 

saat ini. Pernyataan tersebut, sejalan dengan apa yang 

dikemukakan oleh Robert M. Hutchins dalam Wina Sanjaya yang 

mengatakan “The curriculum should include grammar, reading, 

thetoric and logic, and mathematic, and addition at the scondary 

leve introduce the great book of the western world”, (Kurikulum 

harus mencakuo tata bahasa, membaca, retorika dan logika dan 

matematikan dan penambahan pada tingkat sekunder 

memperkenalkan kitab besar dunia barat) (Sanjaya, 2008). 

Seiring dengan perkembangannya ilmu pengetahuan dan 

teknologi memberikan dampak ke beberapa aspek kehidupan, 

menimbulkan pergeseran makna terhadap kurikulum yang awalnya 

kurikulum sebagai mata pelajaran menjadi kurikulum sebagai 

pengalaman belajar. Dengan demikian kurikulum merupakan 

rangkaian kegiatan baik itu bersifat intra ataupun ekstra kurikuler 

yang dilakukan peserta didik baik itu di dalam sekolah maupun di 

luar sekolah yang diawasi oleh guru. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, Dorris Lee dan Murray Lee 

dalam Wina Sanjaya mendefenisikan kurikulum sebagai “Those 

experiences of the child which the school in way utilizas or attempts 

to influence”. (pengalaman-pengalaman dari peserta didik dengan 

cara memanfaatkan atau mencoba mempengaruhi) (Sanjaya, 

2008). 

Pergeseran makna kurikulum sebagai mata pelajaran 

menjadi pengalaman belajar menuwai beberapa kritik. Salah satu 

kritikannya ialah bagaimana menentukan dan mengukur 

pengalaman belajar? Jika prilaku peserta didik dikatakan sebagai 

pengalaman, maka prilaku tersebut dapat dikontrol oleh guru, maka 
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pergeseran makna tersebut sangatlah luas yang mengakibatkan 

arah dan tujuan kurikulum menjadi semakin tidak jelas. 

Melalui kritikan tersebut mendorong munculnya anggapan 

terakhir yaitu kurikulum sebagai program atau rencana untuk 

belajar. Kurikulum sebagai rencana belajar sejalan dengan 

rumusan kurikulum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 ayat 19 

Kurikulum didefenisikan sebagai seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara 

yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan (UMUM, n.d.). 

Dari beberapa penjelasan di atas, anggapan kurikulum 

sebagai perencanaan program pembelajaran sepertinya lebih 

mudah untuk dipahami, sebab memiliki sasaran yang jelas, mudah 

diukur. Oleh karena itu, kurikulum bukan hanya pada aspek 

perencanaan akan tetapi bagaimana melaksanakannya menjadi 

kenyataan. 

a) Peran dan Fungsi Kurikulum 

Kurikulum dibuat dan dikembangkan bertujuan untuk 

mempersiapkan peserta didik agar mereka dapat hidup ditengah-

tengah masyarakat. Untuk dapat hidup ditengah masyrakat, 

kemampuan peserta didik tidak hanya menginternalisasi nilai yang 

sesuai dengan norma-norma masyarakat, akan tetapi kemampuan 

peserta didik untuk menciptakan pengalaman dalam 

mengembangkan kemampuannya sesuai dengan minat dan bakat. 

Dengan demikian, Hamalik mengatakan bahwa kurikulum 

merupakan komponen dalam sistem pendidikan yang memiliki 

peran penting yaitu peran konservatif, peran kreatif dan peran kritis 

dan evaluatif (Rasyid, 2017). 

Peran Konservatif, Salah satu tugas dan tanggung jawab 

sekolah sebagai lembaga pendidikan adalah mewariskan nilai-nilai 

dan budaya masyrakat kepada generasi penerus yaitu peserta 

didik. Oleh karena itu, peserta didik perlu memahami dan 

menyadari norma-norma dan pandangan hidup masyarakatnya, 

sehingga ketika peserta didik harus kembali ke tengah-tengah 

masyarakat, mereka dapat menjunjung tinggi dan berprilaku sesuai 

dengan norma-norma yang ada di tengah masyarakat. 

Kurikulum yang memiliki peran konservatif bertujuan untuk 

melestarikan nilai dan budaya sebagai warisan dari masa lalu, jika 
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dihubungkan dengan era globalisasi saat ini yang dapat memungkin 

masuknya pengaruh budaya luar untuk mengikis nilai dan budaya 

lokal. Maka kurikulum harus berperan secara konservatif, untuk 

menangkal berbagai pengaruh yang dapat merusak nilai-nilai luhur 

dalam masyarakat. 

Peran Kreatif, selain memiliki tugas dan tanggung jawab 

untuk mewariskan nilai dan budaya lama, sekolah juga bertuga dan 

bertanggung jawab untuk mengembangkan hal-hal baru sesuai 

dengan tuntutan zaman. Untuk itulah kurikulum harus memiliki 

peran kreatif untuk dapat menjawab setiap tantangan sesuai 

dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat secara cepat. 

Peran Kritik dan Evaluatif, Apakah setiap nilai dan budaya 

lama harus diwariskan kepada generasi muda dalam hal ini adalah 

peserta didik, apakah setiap nilai dan budaya baru memiliki 

pengaruh positif atau negatif kepada peserta didik? Tidak semua 

nilai dan budaya lama harus diwariskan dan tidak semua nilai dan 

budaya baru harus diajarkan kepada peserta didik. Dengan 

demikian kurikulum berperan untuk menyeleksinya mana nilai dan 

budaya lama yang harus dipertahankan dan mana nilai dan budaya 

baru yang harus diajarkan untuk dimiliki oleh peserta didik, inilah 

yang menjadi alasan buat yang mengatakan kurikulum harus 

berperan kritik dan evaluatif. Dalam artian untuk menyeleksi dan 

mengevaluasi setiap sesuatu yang dianggap bermanfaat untuk 

kehidupan peserta didik. 

Dalam pelaksanaannya setiap peran haruslah berjalan 

secara seimbang, kurikulum yang terlalu menonjolkan perannya 

cenderung membuat pendidikan ketinggalan oleh kemajuan 

zaman, sebaliknya setiap peran kurikulum yang tidak telalu 

menonjol dapat membuat hilangnya nilai dan budaya dalam 

masyarakat. Sesuai dengan peran kurikulum yang harus dijalankan 

sebagai alat dan pedoman pendidikan, maka isi kurikulum haruslah 

sejalan dengan tujuan pendidikan itu sendiri, sebab tujuan 

pendidikan itu sendiri harus menjadi napas dalam menjalankan 

peran kurikulum. Oleh karena itu MC Neil dalam Wina Sanjaya 

menambahkan bahwa isi kurikulum memiliki empat fungsi yaitu 

fungsi pendidikan umum, suplementasi, eksploraso dan keahlian 

(Sanjaya, 2008). 

Pertama fungsi pendidikan umum (common and general 

education) adalah fungsi kurikulum untuk mempersiapkan peserta 

didik agar mereka menjadi anggota masyarakat yang bertanggung 

jawab sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. 
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Kurikulum harus memberikan pengalaman belajar kepada setiap 

peserta didik agar mampu menginternalisasi nilai-nilai dalam 

kehidupan, memahami setiap hak dan kewajiban sebagai anggota 

masyarakat dan makhluk sosial. Dengan demikian, fungsi 

kurikulum ini harus diikuti oleh setiap siswa pada jenjang dan level 

atau jenis pendidikan dimana pun.  

Kedua fungsi suplementasi, setiap peserta didik memiliki 

perbedaannya masing-masing, mulai dari kemampuan daya 

tangkap, minat dan bakat dari setiap peserta didik. Oleh karena itu, 

kurikulum sebagai alat pendidikan seharusnya dapat memberikan 

pelayanan kepada setiap siswa sesuai dengan perbedaan tersebut. 

Dengan demikian, setiap anak memiliki kesempatan untuk 

menambah kemampuan dan wawasan yang lebih baik sesuai 

dengan minat dan bakatnya. Sehingga peserta didik yang memiliki 

kemampuan di atas rata-rata harus terlayani untuk 

mengembangkan kemampuannya secara optimal. 

Ketiga fungsi Eksplorasi memiliki makna bahwa kurikulum 

harus dapat menemukan dan mengembangkan minat dan bakat 

masing-masing peserta didik. Melalui fungsi ini, peserta didik 

diharapkan dapat belajar sesuai dengan minat dan bakatnya, 

sehingga memungkinkan peserta didik untuk terus belajar tanpa 

ada paksaan. Namun demikian, proses eksplorasi terhadap minat 

dan bakat peserta didik bukanlah pekerjaan mudah. Adakalanya 

terjadi pemaksaan dari pihak luar, seperti para orang tua, yang 

sebenarnya anak tidak memiliki bakat dan minat terhadap bidang 

tertentu, mereka dipaksa untuk memilihnya hanya karena alasan-

alasan tertentu yang sebenarnya tidak rasional. Oleh sebab itu para 

pengembang kurikulum mesti dapat menggali rahasia bakat yang 

masih tersembunyi dari setiap peserta didik. 

Keempat Fungsi keahlian, kurikulum berfungsi untuk 

mengembangkan kemampuan anak sesuai dengan keahliannya 

yang didasarkan atas minat dan bakat peserta didik. Dengan 

demikian, kurikulum harus memberikan pilihan berbagai bidang 

keahlian, seperti perdagangan, pertanian, industri atau disiplin 

akademik. Bidang-bidang semacam itu yang diberikan sebagai 

pilihan, yang pada akhirnya setiap peserta didik memiliki 

keterampilan-keterampilan sesuai dengan bidang spesialisasinya. 

Untuk itu pengembangan kurikulum harus melibatkan para 

spesialis untuk menentukan kemampuan apa yang harus dimiliki 

setiap siswa sesuai dengan bidang keahliannya (Ratnasari, 2014). 
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Melihat fungsi kurikulum yang telah dijelaskan di atas, yang 

dapat dipahami ialah kurikulum berfungsi untuk setiap orang atau 

lembaga yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung 

dengan penyelenggara pendidikan. Sebab pendidikan adalah usaha 

bersama, tidak mungkin pendidikan dapat berhasil jika dibebankan 

hanya kepada satu orang. 

b) Konsep Perubahan Kurikulum 

Pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang 

bersifat dinamis dan berkelanjutan, oleh karena itu kurikulum yang 

ada harus senantiasa direvisi dan dikembangkan ke arah yang lebih 

baik sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan ditingkat lokal, 

nasional dan global. Sehubungan dengan hal tersebut, Brady 

berpendapat bahwa untuk mengembangan kurikulum ada dua 

faktor yang mempengaruhi pimpinan untuk mengeluarkan 

kebijakan pengembangan kurikulum yaitu faktor internal (faktor 

yang ada di sekolah) dan faktor eksternal (Brady, 1990). 

Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam 

menganalisis faktor internal di antaranya peserta didik yang 

memiliki bakat, kemampuan, kebutuhan, usia dan latar belakang 

social. Kemudian guru yang memiliki aspek nilai, sikap, 

keterampilan, pengetahuan, kekuatan dan kelemahan khusus, 

sikap terhadap pengembangan kurikulum dan inovasi secara 

umum, kepuasan guru, serta peran dan gaya guru dalam 

melakukan pembelajaran dikelas, selanjutnya etos sekolah dan 

struktur kebijakan yang memiliki asumsi umum dan kepuasan yang 

mencakup tradisi, distribusi kekuatan, hubungan otoritas, metode 

konfirmasi penerimaan untuk norma-norma yang menghubungkan 

dengan berbagai penyimpangan, lalu sumber materi yang 

mencakup perencanaan, peralatan, potensi untuk meningkatkan 

beberapa hal yang dimiliki, dan sensitivitas terhadap keragaman 

masalah dan kekurangan yang ada dalam kurikulum yang 

dikembangkan (Brady, 1990). 

Sementara untuk faktor eksternal mencakup di dalamnya 

perubahan sosial dan budaya, sistem pendidikan dan seperti apa 

tantangannya, perubahan lingkungan, kontribusi dari beberapa 

aspek pendukung seperti sarana dan prasarana, kemudian yang 

terakhir ialah sumber daya sekolah.  

Berdasarkan penjelasan di atas, Karl Manheim dalam 

Alhamuddin  menambahkan bahwa untuk memahami apa itu 

pendidikan, maka yang perlu diperhatikan adalah siapa mendidik 
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siapa? di masyarakat apa? seperti apa posisi sosial peserta didik  

itu dididik? Dari beberapa pertanyaan tersebut, dapat dijadikan 

dasar untuk mengembangkan kurikulum satuan pendidikan 

(Alhamuddin, 2019). 

Jadi kenyataan lapangan, keberhasilan pelaksanaan 

kurikulum terletak pada hubungan antara pemasok dengan 

pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Yang dimaksdu 

dengan pelanggan internal adalah pimpinan (kepala sekolah), guru, 

karyawan dan peserta didik. sementara orang tua, masyarakat, 

lembaga pendidikan formal, informal dan nonformal kemudian 

pihak-pihak yang berhubungan sekolah adalah pelanggan 

eksternal.  

Keduanya merupakan pelanggan yang memiliki kesamaan 

peran dan fungsi yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan 

kurikulum. Dari analisis faktor pada akhirnya akan menghasilkan 

standar kompetensi lulusan (SKL) yang diinginkan. Menurut 

Muhaimin standar kompetensi lulusan (SKL) merupakan 

seperangkat kompetensi lulusan yang dibakukan dan diwujudkan 

dengan hasil belajar dari peserta didik (Muhaimin, 2001). 

Perencanaan kurikulum yang disusun berdasarkan hasil 

analisis faktor internal dan eksternal, kemudian dijabarkan ke 

dalam bentuk visi, misi, tujuan, profil lulusan yang diharapkan. 

Setelah menentukan profil lulusan maka langkah selanjutnya ialah 

menentukan standar kompetensi lulusan yang ingin dicapai dan 

dari standar tersebut akan terbentuk suatu struktur kurikulum yang 

sesuai dengan tuntutan dan tuntunan faktor internal dan eksternal 

yang sesuai dengan analisis situasi yang dilakukan. 

Sementara untuk perubahan dan perkembangan zaman 

secara otomatis menimbulkan tuntutan dan tuntunan masyarakat 

juga semakin meningkat, oleh sebab itu lembaga pendidikan 

haruslah mengantisipasi berbagai perubahan dan tuntutan 

tersebut. menurut Surakhmad akan terjadi perubahan yang sangat 

besar dalam bidang kehidupan dan perubahan tersebut semakin 

hari akan terus terakselerasi (Surakhmad, 2009). 

Peran ilmu pengetahuan dan teknologi akan mengambil 

posisi yang sentral yang langsung mempengaruhi gaya hidup 

manusia sehari-hari, akan tetapi juga mempengaruhi nilai-nilai 

moral, seni dan agama. Selain itu, pertarungan dan persaingan 

hidup antara bangsa-bangsa tidak akan terbatas pada bidang 
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ekonomi, tetapi ikut juga mempengaruhi bidang kebudayaan dan 

bidang ideologi dan bidang lainnya. 

Bagaikan dua sisi mata uang yang menggambarkan disisi lain 

perkembangan ilmu pengetahuan yang cukup pesat dan disisi lain 

disebabkan oleh pengaruh teknologi yang semakin menguasai hajat 

hidup umat manusia. Jadi permasalahan tersebut berubah menjadi 

sebuah permasalahan etis dan estetis yang memerlukan 

reinterpretasi dan “rekontekstualisasi” mulai dari aspek etika, 

sosial dan melibatkan masyarakat awam sekalipun. 

Setelah itu muncullah kemungkinan-kemungkinan yang 

menjelma ke dalam realitas kehidupan yang memberikan efek dua 

kali lipat dari sebelumnya, sehingga permasalahan tersebut tidak 

bisa dianggap remeh. Dengan alasan tersebut sekolah memiliki 

kewajiban untuk menyiapkan sebuah strategi. Menurut Surakhmad 

tidak ada bangsa yang sedang berkembang dapat bertahan 

menghadapi perubahan dan pengaruh tersebut, kecuali bangsa 

tersebut telah jauh hari mempersiapkan dirinya, sebab bangsa maju 

telah terlebih dahulu mengantisipasi perubahan dan pengaruh dari 

perubahan tersebut (Surakhmad, 2009). 

Sementara pengaruh yang berasal dari kebijakan politik dan 

kebijakan kurikulum disis lain memiliki makna yang agak sulit 

dipisahkan, kebijakan memiliki hubungan dengan politik dan politik 

memiliki hubungan dengan kebijakan. Kebijakan pada aspek 

pengembangan kurikulum di Indonesia, tidak pernah lepas 

pengawasan politik, salah satu bukti nyatanya adalah setiap kali 

pergantian menteri maka berubah pulalah kurikulum. 

Secara historis menurut Suhadi pasca kemerdekaan (1959-

1965) corak pendidikan nasional lebih mengarah pada paham 

sosialisme, melalui manifesto politik Presiden Soekarno 

mengarahkan tujuan pendidikan nasioanl lebih mendukung 

sosialisme Indonesia. Selain itu, melalui TAP MPRS No. 

II/MPRS/1960 Bab II Pasal 2 menyebutkan bahwa arah sistem 

pendidikan nasional adalah pembentukan tenaga ahli dalam 

pembangunan sesuai dengan syarat-syarat manusia sosialis 

Indonesia yang berwatak luhur (Suhadi, 2014). 

Sehubungan dengan penjelasan di atas, Suhadi 

menambahkan bahwa pada era Orde Baru (1966-1998) orientasi 

kurikulum lebih diarahkan untuk membentuk manusia 

“Pancasilais” yang mencitai Tanah Air dan Bangsa Indonesia. 

Tujuannya untuk menghindari terulangnya kembali peristiwa G.30 S 
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PKI yang terjadi pada tahun tersebut, sehingga setiap peserta didik 

diwajibkan untuk mengikuti kegiatan pedoman penghayatan dan 

pengamalan pancasila (P4). Pelaksanaan kegiatan tersebut 

didukung oleh ketatapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Eka 

Prasetya Pancakarsa atau yang biasa dikenal dengan nama P4, 

yang menjabarkan lima asas dalam pancasila menjadi 36 butir 

pengalaman pedoman praktis bagi pelaksanaan pancasila (Suhadi, 

2014). 

Setelah berakhirnya Orde Baru Suhadi kembali 

menambahkan bahwa tujuan kurikulum diarahkan untuk 

memperkuat persatuan dan kesatuan warga negara serta memberi 

kesempatan yang sama bagi warga negara untuk ikut berpartisipasi 

dalam pembangunan dan mengembangkan potensi diri. Untuk 

mewujudkan hal tersebut, kurikulum 2004 kemudian mengalami 

perubahan mulai dari KBK, KTSP, 2006 dan terakhir adalah 

kurikulum 2013 (Suhadi, 2014). 

Dinamika sejarah perubahan dan perkembangan kurikulum 

di atas, menunjukkan sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri 

bahwa kebijakan perubahan kurikulum tidak bisa lepas dari 

pengaruh politik. Sehingga perlu koordinasi antara politik dan 

kebijakan yang dibuat, sehingga kebijakan tidak menimbulkan 

dampak negatif, maka dari itu evaluasi terhadap perubahan 

kurikulum benar-benar dibutuhkan.  

Dalam kenyataan di lapangan, banyak bermunculan keluhan 

dari berbagai kalangan terhadap perubahan kurikulum, seperti dari 

kalangan guru yang mengatakan kurikulum lama saja belum tuntas 

direalisasikan secara maksimal tiba-tiba muncul lagi kurikulum 

baru. Keluhan dari guru tersebut dapat dijadikan masukan dan 

saran yang sangat berharga buat pemerintah, karena guru 

merupakan aktor penting sekaligus agen perubahan.     

c) Struktur Kurikulum 

Struktur kurikulum merupakan pengorganisasian kompetensi 

inti, kompetensi dasar, muatan pembelajaran, mata pelajaran dan 

beban belajar untuk masing-masing jenjang pendidikan. Struktur 

kurikulum pada tingkat SD/MI merupakan pengorganisasian 

kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan pembelajaran, mata 

pelajaran dan bahan ajar. 

Menurut Hamzah Yunus dan Heldy Vanni, kompetensi inti 

merupakan tingkat kemampuan yang harus dimiliki seorang 
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peserta didik untuk mencapai standar kompetensi lulusan di tingkat 

Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah. Oleh karena itu, kompetensi 

inti dirancang seiring dengan meningkatnya usia peserta didik pada 

kelas tertentu. Sehingga melalui kompetensi inti yang telah disusun 

dapat terintegrasi secara vertikal dengan berbagai kompetensi 

dasar, untuk itu rumusan kompetensi inti haruslah menggunakan 

kompetensi inti 1 untuk membentuk sikap spiritual peserta didik, 

kompetensi inti 2 untuk membentuk sikap sosial peserta didik, 

kompetensi inti 3 untuk membentuk sikap pengetahuan peserta 

didik dan kompetensi inti 4 untuk membentuk keterampilan peserta 

didik (Yunus & Alam, 2015). 

Untuk lebih jelasnya rumusan kompetensi inti tersebut 

Hamzah Yunus dan Heldy Vanni Alam menyajikan dalam bentuk 

tabel dibawah ini. 

Kompetensi Inti untuk jenjang SD/MI kelas I, II dan III 

Kompetensi Inti 

Kelas 1 

Kompetensi Inti 

Kelas 2 

Kompetensi Inti 

Kelas 3 

1. Menerima dan 

menjalankan 

ajaran agama 

yang 

dianutnya. 

1. Menerima dan 

menjalankan 

ajaran agama 

yang 

dianutnya. 

1. Menerima dan 

menjalankan 

ajaran agama 

yang 

dianutnya. 

2. Memiliki 

perilaku jujur, 

disiplin, 

tanggung 

jawab, santun, 

peduli dan 

percaya diri 

dalam 

berinteraksi 

dengan 

keluarga, 

teman dan 

guru. 

2. Menunjukkan 

perilaku jujur, 

disiplin, 

tanggung 

jawab, santun, 

peduli dan 

percaya diri 

dalam 

berinteraksi 

dengan 

keluarga, 

teman dan 

guru 

2. Menunjukkan 

perilaku jujur, 

disiplin, 

tanggung 

jawab, santun, 

peduli dan 

percaya diri 

dalam 

berinteraksi 

dengan 

keluarga, 

teman, guru 

dan tetangga 

3. Memahami 

pengetahuan 

secara faktual 

dengan cara 

mengamati 

3. Memahami 

pengetahuan 

secara faktual 

dengan cara 

mengamati 

3. Memahami 

pengetahuan 

secara faktual 

dengan cara 

mengamati 
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(mendengar, 

melihat, 

membaca) dan 

bertanya 

berdasarkan 

rasa ingin tahu 

tentang 

dirinya, 

makhluk 

ciptaan Tuhan 

dan 

kegiatannya 

dan benda-

benda yang 

dijumpainya di 

rumah dan di 

sekolah.  

(mendengar, 

melihat, 

membaca) dan 

bertanya 

berdasarkan 

rasa ingin tahu 

tentang 

dirinya, 

makhluk 

ciptaan Tuhan 

dan 

kegiatannya 

dan benda-

benda yang 

dijumpainya di 

rumah dan di 

sekolah. 

(mendengar, 

melihat, 

membaca) dan 

bertanya 

berdasarkan 

rasa ingin tahu 

tentang 

dirinya, 

makhluk 

ciptaan Tuhan 

dan 

kegiatannya 

dan benda-

benda yang 

dijumpainya di 

rumah dan di 

sekolah. 

4. Menyajikan 

pengetahun 

secara faktual 

dalam bahasa 

yang jelas dan 

logis, dalam 

karya yang 

estetis, dalam 

gerakan yang 

mencerminkan 

anak sehat 

dan dalam 

tindakan yang 

mencerminkan 

perilaku anak 

beriman dan 

berakhlak 

mulia.  

4. Menyajikan 

pengetahun 

secara faktual 

dalam bahasa 

yang jelas dan 

logis, dalam 

karya yang 

estetis, dalam 

gerakan yang 

mencerminkan 

anak sehat 

dan dalam 

tindakan yang 

mencerminkan 

perilaku anak 

beriman dan 

berakhlak 

mulia. 

4. Menyajikan 

pengetahun 

secara faktual 

dalam bahasa 

yang jelas dan 

logis, dalam 

karya yang 

estetis, dalam 

gerakan yang 

mencerminkan 

anak sehat dan 

dalam 

tindakan yang 

mencerminkan 

perilaku anak 

beriman dan 

berakhlak 

mulia. 
Gamar 8: contoh skema Kompetensi Inti SD/MI Kelas I, II dan III (Yunus & Alam, 

2015) 

Sementara untuk kompetensi dasar Wina Sanjaya 

menjelaskan bahwa kompetensi dasar adalah penjabaran dari 

standar kompetensi yang telah ditetapkan, sehingga dapat 

diterapkan kepada peserta didik dan dibuktikan secara lebih nyata 

(Sanjaya, 2008). Jadi kompetensi dasar berisi muatan 
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pembelajaran yang mengacu pada kompetensi inti, dapat dikatakan 

bahwa rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan 

memperhatikan karakteristik dan kemampuan peserta didik secara 

spesifik dan kekhasan dari masing-masing mata pelajaran. 

Kemudian Hamzah Yunus dan Heldy Vanni Alam 

menambahkan penjelasan di atas, menurut beliau ada empat 

pengelompokan kompetensi dasar. Untuk lebih jelasnya Hamzah 

Yunus dan Heldy Vanni Alam menyajikannya ke dalam bentuk tabel 

di bawah ini, sesuai dengan Permendikbud Nomor 57 Tahun 2014. 

 Kompetensi Inti  Kompetensi Dasar 

1. Menerima, menjalankan, 

dan menghargai ajaran 

agama yang dianutnya 

1. Menerima karunia TUHAN 

YME yang telah memberikan 

kesempatan kepada bangsa 

Indonesia untuk melakukan 

perubahan dalam aspek 

geografis, ekonomi, budaya 

dan politik. 

2. Menerima adanya 

kelembagaan sosial, 

budaya, ekonomi dan politik 

dalam masyarakat yang 

mengatur kehidupan 

manusia dalam berfikir dan 

berperilaku sebagai 

penduduk Indonesia. 

3. Menghargai karunia dan 

rahmat Tuhan YME yang 

telah menciptakan manusia 

dan lingkungannya. 

2. Menunjukkan perilaku 

jujur, disiplin, tanggung 

jawab, santun, peduli dan 

percaya diri dalam 

berinteraksi dengan 

keluarga, teman, guru dan 

tetangganya serta cinta 

tanah air. 

1. Menunjukkan perilaku cinta 

tanah air dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara 

sebagai perwujudan rasa 

nasionalisme. 

2. Memiliki kepedulian dan 

penghargaan terhadap 

lembaga sosial, budaya, 

ekonomi dan politik. 

3. Menunjukkan perilaku 

tanggung jawab, peduli, 

percaya diri dalam 

mengembangkan pola hidup 
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sehat, kelestarian 

lingkungan fisik, budaya dan 

peninggalan berharga di 

masyarakat. 

3. Memahami pengetahuan 

faktual dan konseptual 

dengan cara mengamati 

menanya dan mencoba 

berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan 

dan kegiatannya dan 

benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, di 

sekolah dan tempat 

bermain. 

1. Mengemukakan keragaman 

aspek keruangan dan 

konektivitas antar ruang, 

waktu, perubahan dan 

keberlanjutan kehidupan 

manusia dalam aspek 

sosial, ekonomi, pendidikan 

dan budaya dalam 

masyarakat Indonesia. 

2. Menunjukkan pemahaman 

sebab dan akibat terjadinya 

perubahan masyarakat 

Indonesia dari masa 

pergerakan kemerdekaan 

sampai dengan awal 

reformasi dalam kehidupan 

berpolitik, berkebangsaan 

dan bernegara. 

3. Memahami keterkaitan 

manusia dalam 

hubungannya dengan 

kondisi geografis di wilayah 

Indonesia serta 

pengaruhnya bagi 

kehidupan sosial, ekonomi 

dan budaya. 

4. Menelaah manfaat 

kelembagaan politik, sosial, 

ekonomi dan budaya bagi 

kehidupan masyarakat dan 

bangsa Indonesia. 

5. Menelaah landasan dari 

dinamika interaksi manusia 

dengan lingkungan alam, 

sosial, budaya dan ekonomi.  

4. Menyajikan pengetahuan 

faktual dan konseptual 

dalam bahasa yang jelas, 

1. Menyajikan hasil 

pengamatan terhadap 

keragaman aspek 
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sistematis, logis dan kritis, 

dalam karya yang estetis, 

dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat 

dan dalam tindakan yang 

mencerminkan perilaku 

anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

keruangan dan konektivitas 

antar ruang, waktu, 

perubahan dan 

keberlanjutan kehidupan 

manusia dalam aspek 

sosial, ekonomi, pendidikan 

dan budaya dalam 

masyarakat Indonesia 

dalam bentuk cerita, tulisan 

atau media lainnya. 

2. Menyajikan hasil 

pemahaman tentang sebab 

dan akibat terjadinya 

perubahan masyarakat 

Indonesia dari masa 

pergerakan kemerdekaan 

sampai dengan awal 

reformasi dalam kehidupan 

berpolitik, berkebangsaan, 

dan bernegara dalam 

bentuk tulisan. 

3. Mengemukakan hasil 

pemahaman mengenai 

keterkaitan manusia dalam 

hubungannya dengan 

kondisi geografis di wilayah 

Indonesia serta 

pengaruhnya bagi 

kehidupan sosial, ekonomi, 

dan budaya dalam berbagai 

bentuk media (lisan, tulisan, 

gambar, foto dan lain 

sebagainya). 

4. Menyajikan pemahaman 

mengenai manfaat 

kelembagaan politik, sosial, 

ekonomi dan budaya bagi 

kehidupan masyarakat dan 

bangsa Indonesia dalam 

berbagai bentuk media 

(lisan, tulisan, gambar, foto 

dan lain sebagainya. 
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5. Menyajikan hasil telaah 

mengenai landasan dari 

dinamika interaksi manusia 

dengan lingkungan alam, 

sosial, budaya media.  
Gamar 9: contoh skema rincian kelompok kompetensi dasar untuk setiap 

kompetensi inti mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (Yunus & Alam, 2015) 

Dari penjelasan kompetensi kurikulum dari pada jenjang 

SD/MI, selanjutnya ialah bagaimana struktur mata pelajaran pada 

tingkat sekolah dasar. Pada tingkat sekolah dasar struktur mata 

pelajaran seharusnya dapat menjabarkan berbagai macam 

fenomena alam, sosial dan budaya secara menyeluruh seperti 

kondisi covid 19 yang baru-baru ini di alami oleh seluruh dunia.  

Untuk dapat mendukung struktur mata pelajaran jumlah 

mata pelajaran juga harus dikurangi dari 10 menjadi 6 mata 

pelajaran, Sementara Permendikbud menjabarkan struktur mata 

pelajaran untuk tingkat sekolah dasar seperti yang disajikan pada 

tabel di bawah ini 

Struktur Kurikulum untuk Tingkat Sekolah Dasar 

No. Komponen 
Alokasi Waktu Per Minggu 

1 2 3 4 5 6 

Kelompok A 

1 Pendidikan Agama 4 4 4 4 4 4 

2 PPKn 5 6 6 5 5 5 

3 Bahasa Indonesia 8 8 10 7 7 7 

4 Matematika 5 6 6 6 6 5 

5 IPA - - - 3 3 3 

6 IPS - - - 3 3 3 

Kelompok B 

1 Seni Budaya & Prakarya 4 4 4 4 4 4 

2 Pend. Jasmani, Olah Raga & 

Kesehatan 

4 4 4 4 4 4 

Jumlah Alokasi Waktu Per-Minggu 30 32 34 36 36 36 
Gambar 10: Penjabaran Struktur Mata Pelajaran di Tingkat Sekolah Dasar (Yunus 

& Alam, 2015) 

Sementara penjabaran struktur mata pelajaran di Madrasah 

Ibtidaiyah didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013, kemudian dilanjutkan dengan 

mengeluarkan Keputusan dari Menteri Agama RI Nomor 117 tahun 

2014 tentang Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah serta 
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Keputusan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan Bahasa Arab, untuk Keputusan Menteri Agama RI 

Nomor 117 tahun 2014 juga menyebutkan mata pelajaran pada 

satuan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah yang terdiri dari: 

Struktur Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah 

No. Komponen 
Alokasi Waktu Per Minggu 

1 2 3 4 5 6 

Kelompok A 

1 Pendidikan Agama Islam       

 Al Qur’an Hadits 2 2 2 2 2 2 

 Akidah Akhlak 2 2 2 2 2 2 

 Fikih 2 2 2 2 2 2 

 Sejarah Kebudayaan Islam - - 2 2 2 2 

2 PPKn 5 5 6 5 5 5 

3 Bahasa Indonesia 8 9 10 7 7 7 

4 Bahasa Arab 2 2 2 2 2 2 

4 Matematika 5 6 6 6 6 6 

5 IPA - - - 3 3 3 

6 IPS - - - 3 3 3 

Kelompok B 

1 Seni Budaya & Prakarya 4 4 4 5 5 5 

2 Pend. Jasmani, Olah Raga & 

Kesehatan 

4 4 4 4 4 4 

Jumlah Alokasi Waktu Per-Minggu 34 36 40 43 43 43 
Gambar 10: Penjabaran Struktur mata pelajaran di Madrasah Ibtidaiyah 

(Madrasah, 2016) 

Struktu mata pelajara kelompok A merupakan kelompok 

mata pelajaran yang memiliki muatan dan acuan yang 

dikembangkan dilakukan oleh pusat dalam hal ini adalah 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara struktur 

mata pelajaran kelompok B merupakan kelompok mata pelajaran 

yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat kemudian 

daerah melengkapinya dengan konten lokal. Kemudian struktur 

mata pelajaran kelompok B dapat berupa mata pelajaran yang 

berisikan muatan lokal yang berdiri sendiri. Dan mata pelajaran 

muatan lokal dapat berupa bahasa daerah (Maksum, 2019). 

Beban belajar untuk tatap muka adalah 35 menit dan beban 

belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri maksimal 40% 

dari waktu kegiatan tatap muka dari setiap struktur mata pelajaran 
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Satuan pendidikan dapat menambah beban belajar per minggu 

sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik atau kebutuhan 

akademik, sosial, budaya dan faktor lain yang tidak bisa dianggap 

remeh. Kemudian, Untuk struktur mata pelajaran seni budaya dan 

prakarya pada satuan pendidikan wajib menyelenggarakan minimal 

2 aspek dari 4 aspek yang disediakan di tiap semester. Sementara 

untuk struktur mata pelajaran seni budaya dan prakarya pada 

satuan pendidikan wajib menyelenggarakan minimal 2 aspek dari 4 

aspek yang disediakan di tiap semester (Guru, 2018). 

Setelah melihat struktur kurikulum, selanjutnya ialah 

merencanakan beban belajar, dalam salah satu hasil publikasi 

online menyebutkan beban belajar merupakan kegiatan yang harus 

diikuti peserta didik dalam satu semester atau satu tahun 

pembelajaran (Lativi, 2013). Penjelasan tersebut, sejalan dengan 

apa yang dikemukakan oleh Hamzah Yunus dan Heldy Vanni Alam 

yang mengatakan bahwa beban belajar merupakan keseluruhan 

muatan atau pengalaman belajar yang harus diikuti peserta didik 

dalam satu minggu, satu semester, dan satu tahun ajaran. Beliau 

juga menambahkan bahwa beban belajar untuk tingkat sekolah 

dasar atau madrasah ibtidaiyah terdiri dari kegiatan tatap muka, 

kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri (Yunus & Alam, 2015). 

Berdasarkan penjelasan di atas, yang dapat dipahami ialah 

beban belajar merupakan kegiatan atau aktivitas tatap muka yang 

dinyatakan dalam hitungan jam pelajaran per minggu, dengan 

durasi yang disepakati adalah 35 menit. Sementara kegiatan 

terstruktur dan kegiatan mandiri paling banyak menghabiskan 

waktu 45% dari waktu kegiatan tatap muka. Untuk lebih jelasnya di 

bawah ini adalah penjelasan mengenai beban belajr untuk jenjang 

pendidikan SD/MI di antaranya beban belajar pada jenjang SD/MI 

yang dinyatakan dalam jumlah jam pelajaran per-minggu seperti 

beban belajar satu minggu untuk kelas I adalah 30 jam pelajaran, 

kelas II 32 jam pelajaran, kelas III 34 jam pelajaran dan kelas IV,V, 

VI sama dengan 36 jam pelajaran, selanjutnya beban belajar di 

kelas I, II, III, IV dan V, jika di akumulasi menjadi 18 minggu, 

kemudian beban belajar untuk kelas VI palik efektif dilakukan 

selama 18 minggu (Barbasy, 2014). 

Dari beban belajar yang telah di jelaskan di atas, seperti apa 

bentuk muatan pembelajaran pada jenjang sekolah dasar dan 

madrasah ibtidaiah, menurut Zainudin Dalam pelaksanaan 

kurikulum 2013 di sekolah dasar dan madrasyah ibtidaiah, 

dilakukan dengan pendekatan tematik terpadu mulai dari kelas 1 
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sampai kelas VI, khusus mata pelajaran pendidikan agama dan budi 

pekerti tidak menggunakan pendekatan tematik (Zainudin, 2012). 

Zainudin selanjutnya menambahkan penjelasan ke dalam 

bentuk tabel di bawah ini: 

Kelas I Kelas II Kelas III 

1. Diriku. 

2. Kegemaranku. 

3. Kegiatanku. 

4. Keluargaku. 

5. Pengalamanku. 

6. Lingkungan 

bersih, sehat 

dan asri. 

7. Benda, hewan, 

dan tanaman di 

sekitarku. 

8. Peristiwa alam. 

1. Hidup rukun. 

2. Bermain di 

lingkunganku. 

3. Tugasku 

sehari-hari. 

4. Aku dan 

sekolahku. 

5. Hidup bersih 

dan sehat. 

6. Air, bumi, dan 

matahari. 

7. Merawat 

hewan dan 

tumbuhan. 

8. Keselamatan 

di rumah dan 

perjalanan. 

1. Perkembangbiakan 

hewan dan 

tumbuhan. 

2. Perkembangan 

teknologi. 

3. Perubahan di 

alam. 

4. Peduli lingkungan. 

5. Permainan 

tradisional. 

6. Indahnya 

persahabatan. 

7. Energi dan 

perubahannya. 

8. Bumi dan alam 

semesta. 

Kelas IV Kelas V Kelas VI 

1. Indahnya 

kebersamaan. 

2. Selalu 

berhemat 

energi. 

3. Peduli terhadap 

lingkungan 

hidup. 

4. Berbagai 

pekerjaan. 

5. Pahlawanku. 

6. Indahnya 

negeriku. 

7. Cita-citaku. 

8. Tempat 

tinggalku. 

1. Benda-benda 

di lingkungan 

sekitar. 

2. Peristiwa 

dalam 

kehidupan. 

3. Kerukunan 

dalam 

kehidupan. 

4. Sehat itu 

penting. 

5. Bangga 

sebagai 

bangsa 

Indonesia. 

6. Organ tubuh 

manusia dan 

hewan. 

1. Selamatkan 

makhluk hidup. 

2. Persatuan dalam 

perbedaan. 

3. Tokoh dan 

penemu. 

4. Globalisasi. 

5. Wirausaha. 

6. Kesehatan 

masyarakat. 

7. Organisasi di 

sekitarku. 

8. Bumiku. 

9. Menjelajah 

angkasa luar. 
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9. Makananku 

sehat dan 

bergizi. 

7. Sejarah 

peradaban 

Indonesia. 

8. Ekosistem. 

9. Lingkungan 

sahabat kita. 
Gambar 10: Tabel Muatan Pembelajaran di tingkat SD/MI (Yunus & Alam, 2015) 

d) Kebijakan Kurikulum 

Pada tahun 2013 pemerintah mengeluarkan keputusan 

tentang kurikulum baru yaitu kurikulum 2013. Secara sederhana 

kurikulum 2013 merupakan kelanjutan dari kurikulum berbasis 

kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup 

kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. 

Selain itu penataan kurikulum 2013 dilakukan sebagai amanah 

dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional dan peraturan presiden nomor 5 tahun 2010 

tentang rencana pembangunan jangka menegah nasional (Poerwati 

& Amri, 2013). 

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang terintegrasi 

dalam suatu model kurikulum yang dapat mengintegrasikan skill, 

themes, concept, and topics baik dalam bentuk within singel 

disciplines, across several disciplines, and within and across 

learnes (Chan & Sam, 2007). Dengan kata lain bahwa kurikulum 

terpadu sebagai sebuah sistem dan pendekatan pembelajaran yang 

melibatkan beberapa disiplin ilmu atau mata pelajaran untuk 

memberikan pengalaman yang bermakna dan luas terhadap 

peserta didik. Dikatakan bermakna karena dalam konsep kurikulum 

terpadu peserta didik akan memahami konsep-konsep yang mereka 

pelajari itu secara utuh dan realistis. Serta dikatakan luas karena 

peserta didik tidak hanya dalam suatu ruang lingkup melainkan 

semua lintas disiplin yang dipandang berkaitan antara satu dengan 

yang lain. 

Inti dari kurikulum 2013 ada pada upaya penyederhanaan 

dan sifatnya yang tematik-instegratif. Kurikulum 2013 disiapkan 

untuk mencetak generasi yang siap dalam menghadapi tantangan 

masa depan. Karena itu kurikulum disusun untuk mengantisipasi 

tantangan masa depan. Titik berat kurikulum 2013 adalan 

bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan yang lebih baik 

dalam melakukan, observasi, bertanya, bernalar dan 
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mengkomunikasikan apa yang mereka peroleh atau yang mereka 

ketahui setelah menerima mata pelajaran. 

Adapun objek pembelajaran kurikulum 2013 adalah 

fenomena alam, sosial, sebi dan budaya. Melalui pendekatan 

tersebut peserta didik diharapkan memiliki kompetensi sikap, 

keterampilan dan pengetahuan yang lebih baik. Mereka akan lebih 

kreatif, inovatif, dan lebih produktif sehingga nantinya mereka bisa 

sukses dalam menghadapi perubahan persoalan serta tantangan 

dimasa mendatang.  

5. Tujuan dan Fungsi Kurikulum 2013 

Pengembangan kurikulum 2013 diharapkan akan mampu 

menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, 

efektif melalui penguatan sikap, keterampilan dan pengetahuan 

yang terintegrasi. Dalam hal ini pengembangan kurikulum harus 

lebih difokuskan pada pembentukan kompetensi dan karakter 

peserta didik berupa panduan pengetahuan, keterampilan dan 

sikap yang dapat didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud 

pemahaman terhadap konsep yang dipelajarinya secara 

kontekstual. 

Kurikulum 2013 juga memberikan peluang bagi guru menilai 

hasil belajar dari peserta didik dalam proses pencapaian sasaran 

belajar yang mencerminkan penguasaan dan pemahaman 

terhadap apa yang dipelajari. Oleh karena itu peserta didik perlu 

mengetahui kriteria penguasaan kompetensi dan karakter yang 

akan dijadikan sebagai standar penilaian hasil belajar, sehingga 

para peserta didik dapat mempersiapkan dirinya melalui 

penguasaan terhadap sejumlah kompetensi dan karakter tertentu 

sebagai prasyarat untuk melanjutkan ke tingkat penguasaan 

kompetensi dan karakter berikutnya. Mengacu pada penjelasan UU 

No. 20 tahun 2003 bagian umum dikatakan bahwa strategi 

pembangunan pendidikan nasional dalam undang-undang meliputi 

pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi 

dan pada penjelasan pasal 35 menyebutkan kompetensi lulusan 

merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional 

yang telah disepakati. Maka diadakanlah perubahan kurikulum 

dengan tujuan untuk melanjutkan pengembangan kurikulum 

berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan 

mencakup kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan 

secara terpadu. Untuk mencapai tujuan tersebut menuntut 

perubahan pada berbagai aspek lain terutama dalam 
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implementasinya dilapangan. Pada proses pembelajaran, dari siswa 

diberi tahu menjadi pesera didik mencari tahu, sedangkan pada 

proses penilaian yang berfokus pada pengetahuan melalui 

penilaian output secara utuh dan menyeluruh, sehingga 

penambahan jam pelajaran (A, 2012). 

Artinya kurikulum 2013 sebagai kurikulum nasional lebih 

diperkaya dan dipermudah tata kelola dan implementasinya oleh 

para guru. Dalam hal ini tujuan utamanya adalah akselerasi 

pencapaian mutu pendidikan nasional supaya dapat lebih 

kompetitif dengan pendidikan bangsa lain yang lebih modern. 

- Implementasi Kurikulum 2013 

Penerapan kurikulum 2013 haruslah melibatkan semua 

komponen yang berkaitan dengan lingkungan sekolah, yang 

dimaksud semua komponen ialah komponen rencana 

pembelajaran, proses pembelajaran, mekanisme penilaian, 

kualitas hubungan, pengelolaan pembelajaran, pengelolaan 

sekolah atau madrasah, pelaksanaan pengembangan diri peserta 

didik, pengembangan sarana dan prasarana, pembiayaan, serta 

etos kerja seluruh warga dan lingkungan sekolah atau madrasah 

(Hidayati, 2018). 

Jadi penerapan kurikulum 2013 menuntut kerjasama yang 

optimal diantara para guru, sehingga memerlukan pembelajaran 

berbentuk tim, dan menuntut kerjasama yang kompak diantara 

para anggota tim. Kerjasama antar guru sangat penting dalam 

proses pendidikan yang akhir-akhir ini mengalami perubahan yang 

sangat pesat. Implementasi kurikulum 2013 akan dilaksanakan 

secara terbatas seperti pada jenjang pendidikan sekolah dasar 

menengah dimulai dari kelas I dan IV untuk SD, kelas VII SMP dan 

kelas IX untuk SMA. Apa yang diungkapkan tersebut merupakan 

asumsi bahwa kurikulum 2013 dapat diterapkan dalam setiap jenis 

dan jenjang pendidikan dan pada berbagai ranah pendidikan. 

Meskipun demikian kurikulum tidak dapat digunakan untuk 

memecahkan seluruh permasalahan pendidikan sementara waktu 

terus berlalu tanpa ada kompromi. 

Keberhasilan kurikulum 2013 dapat diketahui dari 

perwujudan indikator standar kompetensi lulusan dalam pribadi 

peserta didik secara utuh. Untuk itu perlu ditekankan, sebab hasil 

pendidikan sebagai output dari setiap satuan pendidikan belum 

menunjukkan standar kompetensi lulusan pada permukaannya. 

Keberhasilan kurikulum 2013 dalam membentuk kompetensi dan 
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karakter di sekolah dan diketahui dari berbagai perilaku sehari-hari 

yang tampak dalam setiap aktivitas peserta didik dan warga sekolah 

lainnya. Perilaku tersebut antara lain diwujudkan dalam bentuk 

kesadaran, kejujuran, keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, 

kepedulian, kebebasan dalam bertindak, kecermatan, ketelitian 

dan komitmen. 

Dalam implementasi kurikulum 2013 yang berbasis karakter 

dan kompetensi bukan hanya tanggungjawab sekolah semata 

tetapi merupakan tanggungjawab semua pihak, orang tua, 

pemerintah, dan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan 

rencana, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran dimulai dari 

analisis karakter dan kompetensi yang akan dibentuk atau yang 

diharapkan muncul setelah pembelajaran. Bedanya kurikulum lain, 

kurikulum 2013 lebih fokus dan berangkat dari karakter serta 

kompetensi yang akan dibentuk kemudian memikirkan 

mengembangkan tujuan yang akan dicapai. Semua komponen lebih 

diarahkan pada pembentukan karakter dan kompetensi peserta 

didik yang diharapkan, baik real curriculum maupun hidden 

curriculum. Dalam hal ini semakin banyak pihak yang terlibat dalam 

pembentukan karakter dan kompetensi akan semakin efektif hasil 

yang diperoleh. Oleh sebab itu, untuk mengefektifkan program 

pendidikan dan meningkatkan kompetensi dalam kurikulum 2013 

diperlukan koordinasi, komunikasi dan jalinan kerja sama antar 

sekolah, orang tua, masyarakat dan pemerintah baik dalam 

pelaksanaan, maupun evaluasi dan pengawasannya (H. E. Mulyasa, 

2017). 

Jadi penerapan kurikulum 2013 dapat diwujudkan jika guru 

dituntut untuk lebih profesional merancang pembelajaran secara 

efektif dan menyenangkan, mengorganisasikan pembelajaran, 

memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan 

prosedur pembelajaran dan pembentukan kompetensi secara 

efektif serta menetapkan kriteria keberhasilan.  

6. Administrasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

 Sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam 

menentukan kualitas pengajaran di organisasi/lembaga pendidikan 

formal seperti sekolah, sementara yang menjadi masalah penting 

yang dihadapi saat ini adalah pengelolaan sumber daya manusia. 

Permasalahan tersebut harus segera diamputasi dengan 

menerapkan sistem manajemen yang efektif dalam pengelolaan 

sumber daya manusia, mulai dari perencanaan kebutuhan personil, 
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rekrutmen, seleksi dan pengembangan karier setiap staf yang 

dimiliki. 

Perencanaan personil bertujuan untuk mengetahui berapa 

jumlah personil yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses 

pengajaran, sementara rekrutmen bertujuan untuk mencari calon 

personil sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan 

untuk melaksanakan proses pengajaran. Kemudian seleksi 

bertujuan untuk memilih calon personil dan pengembangan karier 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas personil selama 

menjalankan tugasnya yaitu melakukan kegiatan pembelajaran. 

Untuk merealisasikan pernyataan tersebut di atas, maka 

dibutuhkan sebuah strategi manajemen personalia, istilah 

manajemen personalia biasa juga disebut dengan manajemen 

sumber daya manusia. Namun, istilah tersebut secara substansi 

memiliki kesamaan yang menitikberatkan perhatiannya pada 

individu-individu yang dipekerjakan dalam suatu badan tertentu, 

baik itu di lembaga pemerintah maupun dalam bentuk badan usaha 

(Manullang & Manullang, 2006). 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka manajemen 

personalia menurut Heidrachman Ranupandojo dan Fuad Husnan 

adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengawasan dari pengadaan, pengembangan, pemberian 

kompensasi, pengintegrasian dan pemeliharaan tenaga kerja 

dengan maksud untuk membantu mencapai tujuan perusahaan, 

individu dan masyarakat (Heidjrachman & Husnan, 2008). 

Sementara menurut Hani Handoko mendefinisikan manajemen 

personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan 

dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, 

pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan 

pelepasan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan individu, 

organisasi dan masyarakat (Handoko, 2016) 

Kemudian French menambahkan bahwa manajemen 

personalia berfungsi sebagai penarikan seleksi, pengembangan, 

penggunaan dan pemeliharaan sumber daya manusia dari sebuah 

organisasi (Handoko, 2016). Pendapat tersebut sejalan dengan 

pernyataan Luther Gulick dan Follet dalam Nanang Fattah yang 

mengatakan bahwa sebuah organisasi pendidikan dapat berjalan 

dengan baik jika organisasi tersebut memiliki keahlian khusus yang 

dapat membawa kepada suatu tujuan pendidikan baik itu secara 

institusional maupun nasional (Fattah, 2019). 
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Dari penjelasan tersebut, sejalan dengan penjelasan dari 

Mulyasa yang menjelaskan bahwa dalam manajemen personalia 

terdapat sebuah rangkaian proses pelaksanaan yang mencakup 

perencanaan dan pengadaan pegawai, pembinaan atau pelatihan 

dan pengembangan pegawai, serta pemberhentian pegawai (E 

Mulyasa, 2005). 

a) Perencanaan dan Pengadaan Tenaga Pendidik 

Dalam manajemen personalia, perencanaan memiliki arti 

mengatur individu untuk menjalankan tugas-tugas yang telah 

dibebankan sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai. 

Menurut Malayu S. P. Hasibuan ada empat langkah yang harus 

dilakukan pertama membuat uraian pekerjaan (job description), 

membuat analisis pekerjaan (job analysis), membuat spesifikasi 

pekerjaan (specification job) dan terakhir adalah membuat 

persyaratan pekerjaan. Dari keempat langkah tersebut, hal yang 

paling penting menurutnya adalah melakukan analisis pekerjaan 

(job analysis) dan analisis jabatan (Hasibuan & Hasibuan, 2016). 

Job Analiysis merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum 

memutuskan untuk merekrut anggota, hal yang penting di lakukan 

ialah mengurai pekerjaan secara rinci kemudian menentukan 

kualifikasi keahlian atau jumlah personil yang dibutuhkan. Ketika 

mengurai pekerjaan secara rinci, setiap informasi yang dianggap 

penting perlu untuk dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Namun 

menurut Harbangan Siagian pada umumnya ada empat 

karakteristik informasi yang dianggap penting dalam melakukan 

analisis pekerjaan. Pertama, berupa informasi yang berkaitan 

dengan sifat pekerjaan baik itu yang bersifat fisik ataupun bersifat 

mental. Kedua, informasi tentang cara melakukan pekerjaan, 

apakah memerlukan mesin ataukah hanya dengan melakukan 

analisis. Ketiga, informasi mengenai peran dan fungsi pekerjaan 

tersebut dalam mendukung tujuan organisasi dan terakhir. 

Keempat, informasi mengenai persyaratan kualitas personal yang 

ditetapkan seperti tingkatkan kecakapan, keterampilan tenaga 

yang akan menjalankan tugas nantinya (H. Siagian, 1989). 

Setelah mengurai pekerjaan secara rinci, selanjutnya 

memberikan kualifikasi minimum terhadap keahlian atau 

keterampilan yang dibutuhkan. Seperti yang telah dijelaskan di 

atas, bahwa informasi juga merupakan hal penting untuk 

menentukan standar keterampilan yang cocok untuk pekerjaan 

yang dibutuhkan. Untuk itu Harbangan Siagian menambahkan 
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informasi yang perlu diperhatikan dalam menentukan spesifikasi 

kerja adalah jenis kelamin pekerja, keadaan fisik pekerja, stabilitas 

emosi, keadaan mental, persyaratan pendidikan minimal, 

persyaratan pengalaman kerja minimal, minat pekerja dan karakter 

dan temperamen pekerja (H. Siagian, 1989). 

Selanjutnya melakukan analisis jabatan,menurut  Atmodiwiro 

analisis jabatan adalah sebuah metode yang digunakan untuk 

mendapatkan data dan mengolahnya menjadi informasi untuk 

dimanfaatkan oleh pihak yang menggunakannya, beliau 

menambahkan bahwa secara umum ada tiga jenis data yang harus 

diolah menjadi informasi. Pertama, data jabatan yang harus 

dikumpulkan dan mengolahnya menjadi informasi jabaran. Kedua, 

mengumpulkan data dari setiap program kelembagaan, 

ketenagaan dan ketatalaksanaan dan mengolahnya menjadi 

informasi kemudian Ketiga, mengumpulkan data dari setiap bagian 

yang membutuhkan informasi jabaran (Soebagio, 2000). 

Dari kegiatan analisis jabatan yang dilakukan, maka 

selanjutnya adalah menyajikan informasi kepada pimpinan, 

sehingga pimpinan dapat mengetahui berapa jumlah jenis dan 

kualifikasi guru yang diperlukan di saat sekarang untuk membantu 

mewujudkan tujuan yang diinginkan. 

Ketika hasil analisis pekerjaan dan analisis jabatan telah 

dilakukan dan menyimpulkan bahwa organisasi atau lembaga 

pendidikan membutuhkan tenaga pendidik atau tenaga 

administrasi, maka selanjutnya organisasi atau lembaga 

pendidikan membuat laporan kebutuhan tenaga pendidik atau 

tenaga administrasi kepada Dinas Pendidikan Nasional dan 

selanjutnya akan diteruskan ke pusat, setelah sampai di pusat 

selanjutnya pusat akan berkoordinasi dengan Dinas 

Ketenagakerjaan yang ada di pusat. 

Meskipun demikian, setiap rumusan teknis dan pragmatis, 

yang dilakukan haruslah melalui prosedur seleksi. Sementara 

prosedur seleksi dapat dilakukan dengan cara melakukan 

persiapan penerimaan berkas seleksi dari para pelamar, kemudian 

menyediakan berbagai macam tes, apakah itu tes tertulis ataukah 

tidak tertulis, selanjutnya melakukan wawancara, penilaian latar 

belakang pelamar, evaluasi medis, penelitian pendahuluan tentang 

kecakapan, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki pelamar 

dan terakhir adalah pengambilan keputusan untuk mengumumkan 

pelamar yang lulus seleksi dan berhak menempati posisi kosong 

dalam organisasi atau lembaga pendidikan. 
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b) Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pendidik 

Menurut M. Ngalim Poerwanto, pembinaan dan perbaikan 

mutu pendidikan tidak mungkin berhasil tanpa disertai dengan 

pembinaan dan perbaikan mutu pengetahuan serta cara kerja para 

pelaksananya. Pembinaan terhadap tenaga pendidik atau tenaga 

administrasi perlu dilaksanakan karena adanya program dan 

kurikulum sekolah yang selalu berubah dan berkembang sesuai 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan, masyarakat dan 

kebudayaan sehingga perlu adanya pengembangan pengetahuan 

bagi tenaga pendidik atau tenaga administrasi (Purwanto, 2019). 

Pengembangan tenaga pendidik atau tenaga administrasi 

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kecakapan 

sehingga lebih produktif. Untuk itu, dilakukanlah latihan-latihan 

tertentu yang searah dengan kemampuan di bidang kerja masing-

masing. Pengembangan yang dapat ditempuh melalui pendidikan 

dan latihan, tugas belajar, penempatan pada jabatan yang lebih 

tinggi, pemindahan jabatan, pemindahan lapangan dan 

pemindahan wilayah, serta usaha lain yang dapat dilakukan seperti 

mengikuti seminar, workshop, dan rapat dinas dalam berbagai 

bentuk (Minarti & Sekolah, 2011). 

Dalam kenyataan di lapangan, seorang pegawai baru pada 

umumnya memiliki keahlian teoritis, keahlian tersebut masih perlu 

di praktikkan dalam kehidupan nyata. Sehingga seorang pegawai 

baru perlu untuk beradaptasi dengan lingkungan organisasi, 

sebelum mengisi kekosongan jabatan. Setelah mampu 

beradaptasi, barulah pegawai baru dapat mengisi jabatan kosong. 

Dan pimpinan wajib mempertahankannya supaya tetap profesional 

dan memiliki kinerja yang tinggi. 

Salah satu upaya pemenuhan kebutuhan tersebut antara lain 

pemberian gaji, tunjangan kesejahteraan, asuransi kesehatan baik 

itu keselamatan fisik ataupun mental, perlakuan yang adil dan 

wajar, penghargaan setiap prestasi, semua itu merupakan 

representasi dari semangat kekeluargaan, persaudaraan dan kerja 

sama.  

Menurut Sondang P Siagian ada beberapa faktor yang secara 

tidak langsung mempengaruhi upaya pemenuhan kebutuhan 

tersebut, seperti penentuan tingkat upah atau gaji yang secara 

umum berlaku, kemudian adanya tuntutan dari serikat kerja, lalu 

tingkat produktivitas karyawan, juga kebijakan organisasi dan 

terakhir peraturan undang-undang (S. P. Siagian, 2017). Oleh 

karena itu, profesionalisme dan kinerja dari pegawai haruslah 

terukur sehingga feedback yang dihasilkan berupa kebijakan 
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terhadap pegawai seperti kenaikan gaji, kenaikan tunjangan dan 

lain sebagainya. 

c) Penilaian Tenaga Pendidik 

Menurut Marihot Tua Efendi penilaian tenaga pendidik atau 

tenaga administrasi adalah suatu usaha yang dilakukan untuk 

mengetahui hal-hal yang menyangkut pribadi, status, pekerjaan, 

prestasi kerja untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam 

melakukan penilaian secara objektif, khususnya kebijakan yang 

berhubungan dengan kenaikan jabatan atau kenaikan gaji (Effendi, 

2009). Penilaian tenaga pendidik atau tenaga administrasi sekolah, 

haruslah dilakukan secara objektif dan akurat. Oleh sebab itu, fokus 

penilaiannya haruslah memiliki indikator, contohnya prestasi 

individu ataukah partisipasinya dalam kegiatan yang diselenggaran 

oleh lembaga.  

Penilaian kerja tenaga pendidik atau tenaga administrasi, 

merupakan hal yang sangat penting baik itu buat organisasi dan 

juga baik buat pegawai itu sendiri. Jika penilaian kerja tenaga 

pendidik atau tenaga administrasi dikaitkan dengan pencapaian 

tujuan organisasi, maka yang pertama harus dilakukan adalah 

menentukan tujuan setiap pekerjaan, kemudian menentukan 

standar ukurannya lalu diikuti dengan penentuan metode penilaian 

dan terakhir adalah evaluasi. Untuk lebih jelasnya proses tersebut 

dapat dilihat gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

Contoh skema proses penilaian kinerja (Minarti & Sekolah, 2011)  

Sasaran yang telah ditentikan haruslah spesifik, terukur, 

memiliki tingkat kemudahan dalam melaksanakannya sebab 

Penentuan Metode dan Pelaksanaan Penilaian 

Penentuan Standar/Ukuran 

Penentuan Sasaran 

E V A L U A S I 



75 
 

 
 

Yuspiani 

dibatasi oleh waktu. Selain itu, setiap sasaran yang telah 

dirumuskan bersama-sama merupakan pemahaman setiap 

pegawai dalam menerjemahkan visi, misi sekolah. Sehingga dari 

setiap unit merupakan bagian dari organisasi atau lembaga 

pendidikan.  

Setelah itu, melakukan penentuan standar. Standar yang 

telah ditentukan haruslah bersifat objektif, dalam artian 

menentukan standar atau ukuran haruslah mencerminkan 

pelaksanaan kerja pegawai sekolah secara sungguh-sungguh. Oleh 

karena itu, menurut Jr. Walliam B. Werther dan Keith Davis sistem 

penilaian haruslah memiliki standar ukuran yang dapat dimengerti 

sehingga dapat dipercaya untuk digunakan (Werther Jr & Davis, 

1985). 

Sementara  menurut Sri Minarti sasaran kinerja seorang guru 

ialah mentransfer ilmunya kepada peserta didik dan meningkatkan 

motivasi belajar peserta didiknya, selanjutnya standar kinerjanya 

adalah kehadiran di kelas, peningkatan pengetahuan dari peserta 

didiknya, bahan atau materi pembelajaran yang disediakan dan lain 

sebagainya. Kemudian, ukuran-ukuran yang dapat dipercaya, 

dengan pengertian bilamana digunakan oleh orang lain atau 

beberapa orang dalam waktu yang berbeda akan menghasilkan 

kesimpulan yang sama. Seperti, ukuran kuantitas yang baik berarti 

sesuai dengan target, ukuran kualitas yang baik berarti tidak 

ditemukan barang yang cacat, ukuran kehadiran yang baik berarti 

tidak pernah absen kerja tanpa alasan dan lain sebagainya dan hal 

yang terakhir menurutnya adalah harus praktis dalam artian 

memiliki kemudahan untuk digunakan dan dipahami oleh penilai 

dan yang dinilai (Minarti & Sekolah, 2011). 

Langkah selanjutnya ialah menentukan metode dan 

pelaksanaan penilaian, adapun metode yang dimaksud dapat 

dipahami dengan penggunaan metode tes dan untuk 

pelaksanaannya dapat menggunakan pendekatan kepada setiap 

pegawai di sekolah. Setelah itu, barulah masuk ke dalam langkah 

terakhir yaitu evaluasi.  

Evaluasi dari setiap kegiatan bertujuan untuk mendapatkan 

umpan balik dari  pegawai sekolah, terhadap beberapa aspek 

penilaian yang masih perlu untuk diperbaiki dan dipertahankan, lalu 

tindakan apa yang harus diambil oleh untuk memperbaiki penilaian 

kerja di masa yang akan datang.  
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Menurut Ary Gunawan, pegawai yang memiliki status Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) dalam rangka lebih menjamin objektivitas dalam 

pembinaan pegawai negeri sipil (PNS) berdasarkan pada sistem 

karier dan sistem prestasi kerja Pemerintah telah mengeluarkan 

Peraturan yang disebut dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 

1979 tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri 

Sipil (PNS). Hasil penilaian pekerjaan tersebut dituangkan dalam 

satu daftar yang disebut Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 

(DP3). Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa wewenang 

membuat penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil 

adalah pejabat penilai yaitu atasan langsung yang bersangkutan 

dengan ketentuan serendah-rendahnya kepala urusan atau pejabat 

lain yang setingkat dengan itu (Gunawan, 1996). 

Sementara aspek yang dinilai seperti yang diistilahkan dalam 

form DP3. DP3 adalah kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, 

ketaatan, kejujuran, kerja sama, prakarsa, dan kepemimpinan. 

Untuk lebih jelasnya di bawah ini contoh form DP3. 

1. 

YANG DINILAI 

a. Nama  

b. NIP  

c. Pangkat, Golongan 

Ruang 

 

d. Jabatan/Pekerjaan  

e. Unit Organisasi  

2. 

PEJABAT PENILAI 

a. Nama    

b. NIP 

c. Pangkat, Golongan 

Ruang 

d. Jabatan/Pekerjaa

n 

e. Unit Organisasi 

3. 

ATASAN PEJABAT PENILAI 

a. Nama  

b. NIP  

c. Pangkat, Golongan 

Ruang 

 

d. Jabatan/Pekerjaan  

e. Unit Organisasi  
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4. 

PENILAI  

UNSUR YANG DINILAI 

NILAI 
KETERANGA

N 
ANGK

A 

SEBUTA

N 

a. Kesetiaan   

Nilai rata-rata 

adalah 

jumlah dibagi 

dengan 

jumlah unsur 

yang dinilai. 

b. Prestasi Kerja   

c. Tanggung Jawab   

d. Ketaatan   

e. Kejujuran   

f. Kerja sama   

g. Prakarsa   

h. Kepemimpinan   

i. JUMLAH   

j.  NILAI RATA-RATA   

1. KEBERATAN DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI 

(APABILA ADA) 

2. TANGGAPAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN 

3. KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN 

4. LAIN-LAIN 

5. PENGESAHAN 
Contoh form DP3 (Gunawan, 1996)  

Menurut Mulyasa tujuan DP3 sebenarnya bukan hanya untuk 

kepentingan usul kenaikan pangkat atau usul kenaikan gaji, tetapi 

bisa digunakan untuk membina pegawai untuk segera memperbaiki 

kelemahan atau kekurangannya (E Mulyasa, 2005). Berdasarkan 

penjelasan tersebut, memiliki makna bahwa penilaian yang 

dilakukan dengan baik pastilah sesuai dengan fungsi dan tujuan 

yang nantinya akan membawa kemajuan bagi organisasi sekolah. 

Namun dalam pelaksanaannya, masih saja ada kebiasaan-

kebiasaan yang dianggap masih dalam tahap kewajaran seperti 

kesalahan dalam penilaian, ketidaksiapan penilai, kemudian tidak 

efektifnya praktik dan kebijakan organisasi pendidikan. Meskipun 

hanya bersifat wajar, namun perlu juga diwaspadai. 

d) Pemberhentian Tenaga Pendidik 

Pemberhentian tenaga pendidik atau tenaga administrasi 

dari organisasi sekolah, maka terlepas pula hak dan kewajibannya 

sebagai pegawai. Dengan kata lain, fungsi jabatan sudah tidak bisa 

lagi dilaksanakan untuk sementara waktu maupun untuk selama-

lamanya. Situasi tersebut dapat terjadi, jika seorang pegawai 
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sekolah telah meninggal dunia, pensiun, mengalami pemecatan, 

pindah pekerjaan dan lain sebagainya. 

Sementara menurut E Mulyasa secara umum ada tiga jenis 

alasan yang menyebabkan pimpinan memutuskan untuk 

memberhentikan tenaga pendidik. Pertama, Pemberhentian atas 

permohonan dari pegawai itu sendiri, seperti keinginan untuk 

memperbaiki nasib sehingga ia harus pindah ke pekerjaan lain. 

Kedua, Pemberhentian dari pihak lembaga atau yayasan yang 

disebabkan dengan beberapa alasan, seperti usia pegawai tidak 

lagi produktif, pihak lembaga atau yayasan ingin melakukan 

perampingan organisasi, melakukan pelanggaran hukum yang 

membuatnya terpaksa harus menjalani proses pidana yaitu 

mendekap dalam penjara kemudian masa kontrak kerja telah 

berakhir. Ketiga, Pemberhentian karena alasan lain, seperti 

pegawai yang telah meninggal dunia, pensiun dan hilang tanpa jejak 

(E Mulyasa, 2005). 

Dengan demikian, pemberhentian tenaga pendidik atau 

tenaga administrasi dalam suatu organisasi sekolah, haruslah 

memiliki dasar rasional, seperti di atur dalam undang-undang 

ketenagakerjaan. Tetapi dalam kenyataannya, lebih banyak 

mengedepankan unsur “politik” yang dijadikan dasar. 

7. Administrasi Peserta Didik. 

Kemajuan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh kondisi 

pendidikan, jadi masalah pendidikan adalah masalah yang sangat 

penting. Pada lembaga pendidikan, tanggung jawab dalam hal 

peningkatan mutu peserta didik bukan hanya merupakan tanggung 

jawab para pendidik saja, melainkan tanggung jawab seluruh unsur 

yang terlibat di dalam kegiatan pendidikan guna menyukseskan 

usaha bersama mencapai tujuan pendidikan. Pentingnya 

pendidikan yang berkualitas dan tercapainya kualitas manusia dan 

kualitas masyarakat yang maju dan mandiri hanya dapat 

diwujudkan jika pendidikan masyarakat berhasil ditingkatkan. 

Sebab pembangunan bukan dimulai dari barang-barang, tetapi 

dimulai dari manusia dengan pendidikan. 

Dalam dunia pendidikan, ada beberapa komponen 

pendidikan yang secara langsung berhubungan dalam menangani 

peserta didik antara lain kepala sekolah dan tenaga pengajar. 

Kedua komponen tersebut sangat penting dalam dunia pendidikan 
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dan sangat memengaruhi berhasil atau tidaknya usaha pencapaian 

tujuan. 

Kepala sekolah sebagai seorang pimpinan merupakan 

komponen yang secara langsung berhubungan dengan 

pelaksanaan program pendidikan di sekolah. Terlaksana atau 

tidaknya program pendidikan di sekolah sangat tergantung pada 

kecakapan dan kebijakan kepada sekolah sebagai seorang 

pimpinan (Purwanto, 2019). Kepemimpinan kepala sekolah 

mempunyai peranan sentral dalam sebuah pendidikan dimana 

terjadi interaksi antara beberapa komponen yang berbeda watak, 

pengalaman, latar belakang dan disiplin ilmu yang mana semuanya 

diarahkan untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, kepala 

sekolah mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, yaitu 

sebagai manajer, sebagai supervisor dan administrator. 

Manajemen mempunyai tujuan untuk melaksanakan 

kegiatan administrasi agar berjalan sesuai dengan pola dan 

rencana yang dibuat secara bersama-sama (Usman, 2019) 

Manajemen tidak akan berhasil apabila yang menjalankan tersebut 

hanya kepada sekolah tanpa didukung oleh aparatur sekolah yang 

ada di bawahnya. Di sini wakil kepala sekolah sebagai bagian dari 

struktur organisasi sekolah yang sehat dan efisien pada umumnya 

terdiri dari urusan kurikulum, administrasi keuangan, sarana 

prasaranan, serta peserta didik dan hubungan masyarakat atau 

lainnya sesuai kebutuhan sekolah (Sagala, 2013).  

Dalam Administrasi peserta didik, kepala sekolah mempunyai 

peran yang signifikan dan sangat mendasar mulai dari penerimaan 

peserta didik baru, pembinaan peserta didik atau pengembangan 

diri sampai dengan proses kelulusan peserta didik. Sebab, 

administrasi peserta didik termasuk ke dalam salah satu substansi 

manajemen pendidikan. Administrasi peserta didik menempati 

posisi strategis karena sentral layanan pendidikan, baik dalam latar 

institusi persekolahan maupun yang berada di luar latar institusi 

persekolahan, baik yang berkenaan dengan manajemen akademik, 

layanan pendukung akademik, sumber daya manusia, sumber daya 

keuangan, sarana prasarana, dan hubungan sekolah dengan 

masyarakat senantiasa diupayakan agar peserta didik 

mendapatkan layanan pendidikan yang andal. 

Administrasi peserta didik adalah proses kegiatan yang 

direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan 

secara kontinu terhadap seluruh peserta didik agar dapat mengikuti 
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proses pembelajaran berbasis manajemen  dengan efektif dan 

efisien (Mulyono, 2008). Oleh sebab itu, administrasi peserta didik 

bukan hanya berbentuk pencatatan data peserta didik di suatu 

sekolah, melainkan pada aspek yang lebih luas yang secara 

operasional dapat membantu upaya pertumbuhan dan 

perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah. 

Aministrasi peserta didik bertujuan untuk mengatur berbagai 

kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di 

sekolah dapat berjalan dengan lancar, tertib, teratur, serta 

mencapai tujuan pendidikan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, 

bidang administrasi peserta didik sedikitnya memiliki tiga tugas 

utama yang diperhatikan yaitu penerimaan peserta didik baru, 

kegiatan kemajuan belajar, serta bimbingan dan pembinaan disiplin 

(Enco Mulyasa, 2004). 

Bidang kajian administrasi peserta didik meliputi aktivitas-

aktivitas pengaturan terhadap peserta didik di sekolah, sejak 

peserta didik masuk sampai dengan peserta didik lulus, bahkan 

menjadi alumni. Oleh karena itu, idealnya kegiatan administrasi 

peserta didik meliputi dua hal. Pertama, perencanaan peserta didik 

dan penerimaan peserta didik. 

Orientasi peserta didi baru meliputi pengaturan hari-hari 

pertama peserta didik di sekolah, pekan orientasi peserta didik, 

pendekatan yang dipergunakan dalam organisasi peserta didik, dan 

teknik-teknik orientasi peserta didik, mengatur kehadiran, 

ketidakhadiran peserta didik di sekolah, termasuk di dalamnya 

adalah peserta didik yang membolos, terlambat datang, dan 

meninggalkan sekolah sebelum waktunya, mengatur 

pengelompokan peserta didik baik yang berdasar fungsi persamaan 

maupun yang berdasarkan fungsi perbedaan, mengatur evaluasi 

peserta didik, baik dalam rangka memperbaiki proses belajar 

mengahar, bimbingan dan penyuluhan, maupun untuk kepentingan 

promosi peserta didik, mengatur kenaikan tingkat peserta didik, 

mengatur peserta didik yang mutasi dan drop out mengatur kode 

etik, pengadilan dan peningkatan disiplin peserta didik, mengatur 

layanan peserta didik yang meliputi layanan kepenasihatan 

akademik dan administrasi, layanan bimbingan dan layanan 

konseling peserta didik dan mengatur organisasi peserta didik yang 

meliputi organisasi intra sekolah (OSIS) dan oraganisasi alumni. 

a) Penerimaan Peserta Didik Baru 
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Sebelum terlalu jauh membahas penerimaan peserta didik 

baru, Ary Gunawan menjelaskan perencanaan peserta didik 

memiliki dua ruang lingkup. Pertama sensus sekolah, Sensus 

sekolah adalah pencatatan anak-anak usia sekolah yang 

diperkirakan akan masuk sekolah atau calon siswa. Dengan 

demikian, sensus sekolah untuk sekolah dasar adalah anak-anak 

yang akan masuk sekolah dasar. Sedangkan, untuk sensus sekolah 

tingkat atas adalah anak-anak yang akan masuk sekolah tingkat 

atas. Kedua penentuan jumlah peserta didik yang akan diterima, 

jumlah calon peserta didik yang akan diterima di suatu sekolah 

sangat bergantung pada jumlah kelas atau fasilitas tempat duduk 

yang tersedia. Artinya, jumlah yang akan diterima di sekolah 

disesuaikan dengan fasilitas tertentu jumlah gedung yang akan 

ditempati ketika siswa telah diterima di sekolah. Peren (Gunawan, 

1996).  

Langkah berikutnya setelah perencanaan peserta didik 

adalah proses perekrutan peserta didik baru. Penerimaan siswa 

baru merupakan salah satu kegiatan yang pertama dilakukan yang 

biasanya dengan mengadakan seleksi calon peserta didik. 

pengelolaan peserta didik baru yang dilakukan dan terorganisasi 

dan terencana sehingga kegiatan pembelajaran dapat 

dilaksanakan pada haru pertama tahun ajaran baru (Suryosubroto, 

2004). 

Pernyataan tersebut di atas juga diakui oleh E Muluasa 

bahwa penerimaan peserta didik baru perlu pengelolaan yang 

sedemikian rupa yang dimulai dari perencanaan penentuan daya 

tampung sekolah atau jumlah peserta didik baru yang akan 

diterima. Kegiatan ini biasanya dikelola oleh panitia penerimaan 

peserta didik baru yang sudah ditunjuk oleh kepala sekolah yang 

kemudian dilakukan pengelompokan dan orientasi sehingga secara 

fisik orientasi emosional peserta didik siap untuk mengikuti 

pendidikan di sekolah (Enco Mulyasa, 2004). 

Menurut Sobri sistematis kegiatan penerimaan peserta didik 

baru dapat dilakukan dengan tujuh langkah. Pertama, membentuk 

panitia penerimaan murid baru. Kedua, menentukan syarat 

pendaftaran. Ketiga, menyediakan formulir pendaftaran. Keempat, 

pengumuman pendaftaran calon peserta didik baru. Kelima, 

menyediakan buku pendaftaran. Keenam, waktu pendaftaran dan 

Ketujuh, penentuan jumlah calon peserta didik baru yang akan 

diterima (Sobri et al., 2009). 
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Pada hakikatnya penerimaan peserta didik baru bukan 

sekedar menerima siswa yang ingin memasuki suatu sekolah, 

melainkan juga menyeleksi apakah calon-calon siswa itu telah 

memenuhi syarat yang telah ditetapkan, setiap tingkat dan jenis 

sekolah akan mempunyai persyaratan tersendiri sesuai dengan 

tujuan institusional masing-masing. Namun demikian, secara 

keseluruhan dapat dirangkumkan bahwa ada beberapa hal yang 

perlu diperhatikan dalam pengelolaan penerimaan peserta didik 

baru yaitu masalah kepanitiaan, persyaratan calon peserta baru, 

pendaftaran, tes, seleksi, pengumuman hasil seleksi dan orientasi 

peserta didik baru (Nurhadi, 1983). 

Sehubungan dengan penjelasan tersebut, Suharsimi Arikunto 

menambahkan diskripsinya secara mendetail mengenai langkah-

langkah penerimaan peserta didik yang secara garis besarnya 

dapat ditentukan sebagai berikut: menentukan kepanitiaan, 

menentukan syarat-syarat penerimaan, mengadakan 

pengumuman, menyiapkan soal-soal teks untuk seleksi dan 

menyiapkan tempatnya, melaksanakan penyaringan melalui tes 

tertulis maupun lisan, mengadakan pengumuman penerimaan, 

mendaftarkan kembali calon peserta didik yang diterima dan 

melaporkan hasil pekerjaan kepada kepala sekolah (Arikunto, 

1990). 

Pedoman atau peraturan yang berhubungan dengan 

penerimaan peserta didik baru meliputi masalah teknik 

pelaksanaan, yang menyangkut masalah waktu, persyaratan dan 

teknis administrasi. Untuk masalah waktu mencakup pada aspek 

kapan pendaftaran calon peserta didik baru dimulai dan diakhiri, 

kapan ujian seleksi dilaksanakan dan kapan hasil ujian 

diumumkan. 

Sementara permasalahan persyaratan mencakup pada 

aspek berapa besaran uang pendaftaran, berapa rata-rata nilai 

rapor yang bisa diterima sebagai pendaftar peserta didik baru, surat 

tanda tamat belajar atau ijazah dan fotokopi ijazah terakhir yang 

sudah disahkan oleh yang berwenang dan pas foto sesuai dengan 

ukuran yang ditentukan. 

 

b) Orientasi Peserta Didik 

Setiap peserta didik saat memasuki lingkungan baru akan 

mengalami kesulitan, baik disebabkan oleh situasi maupun karena 
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praktik dan prosedur yang berbeda. Kesulitan itu kalau tidak diatasi 

dapat menimbulkan ketegangan jiwa. Supaya tidak mengalami 

ketegangan, administrator pendidikan seyogianya memberi 

penjelasan-penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan 

sekolah (H. Siagian, 1989). Artinya, lingkungan sekolah peserta 

didik yang lama telah ditinggalkan dan mereka berganti dengan 

lingkungan sekolah yang baru, dengan penghuni dan budaya baru. 

Oleh karena itu, peserta didik perlu orientasi. Dengan orientasi 

tersebut, peserta didik akan siap menghadapi lingkungan dan 

budaya baru di sekolah, yang dapat saja berbeda jauh dengan 

sebelumnya. 

Orientasi peserta didik baru adalah kegiatan yang merupakan 

salah satu bagian dalam rangka proses penerimaan siswa baru. 

Istilah yang digunakan adalah “masa orientasi siswa baru (MOS)”. 

Tujuan orientasi peserta didik baru yaitu pengenalan mengenai 

keadaan-keadaan sekolah, antara lain tata tertib, kondisi siswa, 

serta pengenalan pelajaran yang akan dihadapi, ini dimaksudkan 

agar peserta didik nantinya tidak akan mengalami kejanggalan 

dalam menempuh studi. 

Apalagi semakin tinggi jenjang lembaga pendidikan, maka 

semakin berat tuntutan-tuntutan yang harus dipenuhi oleh peserta 

didik. daya saing lingkungan baru tersebut, relatif lebih ketat 

dibandingkan dengan lingkungan sebelumnya. Orientasi peserta 

didik baru diharapkan dapat mengantarkan peserta didik pada 

suasana baru yang berbeda dengan sebelumnya. Dengan demikian, 

peserta didik akan sadar sesadar-sadarnya bahwa lingkungan baru 

tempat ia akan memasukinya membutuhkan pikiran, tenaga dan 

waktu yang relatif lebih banyak dibandingkan dengan lingkungan 

sekolah sebelumnya. 

Orientasi adalah pekenalan. Perkenalan ini meliputi 

lingkungan fisik sekolah dan lingkungan sosial sekolah. Lingkungan 

fisik sekolah meliputi prasarana dan sarana sekolah, seperti jalan 

menuju sekolah, halaman sekolah, tempat bermain di sekolah, 

lapangan olahraga, gedung dan perlengkapan sekolah, serta 

fasilitas-fasilitas lain yang disediakan di sekolah. Sedangkan, 

lingkungan sosial sekolah yang meliputi kepala sekolah, guru, 

tenaga kependidikan selain guru, teman sebaya seangkatan, dan 

peserta didik senior di sekolah. Lingkungan sosial sekolah tersebut 

adakalanya terorganisasi dan adakalanya tidak terorganisasi. Hal 

inilah yang kemudian menjadi hal yang penting untuk dikenalkan 

bagi peserta didik yang baru. 



84  
 

ADMINISTRASI PENDIDIKAN 

Membaca Isu dan Harapan Pendidikan Masa Depan 

Namun, yang paling penting dan paling pokok untuk 

diperkenalkan kepada peserta didik baru di lingkungan sekolah 

antara lain adalah peraturan dan tata tertib sekolah, guru dan 

personalia sekolah, perpustakaan sekolah, laboratorium sekolah, 

bengkel sekolah, kafetaria sekolah, bimbingan dan konseling 

sekolah, layanan kesehatan sekolah, layanan asrama sekolah, 

orientasi program studi, cara belajar yang efektif dan efisien di 

sekolah dan organisasi peserta didik. perkenalan tersebut dapat 

melalui kegiatan-kegiatan yang harus diikuti oleh peserta didik baru 

yang disebut dengan kegiatan Masa Orientasi Siswa (MOS). 

Selama pelaksanaan MOS dapat juga digunakan untuk 

penelusuran bakat-bakat khusus dari peserta didik baru. Misalnya 

bakat olah raga, seni, menulis dan lain sebagainya. Oleh karena itu, 

selama MOS kegiatan yang banyak diisi pertunjukan yang berifat 

entertaiment. 

c) Pengelolaan Proses Pembelajaran 

Proses Pembelajaran merupakan kegiatan utama di sekolah 

dan sekolah diberik kebebasan memilih strategi, metode dan 

teknik-teknik pembelajaran dan pengajaran yang paling efektif, 

sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa, 

karakteristik guru dan konsisi nyara sumber daya yang tersedia di 

sekolah. Secara umum, strategi atau metode pembelajaran dan 

pengajaran yang berpusat pada peserta didik lebih mampu 

memperdayakan pembelajaran peserta didik (KEPENDIDIKAN & 

NASIONAL, n.d.). 

Pengelolaan proses pembelajaran juga merupakan 

pemberdayaan peserta didik yang dilakukan melalui interaksi 

perilaku guru dan perilaku peserta didik, baik di dalam ruangan 

maupun di luar ruangan, kegiatan mengajar pada hakikatnya 

membantu seseorang untuk mempelajari sesuatu dan apa yang 

dibutuhkan dalam belajar itu tidak ada kontribusinya terhadap 

pendidikan orang yang belajar (Sagala, 2014). Dengan asumsi 

tersebut, proses pembelajaran merupakan pemberdayaan peserta 

didik. oleh sebab itu, penekanannya bukan sekedar penguasaan 

pengetahuan tentang apa yang diajarkan sehingga tertanam dan 

berfungsi sebagai muatan nurani dan penghayatan kemudian 

dipraktikkan oleh peserta didik. 

Selain itu, proses pembelajaran semestinya lebih 

mementingkan proses pencarian jawaban dari pada mempunyai 

jawaban. Oleh karena itu, pembelajaran yang lebih mementingkan 
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buku yang dianggap benar oleh guru kurang efektif. Proses 

pembelajaran yang efektif semestinya menumbuhkan daya kreasi, 

daya nalar, rasa keingintahuan, dan eksperimentasi-

eksperimentasi untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan 

baru, memberikan keterbukaan terhadap kemungkinan-

kemungkinan baru, menumbuhkan toleransi pada kekeliruan-

kekeliruan yang diakibatkan kesalahan atau kreativitas berpikir. 

Dalam konteks ini, tanggungjawab guru yang terpenting ialah 

merencanakan dan menuntut peserta didiknya melakukan 

kegiatan-kegiatan belajar guna mencapai pertumbuhan dan 

perkembangan yang diinginkan (Hamalik, 2001). 

Menurut Sri Minarti proses pembelajaran memiliki 

keterkaitan dengan kinerja sekolah, karena sekolah pada tataran 

tertentu disebut sebagai sistem, dan setiap sistem memiliki pola 

yang secara umum ada tiga yaitu input, proses dan output. Pada 

aspek output haruslah memberikan jaminan kepastian sebab dapat 

diukur di tingkat kinerjanya. Kinerja sekolah adalah pencapaian 

atau prestasi yang dihasilkan melalui proses dan dapat diukur 

dengan melihat efektivitasnya, kualitasnya, produktivitasnya, 

efesiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya, surplusnya 

dan moral kerja yang dimilikinya (Minarti & Sekolah, 2011). 

Jadi, setiap proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah, 

haruslah memiliki kejelasan input, proses dan output. Berangkat 

dari ketiga hal tersebut, proses pembelajaran haruslah mempunyai 

pedoman yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar 

yang akan diperolah antara peserta didik, perbedaan hasil belajar 

pada pelaksanaan pembelajaran antara peserta didik yang memiliki 

kecenderungan cara berpikir divergen dan yang konvergen, 

kemudian pengaruh interaksi antara strategi pembelajaran dan 

cara berpikir peserta didik terhadap hasil belajar di sekolah.  

Hasil belajar pada dasarnya adalah suatu kemampuan yang 

berupa keterampilan dan perilaku baru sebagai akibat latihan atau 

pengalaman. Dalam hal ini, hasil belajar dapat didefinisikan sebagai 

tingkat penguasaan suatu pengetahuan yang dicapai oleh peserta 

didik dalam mengikuti program belajar mengajar sesuai dengan 

tujuan pendidikan yang ditetapkan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat dipahami 

secara tersirat ialah hasil belajar tidak hanya dibatasi pada ranah 

kognitif tetapi juga perlu penekanan pada ranah afektif dan juga 

psikomotorik. 



86  
 

ADMINISTRASI PENDIDIKAN 

Membaca Isu dan Harapan Pendidikan Masa Depan 

d) Bimbingan dan Disiplin Peserta Didik 

Menurut Piet A. Sahertian dalam Fuad Ihsan 

diselenggarakannya lembaga pendidikan bertujuan untuk kegiatan 

pendidikan yang akan menumbuhkan dan mengembangkan anak 

sebagai makhluk individu, sosial, susila dan religius (Fuad, 2010) 

Pendidikan dalam kerangka ini merupakan sarana pembentukan 

sumber daya manusia yang dipersiapkan di masa sekarang dan di 

masa depan.  

Sekolah sebagai lembaga yang mengembangkan proses 

pembelajaran dengan tujuan mengembangkan pengetahuan 

peserta didik, kepribadian, aspek sosial emosional, keterampilan-

keterampilan, juga bertanggung jawab memberikan bimbingan dan 

bantuan terhadap peserta didik yang bermasalah, baik dalam 

belajar, emosional, maupun sosial sehingga dapat tumbuh dan 

berkembang secara optimal sesuai dengan potensinya masing-

masing (Enco Mulyasa, 2004). Pernyataan tersebut diakui oleh 

Fuad Ihsan bahwa tugas sekolah adalah menyiapkan anak-anak 

untuk kehidupan masyarakat melalui pembelajaran yang diarahkan 

untuk mengasah potensi mereka dengan sikap disiplin (Fuad, 

2010).  

Kata disiplin memiliki arti luas mencakup setiap macam 

pengaruh yang ditujukan untuk membantu peserta didik supaya 

mereka dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan 

yang mungkin ingin ditujukan peserta didik terhadap 

lingkungannya. Dengan disiplin peserta didik diharapkan bersedia 

tunduk dan mengikuti peraturan tertentu dan menjauhi larangan 

tertentu. Kesediaan semacam ini harus dipelajari dan harus secara 

sabar diterima dalam rangka memelihara kepentingan bersama 

atau memelihara kelancaran tugas di sekolah sehingga tujuan 

pendidikan dapat tercapai. Jadi, menegakkan disiplin tidak 

bertujuan untuk mengurangi kebebasan dan kemerdekaan peserta 

didik, namun sebaliknya ingin memberikan kemerdekaan yang lebih 

besar kepada peserta didik dalam batas-batas kemampuannya. 

Akan tetapi, jika kebebasan peserta didik terlampau dikurangi, 

dalam artian dikekang dengan peraturan, peserta didik akan 

berontak dan mengalami frustasi dan kecemasan (Rohani, 1991). 

Dari pendapat tersebut, disiplin yang dilaksanakan di 

lingkungan sekolah untuk peserta didik, membuat peserta didik 

akan belajar hidup dengan pembiasaan yang baik, positif dan 

bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya, baik pada saat 
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bersekolah maupun untuk bekal hidup di kemudian hari. Akan 

tetapi, pendekatan dengan penegakan disiplin janganlah sampai 

membuat siswa tertekan dan penerapannya harus pula demokratis 

dalam artian mendidik. 

Namun demikian, tujuan penegakan disiplin sering tidak 

mendapat respons yang positif dari peserta didik. Hal ini 

disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kepemimpinan guru atau 

kepala sekolah yang otoriter yang menyebabkan sikap peserta didik 

yang agresif ingin berontak akibat kekangan dan perlakuan yang 

tidak manusiawi. Kemudian, kurang diperhatikannya kelompok 

minoritas baik yang berada di atas rata-rata maupun yang berada di 

bawah rata-rata dalam berbagai aspek yang ada hubungannya 

dengan kehidupan sekolah. Peserta didik yang kurang dilibatkan 

dan diikutsertakan dalam tanggung sekolah. Latar belakang 

khidupan keluarga serta sekolah kurang mengadakan kerja sama 

dan saling melepas tanggung jawab. Di antara penyebab 

pelanggaran tersebut pelanggaran yang umum sering terjadi karena 

kebosanan peserta didik dalam kelas, disebabkan yang dikerjakan 

peserta didik monoton tidak ada variasi dalam proses pembelajaran 

serta peserta didik kurang mendapat perhatian dan apresiasi yang 

wajar bagi mereka yang berhasil. Untuk mengatasi hal ini, seorang 

guru harus memiliki strategi, metode dan berbagai pendekatan 

yang bervariasi agar tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai. 

Dalam rangka meningkatkan disiplin dan rasa tanggung 

jawab peserta didik di sekolah, seorang guru harus menyatakan 

peraturan dan konsekuensinya bila dilanggar maka ada 

konsekuensi yang akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari 

peringatan, teguran, memberi tanda cek, disuruh menghadap 

kepada sekolah dan dilaporkan kepada orang tuanya tentang 

pelanggaran yang dilakukannya di sekolah (Rohani, 1991). 

Sejalan dengan pendapat tersebut, pendidikan bertujuan 

untuk menumbuhkan perilaku dan sikap netral dengan melatih 

serta mengembangkannya ke arah nilai sikap yang positif. Untuk 

membina serta menumbuhkan sikap mental dan perilaku yang baik 

ini, alat pendidikan, seperti menerapkan disiplin, memberi tugas, 

dan tanggung jawab kepada siswa sesuai dengan kemampuannya 

perlu dilakukan. 

Pembinaan mental dan sikap ini dapat dilakukan melalui 

sanksi yang berjenjang. Dengan demikian, bekal pendidikan yang 

bersisi penambahan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai 
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serta sikap-sikap harus diarahkan untuk mengembangkan sikap 

yang cocok untuk tuntutan hidup dan kehidupan kini, di sini, dan 

akan datang seperti sikap-sikap hemat, sederhana, disiplin, selalu 

berikhtiar, menghargai waktu, berorientasi pada masa depan, dan 

berusaha mengatasi alam, seperti menggunakan payung bila hujan, 

percaya diri sendiri, bekerja untuk menaikkan prestasi, meminta 

upah atau bayaran bila telah selesai menunaikan tugas, dan 

sebagainya (Nizar, 2001). 

Hal yang paling efektif dalam menumbuhkembangkan disiplin 

peserta didik adalah dengan pembiasaan. Pembiasaan dengan 

disiplin di sekolah akan mempunyai pengaruh positif bagi 

kehidupan peserta didik di masa yang akan datang. Pada mulanya, 

disiplin memang dirasakan sebagai suatu aturan yang mengekang 

kebebasan peserta didik. Akan tetapi, bila aturan ini dirasakan 

sebagai suatu yang memang seharusnya dipatuhi secara sadar 

untuk kebaikan diri sendiri dan kebaikan bersama, lama-kelamaan 

akan menjadi suatu kebiasaan yang baik menuju ke arah disiplin 

diri sendiri. 

Disiplin tidak lagi merupakan suatu yang datang dari luar yang 

memberikan keterbatasan tertentu, tetapi disiplin telah merupakan 

aturan yang datang dari dalam diri peserta didik sebagai suatu hal 

yang wajar dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, disiplin 

merupakan nilai yang telah tertanam dalam diri peserta didik yang 

menjadi bagian dalam kepribadiannya. 

Pengalaman utama dalam pelaksanaan disiplin akan 

memberikan kerangka dalam keteraturan hidup selanjutnya. 

Disiplin diri sendiri hanya akan tumbuh dalam suatu suasana ketika 

guru dan peserta didik terjalin sikap persahabatan yang berakar 

pada dasar saling hormat menghormati dan saling memercayai 

(Rohani, 1991). Sesuai dengan penjelasan tersebut, disiplin harus 

diterapkan dalam kerangka dan batas demokratis serta dalam 

batas pedagogis. 

Metode lain yang banyak dikembangkan dalam 

menumbuhkan disiplin dengan menggunakan metode Quantum, 

dalam metode tersebut menyebutkan keberhasilan mendidik 

peserta didik adalah dengan cara memberinya tanggungjawab (Drs. 

WAIDI MBA. ED, 2006). Tanggung jawab merupakan indikator 

penting yang menunjukkan seseorang memiliki nilai lebih, kualitas 

merupakan dambaan banyak orang. Setiap tindakan apabila tidak 

dilandasi tanggung jawab merupakan hal yang sangat urgen dalam 
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pembentukan watak seseorang. Oleh karena itu, sudah saatnya 

dunia pendidikan mengubah orientasi dari orientasi kognitif ke arah 

orientasi afektif atau dari orientasi kecerdasan intelektual ke arah 

kecerdasan spiritual dan emosional. 

Seseorang yang tidak mengambil tanggung jawab tidak akan 

pernah belajar. Di dalam tanggung jawab ada sejumlah media 

pembelajaran, seperti risiko, kesulitan dan keberanian mental. Hal 

ini akan menyebabkan seseorang tumbuh dewasa. Orang yang 

pintar, cerdas, dan terampil apabila tidak memiliki tanggung jawab 

tidak ada orang yang akan memanfaatkan keterampilannya 

tersebut. Untuk itulah, seorang anak dalam proses pendidikan, baik 

formal maupun non-formal perlu dilatih agar memiliki rasa tanggung 

jawab. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa orang 

yang disiplin pastilah bertanggung jawab, dan begitupun sebaliknya. 

Kedisiplinan dan tanggungjawab dipengaruhi oleh faktor eksternal 

(lingkungan), jadi perkembangan pribadi peserta didik ditentukan 

oleh faktor-faktor lingkungan. Dengan demikian lingkungan yang 

baik adalah tempat yang dapat membentuk dan membina peribadi 

yang ideal, bukan semata-mata dari bakat. 

e) Pengelolaan Aktivitas Peserta Didik 

Para kepala sekolah, tenaga pengajar dan tenaga profesional 

lainnya perlu menyadari bahwa titik pusat tujuan sekolah adalah 

menyediakan program pendidikan yang direncanakan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat serta kepentingan individu 

peserta didik. Para peserta didik ibaratnya klien yang harus dilayani. 

Oleh sebab itu, para peserta didik harus dilibatkan secara aktif dan 

tetap, tidak hanya di dalam proses belajar mengajar tetapi juga di 

dalam kegiatan sekolah. 

Pengelolaan aktivitas peserta didik dalam hal ini diartikan 

sebagai usaha atau kegiatan memberikan bimbingan, arahan, 

pemantapan, peningkatan terhadap pola pikir, sikap mental, 

perilaku serta minat, bakat dan keterampilan para peserta didik 

melalui program ekstrakulikuler dalam mendukung keberhasilan 

program kurikuler. Pengelolaan aktivitas peserta didik ini diarahkan 

untuk kepentingan peserta didik yang dilakukan oleh sekolah dalam 

pelayanannya. 

Berdasarkan deskripsi tersebut, pengelolaan peserta didik 

merupakan bagian integral kebijakan pendidikan dan berjalan 
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searah dengan program kurikuler. Dalam program kurikuler, para 

peserta didik lebih ditekankan pada kemampuan intelektual yang 

mengacu pada kemampuan berpikir rasional, sistemik, analitik dan 

metodis. Sedangkan, program pengelolaan aktivitas peserta didik 

melalui kegiatan ekstrakulikuler, di samping untuk mempertajam 

pemahaman terhadap keterkaitan dengan mata pelajaran 

kurikuler, para peserta didik juga dibina ke arah mantapnya 

pemahaman, kesetiaan, dan pengamalan nilai-nilai keimanan dan 

ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, watak dan kepribadian, 

berbudi pekerti luhur, kesadaran berbangsa dan bernegara, 

keterampilan dan kemandirian, olahraga dan kesehatan, persepsi, 

apresiasi dan kreasi seni. 

Menurut Mc Know dalam Richard Gorton ada tujuh tujuan 

kegiatan peserta didik. Pertama, Membantu semua peserta didik 

belajar bagaimana menggunakan waktu luang mereka secara lebih 

bijaksana. Kedua, Membantu semua peserta didik meningkatkan 

dan memanfaatkan secara konstruktif bakat-bakat dan 

keterampilan unik yang mereka miliki. Ketiga, Membantu semua 

peserta didik mengembangkan minat dan bakat dan keterampilan 

rekreatif baru. Keempat, Membantu semua peserta didik 

mengembangkan sikap yang lebih positif terhadap nilai kegiatan 

rekreatif. Kelima, Membantu semua peserta didik meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan mereka dalam fungsinya sebagai 

pemimpin dan anggota kelompok. Keenam, Membantu semua 

peserta didik mengembangkan sikap yang lebih realistis dan positif 

terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Ketujuh, Membantu semua 

peserta didik mengembangkan sikap yang lebih positif terhadap 

sekolah, sebagai hasil partisipasi dalam program kegiatan peserta 

didik (Gorton, 1976). 

Pengelolaan peserta didik mempunyai nilai strategis, di 

samping sebagai faktor penentu keberhasilan sumber daya 

manusia di masa depan, sasarannya adalah peserta didik yang 

usianya 6-18 tahun, suatu tingkat perkembangan usia peserta 

didik, ketika secara psikis dan fisik peserta didik sedang mengalami 

pertumbuhan dan perkembangan, suatu periode usia yang ditandai 

dengan kondisi kejiwaan yang tidak stabil, agresivitas yang tinggi 

dan mudah dipengaruhi oleh lingkungan. 

Oleh sebab itu, pengelolaan peserta didik usia sekolah yang 

di dalamnya mengandung berbagai nilai perlu dilaksanakan secara 

berstruktur dan berkelanjutan. Nilai-nilai yang ada dalam 

pengelolaan tersebut, seperti meningkatkan mutu gizi, perilaku 
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kehidupan beragama dan berperilaku terpuji, penamaan rasa cinta 

tanah air, disiplin dan kemandirian, peningkatan daya hidup 

bermasyarakat, serta kemampuan menyesuaikan diri dengan 

lingkungan. Nilai-nilai tersebut perlu dikembangkan dalam 

pengelolaan atau pembinaan peserta didik secara terstruktur dan 

terkoordinasi dengan baik. 

Dalam kegiatan pengorganisasian dan pengoordinasian 

program kegiatan peserta didik, kelapa sekolah hendaknya 

mempertimbangkan sembilan prinsip yang dijelaskan oleh Richard 

yang Pertama, Setiap kegiatan dan juga keseluruhan program 

hendaknya memiliki tujuan yang dirumuskan dan ditulis secara 

jelas. Kedua, Setiap kegiatan harus diarahkan oleh pembina 

(penanggung jawab) yang berkualitas dan bermotivasi tinggi. 

Ketiga, Harus ada deskripsi peran tertulis bagi setiap pembina 

(penanggung jawab) begitu pula program in service pengembangan 

untuk meningkatkan kompetensi. Keempat, Harus ada deskripsi 

peran tertulis untuk setiap petuga peserta didik untuk masing-

masing kegiatan dan program in service harus ditawarkan untuk 

membantu mereka meningkatkan kompetensi mereka. Kelima, 

Berbagai rapat organisasi yang diadakan dan merupakan bagian 

dari program kegiatan peserta didik harus direncanakan dengan 

baik. Keenam, Deskripsi yang sempurna tentang program kegiatan 

peserta didik harus disebarkan kepada peserta didik dan kelompok 

terkait lain pada awal tujuan ajaran sekolah. Ketujuh, Harus ada 

pengarah kegiatan peserta didik dan dewan penasihat guru peserta 

didik untuk keseluruhan program. Kedelapan, Program kegiatan 

peserta didik dan masing-masing kegiatan harus dievaluasi secara 

periodik untuk menyakinkan efektivitas dan mengidentifikasi 

bidang-bidang yang perlu diperbaiki. Kesembilan, Masing-masing 

kelompok peserta didik dalam kegiatan peserta didik harus 

menyiapkan laporan akhir tahun untuk disebarkan kepada semua 

kelompok terkait (Gorton, 1976). 

Berdasarkan uraian di atas, dapat pahami bahwa 

pengelolaan aktivitas peserta didik dimaksudkan untuk mendukung 

tujuan pendidikan secara menyeluruh dengan memperlihat secara 

detail setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah untuk 

menciptakan pengalaman peserta didik. 

8. Administrasi Sarana dan Prasarana 

Pendidikan bertujuan untuk menunjang pembangunan 

melalui peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Pendidikan 
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dalam pelaksanaannya diarahkan pada proses yang tertib, teratur 

dan terarah dengan media atau seni, yaitu manajemen. Manajemen 

merupakan seni untuk melaksanakan pekerjaan melalui individu-

individu untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Dengan kata 

lain manajemen dapat membawa individu, kelompok atau 

organisasi kepada satu tujuan dengan cara mengatur individu 

dalam kelompok atau organisasi. 

Jadi berbicara manajemen secara tidak langsung 

menyinggung aspek pengelolaan, karena pengelolaan merupakan 

komponen integral dan tidak dapat dipisahkan dari proses secara 

keseluruhan. Begitupun dalam dunia pendidikan, tanpa 

manajemen tidak mungkin tujuan pendidikan dapat diwujudkan 

secara optimal, efektif dan efisien. Konsep tersebut belaku juga 

pada lembaga pendidikan atau institusi yang memerlukan 

manajemen untuk menopang kinerja organisasi pendidikan untuk 

mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. 

Dari sudut pandang tersebut, lembaga pendidikan yang 

menerapkan manajemen dapat dikategorikan lembaga pendidikan 

modern. Begitu pula jika suatu lembaga atau institusi pendidikan 

dikatakan maju apabila mempunyai sarana-prasarana yang 

memadai berkaitan dengan proses pendidikan ataupun akademik, 

baik yang secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, 

yang berkaitan langsung dengan proses pendidikan, seperti 

gedung, ruang belajar, alat-alat media pendidikan, meja, kursi dan 

sebagainya. Sedangkan, yang tidak berkaitan langsung, seperti 

halaman, taman dan jalan menuju sekolah. 

Begitu pentingnya sarana-prasaranan dalam lembaga 

pendidikan dalam menunjang keberhasilan organisasi pendidikan 

dalam mencapai tujuan pendidikan, menjadi sarana dan prasarana 

menjadi satu bagian dari manajemen yang dimiliki oleh lembaga 

pendidikan. Bisa saja diklaim bahwa sarana dan prasarana 

pendidikan merupakan salah satu sumber daya penting dalam 

menunjang proses pembelajaran di sekolah. Untuk itu, perlu 

dilakukan peningkatan dalam pendayagunaan dan pengelolaannya 

agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Pada tataran ini E. 

Mulyasa berpendapat bahwa manajemen sarana-prasarana 

pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana-prasarana 

pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan 

berarti pada jalannya proses pendidikan (Enco Mulyasa, 2004). 
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Oleh karena itu, sekolah dituntut memiliki kemandirian untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan sekolah menurut kebutuhan 

dan kemampuan sendiri serta berdasarkan pada aspirasi dan 

partisipasi anggota sekolah dengan tetap mengacu pada peraturan 

dan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Hal itu 

terutama ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan pada 

semua jenis dan jenjang pendidikan, khususnya pada pendidikan 

dasar dan menengah. 

Untuk mewujudkan dan mengatur hal tersebut, pemerintah 

melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyangkut 

standar sarana dan prasarana pendidikan secara nasional pada 

Bab VII Pasal 42 dengan tegas menyebutkan, setiap satuan 

pendidikan waji memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan 

pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, 

bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk 

menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan 

(Indonesia, n.d.). Kemudian setiap satuan pendidikan wajib 

memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang unit 

produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, 

tempat beribadah, tempat bermain, tempar rekreasi dan ruang atau 

tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran 

yang teratur dan berkelanjutan. Bahkan, standar sarana-prasarana 

untuk lembaga pendidikan setaraf SD/MI, SMP/MTS, mencakup 

kriteria minimum sarana dan kriteria minimum prasarana, juga 

diperkuat oleh Peraturan Menteri No. 24 Tahun 2007 tetang 

Standar Sarana dan Prasarana sekolah atau madrasah(Indonesia, 

n.d.). 

 

a) Pengertian dan Perencanaan Sarana dan Prasarana Pendidikan 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata perencanaan 

berasal dari kata rencana yang mempunyai arti rancangan atau 

rangka dari suatu yang akan dilakukan atau dikerjakan pada masa 

yang akan datang (Indonesia, n.d.) Artinya, pada kerangka ini, 

perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang akan 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang digariskan. 

Dengan demikian, perencanaan merupakan proses yang 

sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang 

akan dilakukan pada waktu yang akan datang, yang merupakan 

bentuk kegiatan pemikiran, penelitian, perhitungan dan perumusan 
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tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang, 

baik berkiatan dengan kegiatan-kegiatan operasional dalam 

pengadaan, pengelolaan, penggunaan, pengorganisasian, maupun 

pengendalian sarana dan prasarana. 

Berdasarkan deskripsi tersebut, pada dasarnya perencanaan 

merupakan suatu proses kegiatan menggambarkan sebelumnya 

hal-hal yang akan dikerjakan kemudian dalam rangka mencapi 

tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, perencanaan yang 

dimaksud adalah merinci rancangan pembelian, pengadaan, 

rehabilitasi, distribusi atau pembuatan peralatan, dan 

perlengkapan sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, 

perencanaan sarana-prasarana persekolahan dapat didefinisikan 

sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang rancangan 

pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi atau pembuatan 

peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan 

sekolah. 

Sarana pendidikan yaitu perlengkapan yang secara langsung 

dipergunakan untuk proses pendidikan, seperti meja, kursi, kelas 

dan media pengajaran. Prasarana pendidikan ialah fasilitas yang 

secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, 

seperti halaman dan taman (Enco Mulyasa, 2004). Sarana-

prasarana pendidikan juga sering disebut dengan fasilitas atau 

perlengkapan sekolah. Manajemen perlengkapan sekolah dapat 

diartikan sebagai proses kerja sama pendayagunaan semua 

perlengkapan pendidikan secara efektif dan efisien (Bafadal, 

2004). 

E Mulyasa menambahkan bahwa sarana pendidikan adalah 

peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan 

dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar 

mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi serta alat-alat 

dan media pengajaran. Sedangkan yang dimaksud prasarana 

adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya 

proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, taman dan 

sekolah, tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses 

belajar mengajar, seperti taman sekolah untuk pengajaran biologi, 

halaman sekolah sebagai lapangan upaca juga lapangan olahraga, 

komponen tersebut merupakan bagian dari sarana pendidikan 

(Enco Mulyasa, 2004). 

Sementara menurut Hadari Nawawi manajemen sarana-

prasarana sebagai usaha pelayanan dalam bidang material dan 
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fasilitas kerja lainnya bagi personal dalam satuan kerja di 

lingkungan organisasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

kerja (Nawawi, 1997). Pada dasarnya tujuan direncanakannya 

perencanaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah adalah 

untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak 

diinginkan dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam 

pelaksanaannya. Salah dalam merenakan dan menentukan 

kebutuhan merupakan kekeliruan dalam menetapkan kebutuhan 

sarana dan prasarana yang kurang atau tidak memperhitungkan 

kebutuhan ke depan dan kurang cermat dalam menganalisis 

kebutuhan sesuai dengan dana yang tersedia dan tingkat 

kepentingan. 

Secara umum perencanaan sarana dan prasarana 

pendidikan bertujuan untuk memberikan layanan secara 

profesional di bidang sarana dan prasarana pendidikan dalam 

rangka terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan 

efisien. Adapun secara rinci tujuan perencanaan sarana dan 

prasarana ialah untuk mengupayakan pengadaan sarana dan 

prasarana pendidikan memalui sistem perencanaan dan 

pengadaan yang hati-hati dan seksama. Sarana dan prasarana 

pendidikan yang didapatkan diharapkan berkualitas tinggi, sesuai 

dengan kebutuhan dan dengan dana yang efisien, selain itu untuk 

mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana secara tepat dan 

efisien. Tujuan berikutnya adalah untuk mengupayakan 

pemeliharaan sarana dan prasarana sehingga keberadaannya 

selalu dalam kondisi siap pakai dalam setiap saat. 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan dilakukannya 

perencanaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah di 

antaranya ialah membantu dalam menentukan tujuan, meletakkan 

dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan 

dilakukan, kemudian menghilangkan ketidakpastian dan manfaat 

yang terakhir ialah dapat dijadikan pedoman atau dasar untuk 

melakukan pengawasan, pengendalian dan penilaian yang nantinya 

kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Inti manajemen 

sarana dan prasarana pendidikan ini adalah tugasnya untuk 

mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan adalah 

tugas untuk mengatur dan menjaga sarana dan prasarana 

pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan 

berarti pada jalannya proses pendidikan. 

b) Macam-Macam Sarana dan Prasarana Pendidikan 
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Menurut Sri Minarti sarana pendidikan diklasifikasikan 

menjadi tiga macam sarana pendidikan yang ditinjau dari sudut 

habis tidaknya dipakai, yang ditinjau dari bergerak tidaknya pada 

saat digunakan dan yang ditinjau dari hubungannya dengan proses 

belajar mengajar (Minarti & Sekolah, 2011). 

Sarana dan prasarana pendidikan yang tidak habis dipakai 

terdiri dari dua macam yang Pertama, sarana pendidikan yang habis 

dipakai Kedua, sarana pendidikan yang tahan lama. Sementara 

sarana dan prasarana pendidikan yang bergerak tidaknya pada saat 

digunakan memiliki dua pengertian Pertama, sarana pendidikan 

yang bergerak dan Kedua, sarana pendidikan yang tidak bergerak. 

Kemudian, sarana pendidikan yang tidak bergerak merupakan 

sarana pendidikan yang relatif sulit untuk dipindahkan, seperti 

tanah, bangunan, sumur, saluran air dan sejenisnya (Bafadal, 

2004). 

Sementara jika ditinjau dari hubungannya dengan proses 

belajar mengajar memiliki dua jenis sarana pendidikan. Pertama, 

sarana pendidikan yang secara langsung digunakan dalam proses 

belajar mengajar seperti spidol, tinta spidol, penghapus, alat 

peraga, alat-alat praktikum yang digunakan oleh seorang guru atau 

dosen dalam mengajar. Kedua sarana pendidikan yang secara tidak 

langsung berhubungan dengan proses belajar mengajar seperti 

lemari arsip dan sebagainya (Minarti & Sekolah, 2011). 

Adapun prasarana pendidikan bisa diklasifikan menjadi dua 

macam. Pertama, prasarana pendidikan yang secara langsung 

digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti ruangan 

perpustakaan dan laboratorium. Kedua prasarana pendidikan yang 

keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, 

tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar 

mengajar, seperti ruang kantor, kantin dan masjid atau mushalah, 

WC serta tempat parkir kendaraan. 

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungannya 

dengan proses belajar mengajar, sarana pendidikan ada dua yakni 

sarana pendidikan langsung dan tidak langsung. Sedangkan 

prasarana pendidikan juga dibagi menjadi dua bagian yaitu 

prasarana pendidikan langsung dan tidak langsung. Pengelolaan 

sarana dan prasarana pada yang berpengaruh langsung maupun 

tidak langsung ini adalah untuk menyediakan dan memberdayakan 

sarana dan prasarana guna menunjang program pendidikan. 
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Dengan demikian, manajemen sarana dan prasarana yang 

baik diharapkan dapat menciptakan sekolah yang bersih, rapi dan 

indah sehingga menciptakan sekolah yang bersih, rapi, dan indah 

sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan bagi guru 

maupun peserta didik untuk berada di sekolah dalam menjalankan 

kegiatan belajar mengajar untuk meningkatkan sumber daya 

manusia. Apalagi, masyarakat sekarang mempunyai kepercayaan 

yang kuat pada manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai 

sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh 

karena itu, motivasi orangtua menyekolahkan anaknya ke suatu 

lembaga pendidikan didasari oleh asumsi bahwa sekolah 

memberikan keterampilan dasar. Orang yang telah bersekolah 

setidak-tidaknya pandai membaca, menulis dan berhitung dalam 

setiap masyarakat modern. Selain itu, anak juga memperoleh 

sejumlah pengetahuan yang membekali anak dan memperluas 

pandangan dan pemahaman tentang masalah-masalah dunia (Dr. 

zaitun, 2016). 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan turut mendidik generasi 

muda agar hidup dan menyesuaikan diri dengan perubahan-

perubahan yang cepat akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Dalam hal ini, sekolah merupakan agent of change yaitu 

sebagai lembaga pendidikan yang menjadi wahana pengubah 

manusia menjadi insan peripurna. Artinya, sekolah mempunyai 

fungsi transformatif, seperti sekolah harus dapat mengkuti laju 

perkembangan agar bangsa tidak ketinggalan dalam kemampuan 

dan pengetahuan (Dr. zaitun, 2016). 

Oleh karena itu, masyarakat sekarang mempunyai anggapan 

bahwa seseorang harus berpendidikan untuk dapat mencapai 

kemajuan teknologi dan ekonomi. Maka yang perlu diperhatikan 

oleh lembaga pendidikan seperti sekolah adalah dapat 

menyediakan sarana-prasarana dilungkungan sekolah guna 

menunjang pendidikan yang berorientasi pada ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Hal ini erat kaitannya dengan sarana dan prasarana 

yang ada disekolah. Apakah dapat memenuhi kebutuhan 

pendidikan yang diharapkan oleh masyarakat sebagai user 

pendidikan. 

c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan 

Pengadaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk 

menyediakan semua jenis sarana-prasarana pendidikan di sekolah 

yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan yang 
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telah ditetapkan. Menurut Gunawan pengadaan adalah segala 

kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang/jasa bagi 

keperluan pelaksanaan tugas (Gunawan, 1996). 

Dalam konteks persekolahan, pengadaan merupakan segala 

kegiatan yang dilakukan dengan cara menyediakan semua 

keperluan barang atau jasa berdasarkan hasil perencanaan dengan 

maksu untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar berjalan 

secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diinginkan . 

Pengadaan sarana-prasarana merupakan fungsi opersional 

pertama dalam manajemen sarana-prasarana pendidikan di 

sekolah. Fungsi ini pada dasarnya merupakan serangkaian kegiatan 

untuk menyediakan sarana-prasarana pendidikan sekolah sesuai 

dengan kebutuhan, baik berkaitan dengan jenis dan spesifikasi, 

jumlah, waktu maupun tempat, dengan harga, maupun sumber 

yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Dalam usaha pengadaan barang, harus direncanakan 

dengan hati-hati agar pengadaannya sesuai dengan apa yang 

diharapkan. Menurut Suharsimi Arikunto untuk mengadakan 

perencanaan kebutuhan alat pelajaran, dapat melalui delapan 

tahap. Pertama Mengadakan analisis tehdapa meteri pelajaran 

mana yang membutuhkan alat atau media dalam penyampaiannya. 

Dari analisis materi ini, dapat didaftar alat-alat atau media apa yang 

dibutuhkan. Kedua, Apabila kebutuhan yang diajukan ternyata 

melampaui kemampuan daya beli atau daya pembuatan, harus 

diadakan seleksi menurut skala prioritas terhadap alat-alat yang 

mendesak pengadaannya. Ketiga, Mengadakan inventarisasi 

terhadap alat atau media yang telah ada. Alat yang sudah ada perlu 

dilihat kembali, lalu mengadakan re-inventarisasi. Alat yang perlu 

diperbaiki atau diubah disendirikan untuk diserahkan kepada orang 

yang dapat memperbaiki. Keempat, Mengadakan seleksi terhadap 

alat-alat pelajaran atau media yang masih dapat dimanfaatkan, 

baik dengan reparasi atau modifikasi maupun tidak. Kelima, 

Mencari dana, kegiatan dalam tahap ini adalah mengadakan 

perencanaan tentang bagaimana cara memperoleh dana, baik dari 

dana rutin maupun non rutin. Keenam, Menunjuk seseorang untuk 

melaksanakan pengadaan alat. Penunjukan ini sebaiknya 

mengingat beberapa hal yaitu keahlian, kelincahan berkomunikasi, 

kejujuran dan sebagainya dan tidak hanya seorang (Arikunto, 

1990). 



99 
 

 
 

Yuspiani 

Semua tahap pengadaan sarana dan prasarana pendidikan 

di sekolah tersebut harus dibingkai oleh rasa tanggung jawab 

sekolah. Begitu pula dalam metode atau cara pengadaan sarana 

dan prasarana pendidikan di sekolah tidak lepas dari pertanggung 

jawaban pihak sekolah. Oleh karena itu, setiap usaha untuk 

mengadakan barang, termasuk prasarana, tidak dapat dilakukan 

sendiri oleh kepala sekolah atau bendahara. Usaha pengadaan 

yang dilakukan bersama akan memungkinkan pelaksanaannya 

lebih baik dan dapat dipertanggung jawabkan.  

Dalam konteks ini, ada beberapa alternatif cara dalam 

pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan yang 

bisa dijadikan pilihan dalam pengadaan sarana dan prasarana 

tersebut, beberapa alternatif tersebut dirangkum oleh Sri Minarti ke 

dalam beberapa bagian yaitu pembelian, pembuatan sendiri, 

penerimaan hibah atau bantuan, penyewaan, pinjaman, pendaur-

ulangan, penukaran dan perbaikan (Minarti & Sekolah, 2011). 

Dalam pengadaan barang, baik yang dilakukan sendiri oleh 

sekolah maupun dari luar sekolah, hendaknya dapat dicatat sesuai 

dengan keadaan dan kondisinya. Hal itu dimaksudkan sebagai 

upaya pengecekan serta melakukan pengontrolan terhadap 

keluar/masukna barang atau sarana dan prasarana milik sekolah. 

Catatan tersebut, dituangkan dalam format pengadaan sarana dan 

prasarana pendidikan yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai 

rujukan bagi sekolah dalam melakukan aktivitas pengadaan 

sarana-prasarana untuk sekolah. 

d) Inventarisasi/Pencatatan Sarana dan Prasarana Pendidikan 

Inventarisasi berasal dari kata inventaris yang berarti daftar 

barang-barang, bahan dan sebagainya. Inventarisasi sarana-

prasarana pendidikan adalah pencatatan atau pendaftaran barang-

barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang 

secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang 

berlaku. Jadi inventarisasi merupakan kegiatan untuk mencatat dan 

menyusun daftar barang-barang atau bahan yang ada secara 

teratur menurut ketentuan yang berlaku (Gunawan, 1996). 

Pada kesempatan yang sama Gunawan juga menambahkan 

bahwa inventarisasi atau pencatatan merupakan kegiatan 

permulaan yang dilakukan pada saat serah terima barang yang 

harus diselenggarakan oleh pihak penerima. Inventarisasi 

dilakukan dalam rangka usaha penyempurnaan pengurusan dan 

pengawasan yang efektif terhadap barang-barang milik negara 
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maupun swasta. Inventarisasi juga memberikan masukan yang 

sangat berharga atau berguna bagi efektivitas pengelolaan sarana 

dan prasarana (Gunawan, 1996). 

Menurut Minarti kegiatan inventarisasi dilakukan dalam 

rangka usaha penyempurnaan pengurusan dan pengawasan yang 

efektif terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu 

sekolah. Sehingga secara khusus, inventarisasi dilakukan dengan 

beberapa tujuan. Pertama, untuk menjaga dan menciptakan tertib 

administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah. 

Kedua, untuk menghemat keuangan sekolah, baik dalam 

pengadaan maupun untuk pemeliharaan dan penghapusan sarana-

prasarana sekolah. Ketiga, sebagai bahan atau pedoman untuk 

menghitung kekayaan suatu sekolah dalam bentuk materil yang 

dapat dinilai dengan uang. Keempat, untuk memudahkan 

pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki 

sekolah (Minarti & Sekolah, 2011) 

Daftar inventarisasi barang yang disusun dalam suatu 

organisasi yang lengkap, teratur dan berkelanjutan dapat 

memberikan manfaat yaitu pencatatan perlengkapan dan 

pembuatan kode barang. Selain itu dalam praktiknya inventarisasi 

sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus ada pelaporan 

sebagai bentuk pertanggung jawaban apakah mekanisme 

pelaporannya dilakukan secara triwulan dan sebagainya. 

e) Pemeliharaan dan Penataan Sarana dan Prasarana Pendidikan 

Barang-barang yang terdapat di institusi apa pun jenisnya dan 

dari mana pun sumbernya harus disimpan dan dipelihara dengan 

baik dan penuh tanggung jawab agar setiap kali diperlukan dapat 

digunakan dengan baik. Pemeliharaan sarana-prasarana 

pendidikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan 

pengaturan agar semua sarana-prasarana selalu dalam keadaan 

baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil 

guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Pemeliharaan 

merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan 

suatu barang sehingga barang tersebut kondisinya baik dan siap 

digunakan.  

Pemeliharaan mencakup segala daya upaya yang terus 

menerus mengusahakan agar peralatan tersebut tetap dalam 

keadaan baik. Pemeliharaan dimulai dari pemakaian barang, yaitu 

dengan cara hati-hati dalam menggunakannya. Pemeliharaan yang 
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bersifat khusus harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai 

keahlian sesuai dengan jenis barang yang dimaksud. 

Menurut Ary H. Gunawan barang yang dimiliki senantiasa 

dapat berfungsi dan digunakan dengan lancar tanpa banyak 

menimbulkan gangguan/hambatan. Oleh karena itu, barang-barang 

tesebut perlu dirawat secara baik dan kontinu untuk 

menghindarkan adanya unsur-unsur pengganggu atau perusak. 

Pemeliharaan atau perawatan adalah kegiatan rutin untuk 

mengusahakan agar barang tetap dalam keadaan baik dan 

berfungsi baik. Oleh sebab itu, jika diidentifikasi, ada empat tujuan 

pemeliharaan sarana-prasarana pendidikan. Pertama, Untuk 

mengoptimalkan usia pakai peralatan, hal ini sangat penting, 

terutama jika dilihat dari aspek biaya karena untuk membeli suatu 

peralatan akan jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan merawat 

bagian dari peralatan tersebut. Kedua, Untuk menjamin kesiapan 

operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan 

sehingga diperoleh hasil yang optimal. Ketiga, Untuk menjamin 

ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pengecekan secara 

rutin dan teratur. Keempat, Untuk menjamin keselamatan orang 

atau siswa yang menggunakan alat tersebut (Gunawan, 1996). 

Dalam pemeliharaan Sri Minarti merangkumnya menjadi 

empat macam bila ditinjau dari sifatnya yaitu pertama 

pemeliharaan yang bersifat pengecekan, kedua bersifat 

pencegahan, ketiga bersifat perbaikan ringan, keempat bersifat 

perbaikan berat. Kemudian jika ditinjau dari waktu perbaikannya 

ada dua macam yaitu pemeliharaan sehari-hari dan pemeliharaan 

berkala (Minarti & Sekolah, 2011). 

Selanjutnya, menurut Afid kegiatan pemeliharaan dilakukan 

agar setiap sarana dan prasarana pendidikan selalu siap pakai 

dalam proses atau kegiatan belajar mengajar. Oleh sebab itu, 

manfaat pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sangat 

menunjang bagi keberlangsungan efektivitas kegiatan belajar 

mengajar. Baliau menambahkan bahwa manfaat lain yang dapat 

dirasakan dari pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di 

sekolah ialah peralatan akan awet, mengurangi risiko kerusakan, 

akan lebih mudah diawasi sehingga dapat mengurangi risiko 

kehilangan, menjadikan peralatan menjadi terlihat rapi dan dari 

semua itu memberikan efek kepada hasil pekerjaan yang dinilai 

cukup baik (BURHANUDDIN, 2013). 
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Dalam penggunaan perlengkapan sekolah, yang paling 

penting dan pokok ialah memerhatikan prinsip-prinsip efektivitas 

dan efisiensi. Prinsip efektivitas berarti semua penggunaan harus 

ditujukan semata-mata untuk memperlancar pencapaian tujuan 

pendidikan. Sedangkan, prinsip efisiensi berarti penggunaan 

semua perlengkapan secara hemat dan dengan hati-hati. Hal ini 

juga berarti bahwa perlengkapan yang digunakan harus sesuai 

dengan fungsinya sehingga dapat mengurangi kerusakan para 

barang tersebut. Misalnya penggunaan komputer yang digunakan 

untuk keperluan kantor bukan untuk keperluan lainnya. 

f) Penghapusan Sarana dan Prasarana Pendidikan 

Penghapusan adalah kegiatan meniadakan barang-barang 

milik sekolah dari daftar inventaris yang berdasarkan peraturan 

perundang-undangan dan pedoman yang berlaku. Penghapusan 

sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana 

dan prasarana dari pertanggung jawaban yang berlaku dengan 

alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara lebih 

operasional, penghapusan sarana dan prasarana adalah kegiatan 

yang berujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana 

dan prasarana dari daftar inventaris sebab sarana dan prasarana 

tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang 

diharapkan terutama untuk kepentingan pelaksanaan 

pembelajaran di sekolah (BURHANUDDIN, 2013). 

Adapun tujuan penghapusan barang yaitu mencegah atau 

membatasi kerugian terhadap barang yang memerlukan dana 

besar dalam pemeliharaan, mencegah terjadinya pemborosan 

biaya pengamanan perlengkapan yang tidak berguna lagi, 

membebaskan lembaga dari tanggung jawab pemeliharaan dan 

pengamanan serta meringankan beban inventaris. Penghapusan 

sarana dan prasarana dilakukan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Penghapusan sebagai salah 

satu fungsi manajemen sarana dan prasarana pendidikan di 

sekolah atau lembaga pendidikan harus mempertimbangkan 

alasan-alasan normatif tertentu dalam pelaksanaannya. Awal 

berbagai pertimbangan tersebut tidak lain adalah demi efektivitas 

dan efisiensi kegiatan sekolah (Salwanis, 2017). 

Menurut Arikunto ada tujuh barang yang dapat dihapus dari 

daftar inventaris dan barang-barang tersebut harus memenuhi 

kriteria. Pertama barang yang dalam keadaan rusak berat dan tidak 

dapat diperbaiki. Kedua, perbaikan akan menelan biaya besar. 
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ketiga, Secara teknis dan ekonomis, kegunaan tidak seimbang 

dengan biaya pemeliharaan. Keempat, tidak sesuai dengan 

kebutuhan sekarang. Kelima, barang kelebihan jika disimpan dalam 

jangka yang lama dan mengakibatkan kerusakan. Keenam, 

terjadinya penurunan efektivitas kerja dan Ketujuh, dicuri, terbakat 

atau musnah akibat bencana alam (Arikunto, 1990). 

Dari penjelasan di atas, kesimpulan yang dapat diambil ialah 

barang yang dapat dihapuskan merupakan barang yang  telah 

memenuhi syarat penghapusannya. 
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alah satu tahapan administrasi pendidikan yang diterapkan di 

sekolah ialah supervisi, secara umum istilah supervisi dapat 

diartikan sebagai aktivitas pengawas terhadap tenaga 

pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualitas 

penyelenggaraan pendidikan. Hal tersebut, merupakan kata kunci 

yang dapat melahirkan dua aspek supervisi yaitu supervisi 

akademik dan supervisi manajerial.   

Kedua aspek tersebut di atas, juga diisyaratkan dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 

tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah. Dalam 

Permendiknas tersebut menyebutkan bahwa pengawas satuan 

pendidikan dituntut memiliki kompetensi supervisi akademik dan 

supervisi manajerial (Sudibyo, 2007). 

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, mengisyarkan 

bahwa pelaksanaan supervisi pendidikan menjadi sangat penting, 

hal senada juga diakui oleh Leeper dalam Muwahid Sulhan bahwa 

pentingnya supervisi pendidikan di dasarkan pada enam aspek. 

Pertama, perubahan sosial yang diakibatkan oleh perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi. Kedua, susunan internasional 

S 
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yang setiap saat dapat berubah. Ketiga, perkembangan sains dan 

teknologi. Keempat, perbindahaan penduduk dari desa ke kota 

yang berpotensi melahirkan masalah baru khususnya dalam bidang 

pendidikan. kelima,sistem pemerintahan yang diterapkan oleh 

suatu negara yang berpotensi melahirkan masalah di bidang 

pendidikan. Keenam, pertumbuhan ekonomi yang kurang merata 

pada setiap daerah (Sulhan, 2012). 

Penjelasan di atas, masih sangat relevan dengan kondisi saat 

ini, seperti pada aspek perubahan sosial yang diakibatkan oleh 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, beberapa hasil 

penelitian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi 

dan komunikasi dapat membantu peserta didik dalam belajar juga 

dapat membantu guru dalam memperkaya referensi bahan-bahan 

ajar. 

Sehubungan dengan penjelasan di atas, International 

Telecommunication union (ITU) mengeluarkan beberapa indikator 

utama untuk mengukur penggunaan dan akses teknologi informasi 

dan komunikasi di sektor pendidikan. Salah satu indikator tersebut, 

menyebutkan proporsi sekolah yang memiliki akses internet sesuai 

dengan jenis koneksi internet, lalu proporsi peserta didik yang 

mengakses internet di sekolah kemudian proporsi guru yang 

mempunyai kualifikasi di bidang teknologi informasi termasuk guru 

yang sedang mengikuti pelatihan ataupun pernah mengikuti 

pelatihan teknologi informasi dan komunikasi (Sutarsih & Hasyyati, 

2018).  

Indikator di atas kemudian diolah menjadi data oleh Badan 

Pusat Statistik (BPS) menjadi sebagai berikut: Sekolah yang 

memiliki akses internet sesuai dengan jenis koneksi internet, 

menyebutkan bahwa untuk semua jenjang lebih memilih 

mengakses internet dengan jenis koneksi fixed broadband, dengan 

menunjukkan persentase sebesar 62,41 persen. Untuk jenis 

koneksi fixed narrowband persentasenya sebesar 9,90 persen. 

Sementara itu, yang menggunakan mobil broadband persentasenya 

hanya sebesar 34,85 persen kemudian yang menggunakan VSAT 

(satelit) persentasenya sebesar 4,01 persen. Berdasarkan jenjang 

pendidikan, pada jenjang pendidikan SMA dan sederajat, jenis 

koneksi fixed broadband sebesar 77,89 persen, koneksi fixed 

narrowband digunakan sebanyak 13,39 persen, yang 

menggunakan satelit hanya sebesar 6,51 persen. Untuk SMP dan 

sederajat jenis koneksi fixed broadband sebesar 66,92 persen, 

yang menggunakan koneksi fixed narrowband digunakan sebanyak 
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12,49 persen, yang menggunakan koneksi mobile broadband 

sebesar 27,48 persen dan yang menggunakan satelit sebesar 5,38 

persen. Kemudian untuk sekolah dasar sederajat koneksi fixed 

broadband sebesar 55,73 persen, koneksi fixed narrowband 

digunakan sebanyak 7,85 persen, yang menggunakan koneksi 

mobile broadband sebesar 42,68 persen dan yang menggunakan 

satelit sebesar 2,71 persen. Persentase peserta didik yang 

mengakses internet di sekolah untuk semua jenjang pendidikan 

sebesar 71,65 persen, berdasarkan jenjang pendidikan seperti 

jenjang pendidikan SMA dan sederajat angka persentasenya 

sebesar 74,28 persen, diikuti oleh SMP dan sederajat sebesar 

68,92 persen dan yang terakhir adalah sekolah dasar SD dan 

sederajat persentase angkanya sebesar 68,47 persen. Kemudian 

guru yang mempunyai kualifikasi di bidang teknologi informasi dan 

komunikasi di semua jenjang pendidikan persentase angkanya 

sebesar 10,10 persen. Sementara untuk setiap jenjang pendidikan 

mulai dari SMA dan sederajat angkanya 14,43 persen kemudian 

diikuti SMP dan sederajat sebesar 11,33 persen, lalu SD dan 

sederajat sebesar 6,90 persen. Berdasarkan status sekolah, 

sekolah swasta lebih banyak guru yang mempunyai kualifikasi di 

bidang teknologi informasi dan komunikasi yang berkisar 12,43 

persen dibandingkan dengan sekolah negeri hanya 8,73 persen. 

Pada jenjang pendidikan SMA dan SMP sederajat persentasenya 

lebih banyak di sekolah Negeri  (SMA 14,46 persen dan SMP 21,29) 

persen dibandingkan dengan sekolah swasta (SMA 14,41 persen 

dan SMP 8,95 persen), tetapi untuk sekolah dasar SD sederajat 

lebih banyak di sekolah swasta dibanding sekolah negeri yaitu 

12,81 persen untuk SD swasta dan 5,33 persen untuk SD negeri 

((BPS), 2018). 

Data tersebut sekaligus menunjukkan bahwa secara 

siginifikan terdapat interaksi guru dan peserta didik terhadap 

produk teknologi informasi dan komunikasi yaitu internet, dalam 

beberapa penelitian terdahulu mengatakan bahwa intereraksi 

dengan internet dapat menimbulkan dua efek yaitu efek positif atau 

efek negative. Seperti dalam penelitian yang dilakukan Najib 

Mubarok yang menunjukkan bahwa internet mengubah pola 

kehidupan, mulai dari perilaku sumber daya manusia dan sistem 

yang digunakan. Diantaranya dalam lingkungan sosial, budaya, 

ekonomi, serta mind set yang positif dan juga ada yang bersifat 

negatif. Hal tersebut, tidak mungkin untuk ditolak apalagi 

memusuhinya tetapi wajib memanfaatkannya dengan baik 

(Sungkawaningrum & Najib, 2020).  
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Pemanfaatan salah satu produk teknologi informasi dan 

komunikasi tersebut, sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan 

Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan 

Kompetensi Guru. Dari aturan tersebut secara tidak langsung 

mengisyaratkan salah satu penguasaan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk menjadi salah satu bagian dari kompetensi 

pedagogik dan kompetensi profesional yang harus dimiliki guru.  

Penguasaan teknologi informasi dan komunikasi di abad 21, 

mengadirkan konsekuensi bagi para guru untuk dapat 

mengembangkan inovasi pendekatan serta strategi pembelajaran. 

Dengan kata lain, perubahan sosial yang terjadi secara tidak 

langsung menciptakan perubahan terhadap cara pandangan 

masyarakat terhadap peningkatan mutu pendidikan. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Daniel Suryadarma dkk 

menyebutkan bahwa ukuran mutu pendidikan dapat dilihat dari tiga 

indikator kompetensi dasar peserta didik yaitu sains, membaca dan 

matematika. Di tahun 2018 Indikator tersebut, menunjukkan 

pergerakan yang cukup lamban, seperti infografik yang ditampilkan 

di bawah ini: 

 

 

 

 

Sumber: (Amanda Beatty, Emilie Berkhout, Luhur Bima, 2018) 

Lambannya pergerakan ketiga indikator kompetensi dasar 

dari peserta didik tersebut, menurut Diyan Nur Rakhmah dkk 

memiliki korelasi dengan kualitas guru, dari data hasil uji 

kompetensi guru (UKG) yang dipublikasikan oleh Kemendikbud di 

tahun 2015 menunjukkan bahwa secara umum kompetensi guru di 

34 provinsi memiliki nilai rata-rata 47, khususnya dalam 

penguasaan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional 

(Diyan Nur Rakhmah, Idris H.M Noor, 2019). 

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa guru adalah 

ujung tombak pelaksanaan pendidikan, oleh karena itu guru harus 

selalu meningkatkan kinerjanya. Untuk meningkatkan kinerja 
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seorang guru, maka diperlukan pembinaan buat guru sehingga 

dapat menjadi guru yang profesional. Salah satu langkah tepat yang 

dapat ditempuh ialah dengan melakukan supervisi. Menurut 

Muwahid Shulhan pelaksanaan supervisi sesungguhnya dapat 

dilaksanakan oleh kepala sekolah dibantu oleh pengawas sekolah 

yang bersifat independent sehingga dapat menghasilkan keputusan 

yang lebih objektif dalam pelaksanaan pembinaan kepada guru 

(Sulhan, 2012). 

1. Supervisi Kepala sekolah 

Secara umum organisasi dibangun dari dua bagian yaitu 

bagian fisik dan bagian non fisik, bagian fisik pada organisasi terdiri 

dari bangunan atau sarana dan prasarana, sementara pada bagian 

non fisik organisasi memiliki sumber daya manusia. Hubungannya 

dengan supervisi secara tersirat dijelaskan oleh Subandono dalam 

Diyan Nur Rakhmah dkk bahwa sumber daya manusia seperti guru 

yang handal tidak lepas dari pengaruh kepemimpinan dalam 

organisasi (Diyan Nur Rakhmah, Idris H.M Noor, 2019). Jadi kepala 

sekolah sebagai pemimpin organisasi akan memberikan pengaruh 

terhadap kinerja guru sehingga kualitas pendidikan dapat terus 

ditingkatkan. 

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan kepala sekolah 

memiliki peran penting, karena kepala sekolah memiliki peran 

penting maka dari itu kepala sekolah haruslah memiliki 

kompetensi. Salah satu kompetensi tersebut ialah supervisi. 

Menurut Fachruddin Jika supervisi hanya dilakukan oleh kepala 

sekolah, maka sasarannya adalah guru, pegawai tata usaha dan 

staf sekolah lainnya beserta siswa, hal tersebut sesuai dengan SK 

Mendikbud Nomor 0415/U/1987 yang menyebutkan bahwa 

supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah termasuk dalam 

pengawasan atasan langsung. Sementara untuk efektifnya 

pelaksanaan tersebut dapat dilakukan melalui diskusi kelompok, 

kunjungan kelas, pembicaraan individual dan simulasi 

pembelajaran (Fachruddin, 2012). 

Penjelasan di atas secara tidak langsung mengisyaratkan 

bahwa untuk menjadi kepala sekolah haruslah memiliki 

kompetensi. Menurut Purwadarminta dalam Muwahid Shulhan 

kompetensi adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan 

atau memutuskan sesuatu (Sulhan, 2012). Namun, dibanyak kasus 

pengangkatan kepala sekolah tidak berdasarkan kompetensi yang 
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dimilikinya melainkan campur tangan politik pemilihan kepala 

daerah. 

Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dimukakan 

oleh Siswandari Kepala Lembaga Pengembangan dan 

Pemberdayaan Kepala Sekolah Kemendikbud di salah satu portal 

berita kompas.com beliau mengatakan banyak kepala sekolah yang 

sudah dilatih hingga memenuhi standar nasional tidak dipilih oleh 

bupat atau wali kota. Justru pengangkatan kepala sekolah yang 

dilakukan mengabaikan kompetensi yang dimiliki, jika sekolah 

dipimpin kepala sekolah yang tak kompeten, sekolah sulit untuk 

maju dan berkembang (Kompas, 2014). 

Kepala sekolah yang telah dilatih memiliki pengaruh terhadap 

peningkatan kompetensi supervisi kepala sekolah, hal tersebut 

sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nuryamsinar 

Nursiti di tahun 2019 yang menyimpulkan bahwa pendidikan dan 

pelatihan calon kepala sekolah dapat memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap peningkatan kompetensi supervisi kepala 

sekolah (Situmorang, 2019).  

Sehubungan dengan hal tersebut, pemetaan kompetensi 

kepala sekolah di 31 provinsi, menunjukkan rendahnya kompetensi 

sosial dan supervisi. Dari batas nilai minimal kelulusan yang telah 

ditetapkan nilai kompetensi supervisi berada di bawah nilai rata-

rata yaitu 72 dari 76 batas nilai minimal kelulusan (Kompas, 2014). 

Jadi, kompetensi supervisi kepala sekolah memiliki peran penting 

dari lima kompetensi yang harus dimiliki oleh kepada sekolah 

seperti yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala 

Sekolah/Madrasah yaitu kompetensi kepribadian, manajerial, 

kewirausahaan, supervisi dan sosial (Nasional, 2007). 

Pengaruh kompetensi supervisi kepala sekolah, memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja guru, seperti hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Laili Hasanah dan 

Muhammad Kristiawan yang menyimpulkan bahwa jika nilai 

supervisi kepala sekolah mengalami kenaikan maka kinerja guru 

juga akan meningkat (Hasanah & Kristiawan, 2019). Jadi untuk 

mengelola sebuah sekolah kepala sekolah harus memiliki nilai 

kompetensi di atas nilai rata-rata, kalau hanya nilai rata-rata yang 

dimiliki pengembangan dan perbaikan di sekolah tidak mengalami 

perubahan yang cukup signifikan. 
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2. Andil Politik Lokal  

Secara ideal organisasi seperti sekolah dipimpin oleh kepala 

sekolah yang memiliki kompetensi, namun kata ideal memiliki 

makna yang bersifat relatif. Pernyataan tersebut, diakui oleh Rudner 

bahwa kata ideal memiliki makna yang beragam karena 

memberikan penilaian yang bersifat multi tafsir sesuai dengan 

kondisi, situasi dan tempat masyarakat (Rudner, 1953). Pernyataan 

tersebut di atas, mengisyaratkan jalan panjang yang harus 

ditempuh untuk mewujudkan kepala sekolah yang ideal dengan 

kompetensi yang dimiliki.  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bambang Sumintono di 

tahun 2017 menyebutkan bahwa sejak orde baru kepala sekolah 

tidak mendapat pelatihan khusus ataupun tupoksi yang jelas, 

pelatihan untuk kepala sekolah baru dilaksanakan pada tahun 

1980-an. Namun, pelatihan yang dilakukan bertujuan untuk 

mengamankan kebijakan pemerintah, sehingga kepala sekolah 

cenderung untuk mengikuti instruksi langsung dari atasan. Setelah 

pemerintahan orde baru jatuh, pelaksanaan pendidikan berubah 

menjadi bersifat desentralisasi (Sumintono, 2017). 

Semangat desentralisasi pendidikan, secara tidak langsung 

membawa perubahan yang sangat besar, khususnya pada 

hubungan pemerintah pusat dan daerah. Menurut Alicias dalam 

Yohanes Wendelinus dkk menjelaskan bahwa kebijakan 

desentralisasi bertujuan mempercepat tercapainya tujuan-tujuan 

pembangunan dan demokrasi dalam kegiatan pendidikan, politik, 

sosial dan ekonomi yang memperkuat proses demokrasi, perbaikan 

layanan umum khususnya sarana pendidikan (Dasor et al., n.d.). 

Dari penjelasan tersebut, secara tidak langsung mengisyaratkan 

adanya dinamika politik yang diwarnai oleh berbagai pengaruh 

kekuasaan dan kepentingan khususnya pengelolaan sumber daya 

manusia di bidang pendidikan. 

Pengelolaan sumber daya manusia di bidang pendidikan 

salah satunya adalah tenaga kependidikan. Dalam Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menyebutkan bahwa dalam pasal 29 menyebutkan salah satu 

tugas tenaga pendidikan ialah melakukan pengawasan (UMUM, 

n.d.). Istilah pengaswasan secara umum dapat diartikan sama 

dengan supervisi, dan pelaksana supervisi salah satunya adalah 

kepala sekolah sementara untuk menjadi kepala sekolah salah satu 

kompetensi yang harus dimiliki ialah kompetensi supervisi seperti 
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yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah. 

Namun dalam penelitian yang dilakukan Vinsensius Sumardi 

dkk menyebutkan bahwa daerah tidak memiliki regulasi mengenai 

pengangkatan kepala sekolah (Dasor et al., n.d.). pernyataan 

tersebut sejalan dengan pernyataan Kepala Badan Pengembangan 

SDM Pendidikan, Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan 

yang dimuat di salah satu portal berita online yang mengatakan 

bahwa daerah tidak mau patuh terhadap ketentuan permendikbud 

No 24 Tahun 2014, daerah lebih patuh terhadap peraturan daerah 

(perda), peraturan gubernur (pergub), peraturan bupati (perbup) 

dan sebagainya (Maskur, 2014). 

Seharusnya dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah 

memiliki pengaruh dalam menetapkan syarat-syarat dan kriteria 

bagi calon kepala sekolah. Namun, dalam kenyataannya tidak ada 

aturan daerah yang bersifat baku untuk digunakan dalam 

mengangkat kepala sekolah. Karena tidak adanya aturan tersebut, 

maka secara tidak langsung mengizinkan praktik korupsi, kolusi 

dan nepotisme jika ingin menjadi kepala sekolah. 

Dari data yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 

mengumpulkan jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan 

dasar yang berdasarkan golongan di bawah ini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data sekunder (Hidayat, 2021) 
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Berdasarkan diagram di atas secara umum hanya 

menyebutkan golongan tidak merincinya lebih khusus ke dalam 

golongan a,b, dan c pada sekolah dasar. Meskipun demikian, 

secara umum kesimpulan sudah dapat ditarik bahwa jabatan 

sebagai kepala sekolah untuk sekolah dasar di seluruh Indonesia 

telah sesuai dengan peraturan Permendinas Nomor 28 Tahun 2010 

tentang syarat golongan minimal untuk menjadi kepala sekolah, 

sementara sisanya masih bernuangsa kolusi dan nepotisme untuk 

menjadi kepala sekolah. 

Selain jumlah kepala sekolah berdasarkan golongan, Badan 

Pusat Statistik (BPS) juga mengumpulkan beberapa daya kualifikasi 

pendidikan para kepala sekolah di satuan pendidikan dasar seluruh 

Indonesia, di bawah ini kami kembalikan sajikan ke dalam bentuk 

diagram: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Sekunder (Hidayat, 2021) 

Berdasarkan diagram di atas dapat disimpulkan bahwa 

pengangkatan kepala sekolah untuk sekolah dasar telah sesuai 

dengan permendikbud nomor 28 tahun 2010 tentang penugasan 

guru sebagai kepala sekolah/madrasah. Bahwa untuk menjadi 

kepala sekolah kualifikasi yang harus dimiliki minimal sarjana (S1) 

atau diploma empat (D-IV). 

Namun dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Yohanes 

Wendelinus dkk menyimpulkan bahwa pengangkatan kepala 

sekolah tanpa mempertimbangkan kualifikasi dan kepangkatan, 

tidak melalui proses rekruitmen dan pelatihan calon kepala sekolah 
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sama sekali tidak difungsikan secara maksimal bahkan cenderung 

diabaikan (Dasor et al., n.d.). 

Selain penjelasan di atas, andil lain politik lokal ialah 

melakukan mutasi, jadi kebijakan mutasi merupakan kebijakan 

daerah sepenuhnya. Fenomena mutasi jabatan kepala sekolah, 

ramai diperbincangkan setelah kandidat walikota atau bupati telah 

resmi menduduki jabatannya. 

3. Strategi Penguatan Berkelanjutan 

Fenomena andilnya politik lokal mengharuskan adanya 

susunan strategi penguatan untuk kepala sekolah, dari hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Diyan Nur Rakhmah dkk 

menunjukkan beberapa permasalahan yang umum dihadapi oleh 

kepala sekolah salah satunya ialah kapasitas sumber daya 

manusia, kapasitas sumber daya manusia sangat erat kaitannya 

dengan kepentingan politik dalam mengangkat kepala sekolah. Dari 

permasalahan tersebut, salah satu teori yang cukup relevan untuk 

menjawab permasalahan tersebut ialah teori yang dikemukakan 

oleh Grindle dan Fiszben yaitu manajemen sumber daya kepala 

sekolah, kemudian manajemen supervisi dan manajemen pada 

jaringan kerja atau interaksi yang dilakukan dalam organisasi. 

a) Manajemen Sumber Daya Manusia 

Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan kunci 

penting dalam sebuah organisasi, ketersediaan sumber daya 

manusia khususnya dalam bidang pendidikan dapat memberikan 

dampak positif tercapainya tujuan pendidikan. Oleh karena itu, 

langkah awal yang penting ialah melakukan rekrutmen. Tujuan 

rekrutmen menurut Siagian adalah mencari dan mendapatkan 

tenaga ahli buat organisasi sehingga organisasi lebih mempunyai 

kesempatan yang lebih besar untuk mencapai tujuannya (S. P. 

Siagian, 2017). 

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, pola rekrutmen 

sumber daya manusia di bidang pendidikan dalam prosesnya masih 

menghadapi beberapa tantangan diantaranya menurut Siagian 

ialah penawaran formasi yang tersedia, tantangan etis, tantangan 

organisasional dan kesempatan dalam memperoleh jabatan (S. P. 

Siagian, 2017). 

Dalam hal kesempatan memperoleh jabatan misalnya, 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 
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2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah telah 

menerapkan periodesasi jabatan untuk kepala sekolah, dalam bab 

5 pasal 12 ayat 2 menyebutkan bahwa setiap masa periode 

dilaksanakan dalam kurun waktu empat tahun. Kemudian ayat 

selanjutnya menyebutkan setelah menyelesaikan tugas pada 

periode pertama kepala sekolah dapat memperpanjang 

penugasannya paling banyak tiga kali atau paling lama dua belas 

tahun (Permendikbud, 2018). 

Aturan tersebut kemudian dijadikan dasar untuk melakukan 

penilaian terhadap kinerja kepala sekolah setiap tahunnya, karena 

kinerjalah yang menjadi dasar penting untuk melihat apakah kepala 

sekolah layak atau tidak layak menduduki jabatan tersebut. 

Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

Diyan Nur Rakhmah dkk bahwa penerapan Permendikbud Nomor 6 

Tahun 2018 pada setiap daerah menunjukkan hasil sebanyak 120 

orang kepala sekolah tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala 

sekolah, mulai dari segi kompetensi sampai batas usia maksimal 

untuk menjabat sebagai kepala sekolah (Diyan Nur Rakhmah, Idris 

H.M Noor, 2019). 

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa 

Permendikbud nomor 6 Tahun 2018 belum sepenuhnya dijalankan 

oleh daerah. Salah satu hambatan yang paling sering ditemukan 

ialah konflik kepentingan, konflik kepentingan dalam praktiknya 

masih mengikuti prasyaratan administrasi. Meskipun demikian, 

ruang praktik nepotisme, kolusi dan korupsi masih terus mewarnai.           

b) Manajemen Supervisi 

Salah satu kegiatan pokok supervisi menurut Modjo adalah 

pembinaan yang dilakukan kepada guru untuk membantu guru 

menjalankan tugasnya secara efektif serta menjamin pelaksanaan 

pembelajaran yang berkualitas (Modjo, 2018). Dari penjelasan 

tersebut, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa supervisi 

yang dilakukan oleh kepala sekolah terkadang mengalami kendala 

dan salah satu kendala tersebut disebutkan oleh Diyan Nur 

Rakhmah dkk dalam hasil penelitiannya ialah banyaknya tugas lain 

yang dimiliki oleh kepala sekolah yang bersifat manajerial (Diyan 

Nur Rakhmah, Idris H.M Noor, 2019). 

Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Firmaningsih pada tahun 2016 yang menyimpulkan 

bahwa tugas kepala sekolah seringkali terganggu oleh tugas lain 

seperti yang berhubungan dengan ketersediaan fasilitas belajar 
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yang selalu dituntut. Sehingga menurut Firmaningsih pelaksanaan 

supervisi akademik yang harus dilakukan oleh kepala sekolah 

kepada para guru menjadi terhambat (Firmaningsih-Kolu, 2016). 

Selain pernyataan di atas, hambatan lain yang ditemukan 

dilapangan ialah kepala sekolah jarang berada di sekolah karena 

kesibukan menghadiri undangan rapat atau mengikuti kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan dari dinas pendidikan atau satuan 

pendidikan lain. Kesibukan luar kepala sekolah tersebut, membuat 

pelaksanaan supervisi  menjadi sedikit terganggu (Diyan Nur 

Rakhmah, Idris H.M Noor, 2019). 

Untuk mengatasi hambatan tersebut, pelaksanaan tugas 

pokok kepala sekolah seperti pelaksanaan supervisi. Haruslah 

dilaksanakan dengan cara membentuk tim supervisi yang terdiri 

dari guru dan wakil kepala sekolah, namun dalam kenyataannya tim 

pelakana supervisi tersebut, juga mengalami hambatan salah 

satunya ialah beban kerja yang bertambah juga tidak ada reward 

yang didapatkan sebagai konsekuensi dari bertambahnya beban 

kerjan. 

Secara umum, beban kerja yang bertambah memastikan 

adanya reward, jika beban kerja yang bertambah tetapi tidak ada 

reward yang diberikan maka pekerjaan tidak berjalan secara 

maksimal, pelaksanaan supervisi yang kurang maksimal dan tidak 

ada komitmen jangka panjang untuk memonitor kinerja guru dalam 

meningkatkan proses pembelajaran. 

Untuk itu, fungsi-fungsi manajemen perlu diterapkan dalam 

supervisi. Salah satu fungsi manajemen ialah perencanaan, 

perencanaan supervisi yang dilaksanakan bertujuan untuk 

menyatukan persepsi kepada seluruh tim supervisi tentang dimensi 

dan unsur yang ingin di supervisi. 

c) Manajemen Jaringan Kerja dan Interaksi Organisasi 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Maulana di tahun 2012 

menyimpulkan bahwa salah satu kelemahan hubungan kelapa 

sekolah dengan pengawas sekolah terletak pada persepsi 

komunikasi yang terkadang salah dipahami di antara keduanya 

(Maulana, 2012).  

Hasil penelitian tersebut, didukung juga oleh hasil penelitian 

yang dilakukan Diyan Nur Rakhmah dkk, Diyan Nur Rakhmah dkk 

menyebutkan bahwa dalam praktiknya banyak pengawas sekolah 

memposisikan statusnya lebih tinggi di atas kepala sekolah, pada 
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umumnya persepsi kepala sekolah tentang pengawas sekolah 

selalu identik dengan penilaian yang datang ke sekolah untuk 

mencari kekurangan dan kelemahan sekolah, sehingga setiap 

kedatangan pengawas sekolah sering ditanggapi dengan sikap yang 

kurang komunikatif demi menghindari temuan-temuan supervisi 

(Diyan Nur Rakhmah, Idris H.M Noor, 2019). 

Dari penjelasan di atas, menunjukkan bahwa antara kepala 

sekolah dan pengawas sekolah haruslah menjadi mitra kerja yang 

harus selalu diintensifkan. Sehingga menciptakan jejaring kerja dan 

pola interaksi yang cukup baik. Hal tersebut sejalan dengan 

pendapat Schein dalam Munandar bahwa salah satu karakteristik 

learning organizatiton adalah hubungan partisipatif antar beberapa 

aktor dalam organisasi (Munandar, 2003). 



117 
 

BAB IV 

KIBLAT PENDIDIKAN 

 

 

enurut Danny Meirawan selama dua puluh tahun terakhir, 

berkembang suatu konsep yang dijadikan kebijakan umum 

dalam pendidikan nasional, baik dari aspek mikro ataupun 

makro yang pertama pendidikan berlangsung seumur hidup dalam 

semua lingkungan seperti rumah tangga, masyarakat dan sekolah, 

kedua pendidikan yang bersifat semesta, menyeluruh dan terpadu, 

kemudian yang ketiga adalah pendidikan merupakan bagian dari 

kebudayaan dari masyarakat oleh karena itu perlu untuk 

dilestarikan. Ketiga kebijakan tersebut, perlu untuk dikembangkan 

untuk dijadikan sebagai landasan pemecahan masalah baik itu 

secara makro ataupun mikro (Meirawan & Engkoswara, 2019). 

Dari uraian tersebut di atas, salah satu pertanyaan besarnya 

ialah bagaimana caranya keluar dari permasalahan pendidikan 

yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia saat ini. Apakah setiap teori-

teori pendidikan yang berhasil dijalankan di negara lain dapat 

diterapkan di Indonesia? Apakah pendidikan yang diterapkan di 

Indonesia telah memiliki bentuknya sendiri atau belum? Jika 

pendidikan di Indonesia belum memiliki bentuk maka dalam 

M 
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praktiknya pendidikan di Indonesia masih perlu mengadopsi teori-

teori pendidikan dari luar. 

1. Pendidikan di Negara Cina Vs Indonesia 

Secara umum pendidikan merupakan investasi penting 

dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, gagasan 

tersebut telah lama dipraktikan Negara Cina. Pada tahun 1950-an 

sistem pendidikan di Negara Cina mengalami reformasi, dari 

reformasi pendidilakan yang dilakukan menghasilkan kualitas 

pendidikan yang berdampak pada kualitas tenga kerja yang unggul. 

Tenaga kerja yang unggul tentu akan memperngaruhi 

pembangunan dan ekonomi, tidak heran jika Negara Cina sangat 

berpotensi menjadi Negara Super Power di kawasan Asia. 

Pernyataan tersebut, dibuktikan dengan data yang 

dikeluarkan oleh PISA (Program for Internasional Student 

Assessment) menunjukkan bahwa di tahun 2018 Negara Cina 

menempati urutan pertama pada masing-masing indikator yang 

diujikan yaitu membaca, berhitung dan sains. Ketiga indikator 

tersebut diberikan kepada peserta didik yang berusia 15 tahun di 3 

propinsi yaitu propinsi Shanghai, Jiangsu dan Zheijiang. Urutan 

pertama berhasil diraih oleh negara cina dengan menyingkirkan 

600.000 peserta didik dari 79 negara (OECD, 2019a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer (OECD, 2019a) 

Dari data di atas, menunjukkan bahwa sistem pendidikan di 

Negara Cina cukup berhasil. Salah satu penelitian yang dilakukan di 

tahun 2020 oleh Yudi dkk menyebutkan bahwa sistem pendidikan 

di Cina menekankan sekolah untuk mengembangkan potensi yang 
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dimiliki oleh setiap peserta didik sehingga mereka dapat belajar 

dengan maksimal tanpa ada tekanan (Yudi, MN.Feisal A, Heri Bekti, 

2020).   

Dari penjelasan tersebut di atas, kesimpulan yang dapat 

diambil ialah sistem pendidikan yang diterapkan di Negara Cina 

berbeda dengan Negara Indonesia, sistem pendidikan di Indonesia 

pada realitasnya masih jauh tertinggal dari Negara Cina. Pernyataan 

tersebut di buktikan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Armansyah Putra yang menyimpulkan bahwa pada aspek kurikulum 

saja Indonesia dinilai kurang fleksibel dalam mendesain kurikulum, 

kemudian kurikulum lokal yang diusulkan tidak berhubungan 

langsung dengan permintaan siswa, seperti kurikulum lokal yang 

hanya sebatas bahasa daerah atau bahasa asing. Tidak 

berpengaruh terhadap lapangan kerja dan tidak ada jaminan 

pekerjaan kepada siswa setelah mereka tamat sekolah (Putra, 

2017). 

Selain hasil penelitian di atas, database hasil studi dari PISA 

(Program for Internasional Student Assessment) di tahun 2018 

Indonesia hanya berhasil sampai pada urutan 72 dari 79 negara. 

Skor rata-rata untuk kemampuan membaca yaitu 371, sementara 

skor rata-rata untuk kemampuan berhitung yaitu 379, kemudian 

untuk skor rata-rata kemampuan sains yaitu 396 (OECD, 2019b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Data Primer (OECD, 2019c) 

Dari pemaparan di atas menunjukkan bahwa Indonesia harus 

menindaklanjuti hasil studi yang dikeluarkan oleh PISA 2018 

dengan membuat langkah-langkah strategis. Salah satu langkah 

strategis ialah melakukan reformasi di sektor pendidikan. 
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2. Reformasi Birokrasi atau Reformasi Pendidikan 

Bicara reformasi pendidikan erat kaitannya dengan birokrasi 

yang mengurusi tata kelola khususnya di sektor pendidikan, karena 

dalam penelitian yang dilakukan oleh Evi Maya Savira dkk 

menyebutkan bahwa permasalahan pendidikan bukanlah variabel 

bebas, tetapi ia merupakan variabel terikat, jadi untuk 

memperbaikinya harus dilakukan secara parsial melalui tata kelola 

pendidikan (Savira et al., 2014). 

Salah satu permasalahan yang sering dijumpai ialah 

permasalahan desentralisasi pendidikan yang memunculkan 

fenomena politisasi guru, guru menjadi alat politik untuk meraih 

suara dalam pemilihan anggota legislatif daerah atau kepala 

daerah. Selain itu, permasalahan pengelolaan anggaran di bidang 

pendidikan, sudah bukan rahasia lagi bahwa anggaran pendidikan 

khususnya di daerah merupakan salah satu lahan yang cukup 

menggiurkan oleh sebagian orang (DY, 2014).  

Selain permasalahan di atas, permasalahan lain yang sering 

juga kita jumpai ialah transparansi dan akuntabilitas kinerja di 

sektor pendidikan yang selama ini hanya bersifat prosedural untuk 

memenuhi laporan pertanggungjawaban yang bersifat administrasi. 

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas hasil ujian baik itu yang 

dilakukan peserta didik di sekolah atau hasil ujian kompetensi guru 

atau kepala sekolah sudah banyak yang mempertanyakannya 

apakah integritasnya dapat dipertanggung jawabkan? 

Aspek lain yang sering dikritisi ialah penerimaan peserta didik 

baru, transparansi proses penerimaan peserta didik baru yang 

dilakukan oleh sekolah apakah tidak ada praktik jual beli “bangku”, 

selain itu transparansi proses sertifikasi guru dan pengelolaan dana 

BOS apakah sudah sesuai dengan peruntukannya. Kemudian 

permasalahan lain yang tak kalah pentingnya ialah peran pegawas 

sekolah yang terkadang membawa kepentingan dalam 

melaksanakan tugasnya. 

Semua permasalahan tersebut di atas perlu untuk 

ditindaklanjuti, oleh karena itu perlu dibuatkan langkah-langkah 

strategis, perlukah reformasi birokrasi dibidang pendidikan ataukah 

reformasi langsung ke sistem pendidikan. Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Muhammad Yaumi menyebutkan bahwa terdapat 

dua aspek yang menstimulasi lahirnya reformasi pendidikan yaitu 

aspek internal dan aspek eksternal (Yaumi, 2017). 
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Fasli Jalal dalam Muhammad Yaumi menyebutkan berbagai 

kendala internal yang dihadapi pada sektor pendidikan, sehingga 

sistem pendidikan nasional harus direformasi yaitu: rendahnya 

mutu pendidikan dan tingginya angka putus sekolah, kemudian 

rendahnya kesadaran dan penguasaan teknologi, sehingga belum 

dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi secara maksimal 

dalam memajukan bidang pendidikan, selanjutnya belum adanya 

budaya belajar di kalangan masyarakat, serta profesionalisme dan 

tingkat kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan yang masih 

belum sesuai dengan peningkatan mutu, belum lagi permasalahan 

status kesehatan dan gizi pada sebagian peserta didik yang dapat 

mempengaruhi semangat mereka untuk belajar, kemudian yang 

terakhir ialah fenomenasi transformasi budaya yang menyebabkan 

menurunnya moral, budi pekerti dan rasa toleransi di kalangan 

peserta didik dan khususnya generasi muda (Yaumi, 2017). 

Untuk persoalan pertama di atas, banyak peneliti yang telah 

melakukan beberapa penelitian terkait mutu pendidikan. Seperti 

penelitian yang di lakukan di tahun 2020 oleh S. Suryanan, 

menyimpulkan bahwa permasalahan mutu pendidikan sebenarnya 

bukan variabel bebas. Tetapi persoalan mutu pendidikan adalah 

variabel terikat dengan tiga komponen yaitu input, proses dan 

output atau keluaran (Suryana, 2020).  

Untuk proses input Endang Supartini menyebutkan salah satu 

indikatornya adalah kesiapan peserta didik masuk ke sekolah, ada 

beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengetahui kesiapan 

peserta didik masuk sekolah, antara lain: pengamatan, wawancara, 

dokumentasi dan tes. Sementara metode tes yang dapat digunakan 

untuk mengukur kesiapan peserta didik masuk sekolah ialah 

Nijemeegse School Berkwaamheids Tes (NST) dan metode 

Metropolitan Readiness Test (MRT) level 2. Berdasarkan hasil tes 

NST dapat diketahui apakah peserta didik sudah siap untuk sekolah 

atau belum, sebab aspek kesiapan untuk sekolah dari para peserta 

didik erat kaitannya dengan kepekaannya untuk belajar membaca, 

menulis dan berhitung (Supartini, 2012). 

Hasil penelitian di atas sejalan dengan Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 

tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan 

Dasar dan Menengah, pada lampiran peraturan tersebut 

menyebutkan pada poin Bidang Kesiswaan bahwa kriteria calon 

peserta didik pada sekolah dasar sekurang-kurangnya berusia 6 

(enam) tahun (NASIONAL, 2007). 
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Selain kesiapan peserta didik masuk ke sekolah, indikator 

lain dari proses input di atas ialah ketersediaan tenaga pendidik 

dan tenaga kependidikan yang memiliki kuantitas dan kualitas. 

Persoalan tersebut, erat kaitannya dengan jumlah. Karena dalam 

Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis 

Layanan Minimal Pendidikan menyebutkan standar jumlah dan 

kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan dalam melakukan 

pelayanan minimal (Negara & Indonesia, 2018). 

Oleh karena itu, dibutuhkan analisis perencanaan tenaga 

pendidik dan tenaga kependidikan pada tiap satuan pendidikan, 

dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Arianto dkk menyimpulkan 

bahwa perencanaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 

dimulai dari menganalisis keadaan dan ketersediaan tenaga 

pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian melakukan proses 

rekrutmen dan mengadakan seleksi, setiap seleksi yang dilakukan 

dapat menggunakan dua model yaitu model wawancara dan model 

simulasi (praktik kerja), setelah itu barulah menentukan posisi atau 

penempatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang telah 

diterima (Arianto, Aziza s, 2019). 

Pada umumnya setiap seleksi yang dilakukan di setiap satuan 

pendidikan telah memiliki kriteria ideal, namun dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 memberikan batasan atau kriteria 

ideal untuk tenaga pendidik, seperti yang disebutkan dalam pasal 

39 ayat 2 menyebutkan bahwa “Pendidik merupakan tenaga 

profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan 

proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan 

pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada 

perguruan tinggi” (UMUM, n.d.). 

Sementara untuk tenaga kependidikan kriterianya 

disebutkan dalam pasal 39 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 yaitu tenaga kependidikan melaksanakan 

administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan 

pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan 

pendidikan (UMUM, n.d.). Jadi, penyelenggaraan suatu sistem 

sekolah yang modern mengharuskan ketersediaan berbagai tenaga 

profesional untuk ditempat dalam setiap struktur organisasi, 

sehingga setiap struktur tersebut dapat berfungsi sebagaimana 

mestinya. 
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3. Mencari Identitas. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Yeni Tri Nur 

Rahmawati menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan dan 

pendidikan memiliki korelasi yang sangat kuat, jadi kesejahteraan 

dibidang ekonomi dapat membuka akses pendidikan yang lebih 

tinggi. Tingginya tingkat pendidikan pada sebuah masyarakat 

berpengaruhi pada kualitas SDM yang lebih baik, kualitas SDM yang 

lebih baik pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

(Rahmawati, 2014). 

Penelitian tersebut, secara tidak langsung menunjukkan 

bahwa kemiskinan merupakan kata kunci untuk menjawab 

permasalahan utama yang banyak dihadapi di Indonesia. 

Pernyataan tersebut, di akui oleh Alicia Damayanti bahwa 

rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan kemiskinan karena 

tingkat produktivitas yang dihasilkan sangat minim sehingga tidak 

dapat memenuhi kebutuhan ekonomi (Damayanti, 2020). 

Jadi kesimpulan dari penjelasan di atas ialah pendidikan 

merupakan bagian penting dalam mengurangi angka kemiskinan 

yang banyak di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan apa yang 

dikemukakan oleh Jared Bernstein dalam Ahmad Baedowi yang 

mengatakan bahwa menolong orang miskin untuk memperoleh 

pendidikan yang baik dan layak merupakan jawaban maksimal 

untuk menurunkan tingkat kemiskinan suatu negara. (Baedowi, 

2017). 

Penjelasan tersebut, sejalan dengan aturan dalam Undang-

Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional, yang intinya menjelaskan 

bahwa pendidikan yang telah dipraktikkan sesungguhnya telah 

mampu menerapkan landasan operasional yang jelas bagi sebuah 

sistem pelayanan pendidikan secara terpadu dan komprehensif 

bagi semua kalangan masyarakat termasuk kalangan miskin. 

Namun dalam kenyataannya masih banyak anak yang kurang 

beruntung dalam hal pendidikan, mereka yang kurang beruntung 

bukan karena faktor sistem yang tidak peduli terhadap kemiskinan. 

Program wajib belajar 9 tahun masih dinilai gagal, karena 

kebanyakan peserta didik tidak mampu menyelesaikan sekolahnya 

karena persoalan ekonomi rumah tangga. 

Program beasiswa bagi peserta didik yang kurang mampu, 

secara konsep dan gagasan diperuntukkan bagi peserta didik yang 
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berasal dari kalangan miskin. Namun, praktiknya dilapangan 

terkadang dipolitisasi oleh sebagian kalangan pada satuan 

pendidikan. seperti yang dilansir salah satu portal berita online yang 

menyebutkan “pada tahun 2020 Ombudsman membongkar 

dugaan penyelewengan dana beasiswa bidik misi untuk warga 

miskin yang dilakukan oleh salah satu karyawan sebesar 3,5 juta 

persemester dari 95 orang mahasiswa penerima beasiswa miskin” 

(Supriyantho Khafid, 2020). 

Selain penyelewengan beasiswa bagi peserta didik, 

manipulasi data penerima beasiswa miskin juga sering dilakukan 

oleh sebagian kalangan di satuan pendidikan. seperti yang dilansir 

pada salah satu portal berita online harian kompas yang 

menyebutkan bahwa Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi 

Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan menemukan adanya 

praktik manipulasi data beasiswa miskin di dua sekolah tingkat 

menengah pertama, dalam data penerima beasiswa yang 

tercantum memang anak sopir, tukang ojek, penjahit, buruh harian 

dan nelayan. Namun saat di telusuri ternyata data tersebut palsu 

karena yang dimaksud dalam data tersebut ialah anak guru, anak 

wakil kepala sekolah (Joewono, 2011). 

Persoalan manipulasi data penerima beasiswa miskin 

merupakan persoalan lama yang sering dihadapi, selain manipulasi 

data penerima beasiswa miskin. Persoalan lama yang juga sering 

ditemukan adalah pungutan liar (pungli) kepada penerima 

beasiswa. Dari penjelasan tersebut di atas, sebenarnya kemana 

kiblat pendidikan yang harus dipraktikkan.      

4. Semangat Baru; Pendidikan Masa Depan 

a) Pendidikan yang Merdeka 

Menurut Akhmad Muhaimin Azzet pendidikan merupakan 

proses bagi seorang peserta didik untuk menemukan hal yang 

paling penting dalam kehidupannya, yaitu terbebas dari segala hal 

yang mengekang sifat-sifat kemanusiaannya menuju kehidupan 

yang penuh dengan kebebasan (Azzet & Sandra, 2011). Dari 

penjelasan tersebut, secara tidak langsung tersirat bahwa tujuan 

utama pendidikan adalah membebaskan. 

Penjelasan tersebut, sejalan dengan gagasan utama Paulo 

Freire tentang pendidikan yang membebaskan, dalam arti 

menumbukan kesadaran kritis pada diri setiap manusia tentang 

problem sosial yang ada dalam masyarakat. Hal tersebut, sejalan 
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dengan amanah Undang-Undang Sisdiknas bahwa tujuan 

diselenggarakannya pendidikan adalah agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi yang ada dalam diri setiap peserta 

didik (Azzet & Sandra, 2011). 

Dengan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap 

peserta didik, maka secara tidak langsung menunjukkan 

kematangan jiwa setiap peserta didik. Jika setiap peserta didik 

memiliki kematangan jiwa maka akan mempengaruhi tingkat 

kecerdasan sehingga dapat berpartisipasi dalam memecahkan 

problem sosial yang dihadapinya dalam kehidupannya 

bermasyarakat. 

Demikianlah beberapa poin penting diselenggarakannya 

pendidikan seperti yang diamanahkan dalam Undang-Undang 

Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003. Sehingga sistem pendidikan yang 

dipraktikkan di Indonesia dapat membebaskan para peserta didik 

dari segala aspek yang membuatnya tertinggal dalam persaingan 

yang semakin ketat. Menurut Akhmad Muhaimin Azzet pendidikan 

yang membebaskan bagi rakyat Indonesia memang menjadi 

tanggung jawab dan kewajiban negara. Hal tersebut, sesuai dengan 

amanah Undang-Undang Dasar 1945 dalam amandemen pasal 31 

ayat 3 bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan 

satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Seta dalam ayat 3 pasal 31 juga menyebutkan 

bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa 

untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. 

Meskipun demikian, setiap bagian dari warga negara Indonesia juga 

tidak dilarang bila turut serta dalam menyukseskan pendidikan 

yang membebaskan di Indonesia. Justru, hal ini sangat diharapkan 

agar proses pendidikan di Indonesia dapat berjalan dengan lebih 

baik (Azzet & Sandra, 2011). 

b) Mengisi Gelas Kosong 

Konsep semangat baru dalam pendidikan ialah tidak selalu 

menjadikan peserta didik sebagai objek sedangkan guru selalu 

menjadi subjek. Seharusnya pendidikan itu membebaskan dalam 

memilih apakah pendidikan yang diberikan kepada peserta didik 

sesuai dengan kesiapan dari peserta didik. Sehingga 

perkembangan dan potensi yang dimiliki dapat tumbuh dan 

berkembang menjadi manusia yang merdeka dalam memilih. 
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Kemerdekaan dalam memilih adalah sesuatu yang melekat 

pada diri manusia, jika kemerdekaan dalam memilih tidak lagi 

melekat pada diri manusia maka manusia bukan lagi disebut 

sebagai manusia. Oleh karena itu, peran seorang pendidik haruslah 

mampu membaca kesiapan peserta didiknya, dari kemampuan 

tersebut, seorang pendidik akan memberikan apa yang dibutuhkan 

kepada peserta didiknya. 

Pemahaman tersebut tidak hanya ditujukan untuk para 

pendidik, tetapi penting juga untuk setiap orang tua dirumah. Dalam 

kehidupan keluarga, terkadang orang tua tidak memberikan pilihan 

kepada anaknya. Misalnya anak yang sangat menyukai pelajaran 

ilmu sosiol, ketika ingin melanjutkan kuliahnya anak ingin memilih 

jurusan ilmu sosiol dan fakultas ilmu sosial. Namun sang ayah 

bersikeras agar anaknya melanjutkan kuliahnya di jurusan farmasi 

fakultas kedokteran. Karena anak tidak ingin dituduh membantah 

keinginan orang tua akhirnya sang anak menuruti keinginan 

ayahnya. 

Di awal-awal, pelajaran yang diikuti membuat anak tidak bisa 

belajar dengan baik, sehingga membuat prestasinya menurun. Hal 

itu terjadi karena sang anak tidak menyukai mata pelajaran ilmu 

farmasi, jika itu terus berlanjut maka siapa yang mau disalahkan 

dan siapa yang sesungguhnya menjadi korban. Setelah sekian 

semester terpaksa harus dijalani untuk menyelesaikan kuliahnya, 

akhirnya sang anak dinyatakan lulus dengan predikat yang kurang 

memuaskan. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah 

penderitaan sang anak sudah selesai? Ternyata penderitaan sang 

anak belum selesai. 

Contoh kasus di atas, menunjukkan bahwa orang tua 

memiliki tugas untuk menjaga amanah yang dititipkan oleh Allah 

SWT, untuk mendidik anaknya menjadi orang yang baik, bertakwa 

dan berakhlak mulia. Namun, menurut Akhmad Muhaimin Azzet hal 

tersebut tidak berarti membuat orang tua bertindak semena-mena 

sesuai dengan kehendaknya sendiri tanpa mendengar apa yang 

menjadi keinginan anakanya (Azzet & Sandra, 2011). 

Jika dalam dunia pendidikan khususnya lembaga pendidikan 

formal yang dipercaya oleh masyarakat, masih memberlakukan 

peserta didiknya sebagai objek atau dalam istilah lainnya gelas 

kosong yang harus diisi apa saja. Maka manusia yang dihasilkan 

adalah manusia-manusia yang bersifat mekanik atau mesin. Dan 

hal tersebut sangat jauh dengan konsep pendidikan Freire yaitu 
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pendidikan yang membebaskan kesadaran kritik sehingga setiap 

peserta didik memiliki kemapuan dalam menafsirtkan persoalan 

dalam kehidupan nyata. 

c) Pemerataan Akses Pendidikan (Kaya dan Miskin) 

Kenyataan pahit yang harus ditelan bahwa masih banyak 

sekolah di daerah yang masih tergolong sekolah miskin, beberapa 

sekolah yang memiliki dinding kayu yang sudah rusak, palpon 

sekolah yang sudah rusal parah dan sebagainya. Keadaan sekolah 

tersebut tergolong pada jenis sekolah yang tidak memadai. Akhirnya 

semua proses belajar mengajar menjadi tidak maksimal. Setiap 

rutinitas yang dilalui menjadi rutinitas tanpa dinamika. 

Keadaan sekolah yang kurang memadai, pada umumnya 

menyisakan beberapa cerita. Mislanya peserta didik belajar ke 

sekolah dengan segala keterbatasan, setelah mengikuti kegiatan 

belahar mengajar mereka langsung pulang membantu orang tua 

bekerja diladang, dikebun atau memulung. Proses pendidikan yang 

diterapkan pada umumnya hanya membebaskan peserta didiknya 

dari buta huruf, menulis dan berhitung. 

Keadaan yang demikan, sangatlah berbeda jauh dengan 

beberapa sekolah  yang berada di daerah yang sudah maju. Tidak 

ada dinding yang rusak, semua prabotnya dicet dengan warna yang 

terlihat indah sehingga membuat semangat untuk belajar. Kondisi 

sekolah tersebut, membuat para peserta didik dan para guru 

merasa betah dan bersemangat dalam melakukan aktivitas belajar 

mengajar. 

Seharusnya sekolah merupakan tempat bagi para peserta 

didik dan guru untuk mendapatkan kebutuhannya dalam segala 

hal. Jadi bukan hanya sekedar bisa membaca, menulis dan 

berhitung, tetapi lebih kepada pemahaman dari apa yang telah 

dipelajari oleh peserta didik di sekolah. Dari semua itu, pada 

akhirnya menyisakan beberapa silang pendapat baik itu sebagian 

guru atau pengamat pendidikan yang berasumsi bahwa tidak adil 

jika pemerintah memaksakan kehendaknya dengan menerapkan 

standar Ujian Nasional dan keberhasilan belajar peserta didik 

ketika lulus pada mata pelajaran tertentu. 

Pemerintah dapat membuat standar kelulusan dengan Ujian 

Nasional (UN), tetapi pemerintah terlebih dahulu harus memenuhi 

kewajibannya dalam membenahi sarana dan prasarana sekolah 

yang jauh dari kata memadai.  
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Selain kisah yang telah diceritakan di atas, sekolah yang 

kurang memadai juga memiliki kisah lain. Khususnya bagi para 

tenaga pendidik dalam hal ini adalah guru yang secara sungguh-

sungguh mengabdikan dirinya di sekolah tersebut. Pada hakikatnya 

seorang guru memiliki tugas mulia, seorang guru rela dan senang 

hati mendampingi peserta didiknya untuk memahami ilmu 

pengetahuan yang bermanfaat dalam kehidupan peserta didiknya 

kelak. Meskipun sarana dan prasarana yang dimiliki sangatlah 

kurang, kalau pun sarana dan prasarana ada yang dimiliki sekolah 

pastilah dimanfaatkan secara maksimal, bila sarana dan prasarana 

ada yang tidak dimiliki maka sang guru terus maksimalkan 

pengajarannya dengan menggunakan metode yang dimiliki.    

d) Pendidikan dan Proses Transformasi Sosial 

Pendidikan dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting 

bagi semua orang karena bertujuan mencapai perubahan yang 

lebih baik, namun dibalik itu ternyata pendidikan juga dapat 

melanggengkan kekuasaan dan politik pada kelompok tertentu. 

Jika hal tersebut dipraktekkan, maka pendidikan bukan lagi 

merubah peserta didik menjadi lebih baik, tetapi merubah peserta 

didik menjadi alat kekuasaan dan melanggengkan kepentingan 

penguasa. 

Asumsi tersebut di atas, dapat ditemukan pada kalangan 

pendidik yang beraliran radikal yang beranggapan bahwa 

pendidikan tidak bisa lepas dari kepentingan. Kenyataan tersebut 

sudah sering dijumpai dibanyak negara termasuk di negara 

Indonesia. Contohnya pendidikan dimasa pemerintahan orde baru. 

Pada aspek kebijakan dan sistem pendidikan secara nasional 

masuk ke dalam kurikulum dan materi pelajaran yang diajarkan 

kepada peserta didik semuanya memiliki kepentingan. 

Misalnya mata pelajaran sejarah yang dimanipulasi 

sedemikian rupa bahkan sampai berani menghapus beberapa fakta 

sejarah untuk diajarkan kepada peserta didik, sehingga peserta 

didik percaya bahwa sosok pahlawan dalam sejarah ialah 

penguasa. Melihat kenyataan tersebut, lahirlah pandangan bahwa 

pendidikan selalu saja digunakan oleh orang-orang yang memegang 

kekuasaan dan politik serta ekonomi untuk terus melanggengkan 

kekuasaannya. 

Jika demikian yang terjadi, maka pendidikan tidak lebih dari 

sekadar sebagai sarana untuk mereproduksi sistem dan struktur 

sosial yang tidak adil sebagaimana sistem relasi kelas, rasisme, 



129 
 

 
 

Yuspiani 

relasi gender dan sistem relasi lainnya. Namun, dibeberapa pihak 

yang berdiri disebrang pendapat tersebut, menyatakan bahwa 

pendidikan merupakan wahana memproduksi kesadaran para 

peserta didik agar bisa terbebas dari berbagai macam belenggu, 

termasuk belenggu kekuasaan dan politik tertentu. Artinya masih 

ada beberapa kalangan yang masih menganggap bahwa 

pendidikan sebagai sesuatu yang positif dan masih memiliki 

harapan hidup yang lebih baik untuk diberikan kepada peserta 

didik. 

Menurut Dzaljad untuk membangun sebuah kehidupan yang 

adil dan makmur. Pendidikan memiliki peran dan fungsi penting, 

karena dalam kenyataannya dilapangan manusia berada dalam 

sistem dan struktur yang mengakibatkan proses dehumanisasi. 

Kemudian, pendidikan juga diyakini sebagai suatu sarana yang 

paling efektif untuk memproduksi kesadaran dalam 

mengembalikan sifat kemanusiaan, oleh karena itu pendidikan 

dapat juga dikatakan sebagai sebuah proses transformasi sosial 

(Dzaljad, 2020). 

Proses transformasi sosial merupakan keniscayaan, apakah 

itu terjadi secara tidak sengaja atau terjadi secara sengaja. 

Pernyataan tersebut sejalan dengan konsep Herbert Spencer 

tentang transformasi sosial yang terjadi di tengah-tengah 

masyarakat merupakan kejadian yang bersifat alamiah (Ritzer, 

2004). Salah satu bentuk proses transformasi sosial yang dapat 

dijumpai untuk saat ini ialah dirupsi teknologi yang sulit untuk 

diperkirakan kapan fase akhirnya. 

Persoalan yang dihadapi selanjutnya ialah memilih 

pendidikan ataukah mesin industri, perkembangan umat manusia 

yang telah memasuki peradaban modern dan ditandai dengan 

pesatnya perkembangan teknologi dan informasi serta kemajuan 

industri untuk memenuhi kebutuhan umat manusia yang beraneka 

ragam dan rumit. Jika di masa awal kebutuhan manusia hanya 

makan dan minum dan lain sebagainya. Kini manusia dimudahkan 

dengan berbagai macam kecanggihan teknologi. 

Salah satu bukti nyata yang dihadapi saat ini ialah kebutuhan 

manusia akan informasi, kebutuhan akan informasi terkait dengan 

kecanggihan teknologi. Fase kecanggihan teknologi yang dihadapi 

saat ini, menunjukkan sebuah fase yang sulit untuk diprediksi 

kapan berakhirnya. Hal tersebut menyisakan permasalahan penting 

yaitu terkikisnya aspek kemanusiaan pada diri manusia.  
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Untuk mengatasi hal tersebut, peran pendidikan diyakini 

dapat menjaga hakikat kemanusiaan pada kondisi sebagaimana 

fitrahnya. Menurut Mansout Fakih salah satu tugas pendidikan 

adalah melakukan refleksi kritik terhadap sistem dan ideologi 

dominan yang tengah berlaku ditengah-tengah masyarakat, serta 

menantang sistem tersebut untuk memikirkan sebuah jalan 

alternatif menuju transformasi sosial yang adil. Tugas tersebut 

dapat dimanifestasikan ke dalam bentuk kemampuan menciptakan 

ruang gerak yang dapat memunculkan sikap kritik terhadap sistem 

dan struktur ketidakadilan sosial, serta melakukan dekonstruksi 

terhadap diskursus yang dominan dan tidak adil menuju sistem 

sosial yang lebih adil (Topatimasang et al., 2001). 

Namun, selama ini pendidikan yang dianggap sebagai 

wahana penting untuk menjaga hakikat dari kemanusiaan ini justru 

menjadi mesin industri bagi kepentingan sebagian golongan. 

Pendidikan dalam banyak sisi menurut Akhmad Muhaimin Azzet 

justru melakukan proses peminggiran rasa kemanusiaan karena 

peserta didik diposisikan sebagai objek yang dikerahkan oleh 

perangkat pendidikan untuk dijadikan manusia-manusia yang siap 

pakai di dunia industri. Istilah siap pakai dimaksud disini tak 

ubahnya sebagai mekanik yang sesuai dengan keinginan pasar dan 

industri. Bila sudah seperti itu kenyataannya, maka peserta didik 

akan berlaku tak ubahnya robot yang sudah tentuk semakin jauh 

dari kesadarannya sebagai manusia (Azzet & Sandra, 2011). 

Salah satu, ciri utama pendidikan yang mekanistik jika 

ditinjau dari teori filsafat, materialisme diartikan sebagai konsep 

yang menegasikan dimensi rupiah atau nilai-nilai spiritual. Dalam 

praktiknya, pendidikan yang seperti ini cenderung menekankan 

penguasaan materi-materi pengetahuan tanpa bobot moral spiritual 

yang memadai. Sebagai akibatnya, pendidikan akhirnya dinilai 

gagal dalam membangun karakter manusia yang cerdas dan 

bermoral. Sehingga pendidikan tak ubahnya seperti masin industri 

yang hanya menghasilkan lulusan yang siap untuk digunakan 

sesuai dengan kebutuhan dalam kehidupan modern. 

Penekanan pendidikan sebagaimana tersebut di atas, 

biasanya hanya mengembangkan unsur kognitif dari pada unsur 

afektif yang ada pada diri anak didik. transformasi ilmu 

pengetahuan akhirnya hanyalah merupakan penjejalan beragam 

teori dan informasi atau tak jarang bersifat sangat mekanis. Jadi, 

tak ada penekanan untuk mengadakan internalisasi nilai-nilai di 

dalamnya. Praktik pendidikan yang demikian tentu jauh pula dari 
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pengembangan cara berpikir yang kritik terhadap segala persoalan 

yang terjadi, apalagi menentang dengan mengembangkan sistem 

baru dalam mengatasi masalah yang bersifat kemanusiaan. 

Jika orientsasi utama pendidikan adalah memenuhi 

kebutuhan pasar semata, maka lembaga pendidikan kemudian 

menjadi mesin industri yang siap memenuhi pesanan pasar. 

Sehingga model pendidikan yang demikian sering dinilai sebagai 

pendidikan yang unggul dan bermutu. Setiap lulusan langsung 

dibutuhkan dan diserap oleh pasar. Jika pola pendidikan yang 

demikian tidak diubah, maka selamanya pendidikan akan terjebak 

dengan kepentingan pasar yang telah menjauhkan manusia dari 

fitrahnya. 

Dunia pendidikan tidak lagi menjadi tempat untuk 

mendapatkan pencerahan, tetapi hanya melaksanakan bekerja 

ibaratnya mesin yang siap memproduksi peserta didik sesuai 

dengan pesanan pasar. Setiap pemesan yang masuk ke dalam 

dunia pendidikan sebagian besar berasal dari dunia industri. 

Akibatnya melahirkan pola pendidikan yang bersifat kapitalis. Hal 

tersebut, tentu sangat memprihatinkan, sebab dunia pendidikan 

semestinya menjadi wahana bagi peserta didik untuk kembali 

mengasah kesadarnya untuk selalu tetap berada pada fitrahnya. 

5. Pendidikan yang Bersifat Dialogis 

Seperti yang telah disinggung pada bagian awal bab ini, 

bahwa salah satu ciri utama pendidikan yang membebaskan adalah 

pendidikan yang bersifat dialogis, pola pendidikan tersebut lebih 

bersifat etis dan juga lebih efektif. Pendidikan yang dilakukan 

secara monologis memang cukup efisien tetapi menurut Bernhar 

hanya sedikit yang dapat disampaikan oleh guru kepada peserta 

didiknya. Meskipun peserta didik menjadi hafal terhadap apa yang 

diajarkannya tetapi belum berarti peserta didik telah menguasai 

mata pelajaran yang telah diajarkan oleh guru. 

Berbeda dengan pola pendidikan yang bersifat dialogis, 

ketika peserta didik bertanya dan menyampaikan apa yang dia 

mengerti, ilmu pengetahuan yang dikuasai oleh peserta didik akan 

jauh lebih bermanfaat. Hal ini bisa terjadi karena peserta didik 

terlibat secara aktif dalam proses belajar mengajar dengan cara 

berdialog. Sehingga ada hal yang peserta didik dapat terima, 

rasakan dan sampaikan ketika menjalani pendidikan. inilah yang 

membuat peserta didik mengapatkan ilmu lebih banyak dari 
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sekadar menerima saja apa yang disampaikan oleh guru di depan 

kelas. 

Keunggulan lain dari pola dialogis ialah bisa diterima oleh 

peserta didik sekaligus belajar keterampilan berpikir sendiri dan 

menciptakan pemahaman baru yang menghubungkan ide-ide baru 

dengan semua yang sudah dia mengerti. Hal ini penting agar 

peserta didik lebih bisa memahami suatu masalah secara lebih 

mendalam. Dengan demikian, mudah pula baginya untuk bisa 

bersikap dengan baik mengkritik sekaligus menemukan solusi 

ketika menghadapi masalah dalam hidupnya. 

Asumsi yang tersebut sejalan dengan pandangan sebagian 

ulama besar dalam dunia Islam yaitu Imam Syafi’i yang mengatakan 

bahwa ilmu adalah sesuatu yang bermanfaat dan bukanlah ilmu 

apa yang hanya dihafal semata (Baqir, 2018). Jadi Ilmu adalah 

sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang bermanfaat dapat berguna 

bagi orang lain.  

6. Pendidikan yang Memerdekakan 

Pendidikan yang membebaskan tidak mungkin bisa 

terlaksana jika masih ada sikap memaksakan pendapat kepada 

orang lain. Menurut Bernhard dalam masyarakat pluralistis yang 

banjir informasi memang ada kecenderungan untuk memaksakan 

pendapat kepada orang lain. Kenyataan bahwa perbedaan budaya 

dan agama tidak bisa untuk disepelekan, namun kesamaan dalam 

setiap budaya dan agama pastilah ada dan itulah yang harus 

ditingkatkan, sementara untuk perbedaan yang ada di setiap 

budaya dan agama haruslah disimpan terlebih dahulu, demi 

menjaga kerukunan (Adeney-Risakotta, 2001). 

Asumsi tersebut di atas, seharusnya dihadirkan juga dalam 

dunia pendidikan. jika dalam pendidikan peserta didik tidak 

dibiasakan dengan praktek saling menghormati perbedaan 

pendapat, maka sulit mencapai pendidikan yang membebaskan. 

Oleh karena itu, pendidikan dapat menjadi wadah penting 

untuk membangun sikap yang toleran. Hal yang paling mendasar 

yang harus dilakukan untuk menghormati perbedaan pendapat 

adalah bisa mendengat dengan baik apa yang disampaikan oleh 

orang lain. Hubungannya dengan pendidikan dapat dipraktikkan 

oleh seorang guru yang bisa mendengar dengan baik apa yang 

disampaikan oleh peserta didik kepadanya. Sering beberapa orang 
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tidak bisa menghormati pendapat orang lain, karena ia tidak bisa 

mendengan dengan baik. 

Betapa pun peserta didik masih seorang anak-anak, seorang 

guru tidak boleh mengabaikannya. Bila seseorang memahami 

kembali perkembangan anak secara psikologis, bahkan semenjak 

anak itu dalam kandungan, janin sudah dapat merasakan respon 

atas suara atau sentuhan dari luar. Dengan demikian, meskipun 

peserta didik masih berusia anak-anak, bila ia didengarkan dengan 

baik, akan mengalami perkembangan jiwa dengan baik dalam 

proses pendidikan yang dilakoninya. 

Bila seorang guru telah bisa mendengarkan dengan baik dari 

setiap apa yang disampaikan oleh peserta didiknya, ia pun akan 

bisa menghormati perbedaan pendapat yang terjadi. Sebab, 

peserta didik yang didengarkan dengan baik apa yang disampaikan 

akan mempunyai keberanian untuk mengungkapkan pendapatnya 

apa adanya. Sedangkan, guru pun juga bisa mengetahui maksud 

dan alasan atau pendapat yang disampaikan oleh peserta didiknya. 

Dengan demikian, proses pendidikan untuk berani dalam 

menyampaikan pendapat telah mulai dijalankan. 

Selain memunculkan keberanian untuk berpendapat, peserta 

didik yang didengarkan dengan baik juga diberi kesempatan 

bahkan dipacu untuk bisa berpikir secara kritik. Efek positif 

tersebut, disaat yang sama peserta didik juga dibawah ke dalam 

sebuah iklim pembelajaran untuk bisa menghormati pendapat 

orang lain. 

Pendidikan yang digagas oleh Paulo Freire pada hakikatnya 

adalah pendidikan yang memerdekakan setiap manusia dari segala 

sesuatu yang menindas. Menurut Akhmad Muhaimin Azzet setiap 

anak manusia harus dibebaskan dirinya dan kangan sampai terus-

menerus atau semakin tertindas kehidupannya. Manusia bisa 

tertindas oleh bermacam-macam hal, misalnya tertindas oleh rezim 

yang otoriter, tertindas oleh perbedaan kelas, tertindas oleh warna 

kulit, gender, ras atau struktur sosial yang mempengaruhi kelompok 

tertentu bertindak tidak adil dan diskriminatif (Azzet & Sandra, 

2011). 

Jadi tugas setiap pendidik adalah menjaga setiap peserta 

didik supaya tetap sesuai dengan fitrahnya, yakni manusia yang 

merdeka. Tidak ada manusia yang diciptakan oleh Tuhan untuk 

menjadi budak bagi manusia lain. Manusia diciptakan oleh Tuhan 
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dengan derajat dan kemerdekaan yang sama, yakni sama-sama 

menjadi wakil tuhan dimuka bumi. 

Manusia memang diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk 

yang merdeka. Bahkan, dalam hal yang sangat asasi sekalipun yaitu 

agama, oleh karena itu pendidikan haruslah menjadi wadah 

menjaga hal yang paling hakiki dari seorang anak manusia, yakni 

kemerdekaan.  

Setiap peserta didik semestinya diberi ruang agar bisa 

tumbuh dan berkembang dengan baik untuk menemukan pilihan-

pilihan yang sesuai dengan jiwa dan keinginannya. Jangan sampai 

pendidik atau guru menerapkan banyak aturan dan larangan, 

sehingga peserta didik diajarkan dengan penuh larangan tentu 

akan mengalami perkembangan jiwa yang tidak semestinya. 

Dengan demikian, pendidikan yang membebaskan adalah yang 

mengantarkan manusia kepada hakikat kemanusiaan yang 

merdeka dalam memilih. 
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