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PENGANTAR REKTOR 

 

Alhamdulillah wa Syukrulillah atas segala rahmat Allah SWT beserta 

salawat dan salam kepada Rasul-Nya Muhammad SAW, mengiringi 

aktivitas keseharian kita dalam menjalankan tugas dan tanggung 

jawab 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 di-update dan di-upgrade. 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 ini 

diharapkan menjadi sumbangan berharga bagi diseminasi ilmu 
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pengetahuan 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 2023 ini. Semoga 

membawa kemaslahatan bagi warga kampus dan masyarakat secara 

umum. 

 

Gowa, Juni 2023 

Rektor UIN Alauddin Makassar 

 

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

 

 

Alhamdulillah berkat limpahan rahmad dan kasih 

sayang dari Allah swt semata, sehingga sampai saat ini kita 

masih sempat menunaikan tugas serta tanggung-jawab 

yang telah di amanahkan oleh-Nya, semoga limpahan 

rahmat dan kasih sayang-Nya tidak pernah lepas dalam 

menyertai aktivitas hidup kita dipermukaan bumi ini. Salam 

dan salawat semoga senantiasa tercurahkan kepada 

Penghulu para-Nabi dan Rasul, yakni Baginda Rasulullah 

Muhammad saw, beserta seluruh keluarga, dan sahabat 

beliau hingga akhir zaman. Atas dasar kesadaran sebagai 

akademisi, penulis merasa terpanggil dan mempunyai 

tanggung-jawab akademik untuk melakukan kajian 

penelitian guna menyajikan literature bacaan.  
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Alhamdulillah naskah buku “Manajemen Pendidikan 

Islam (Paradigma, Teori dan Aplikasinya di Dunia Industri 

5.0), semoga dapat memberikan kontribusi akademis. 

Khususnya dalam membaca ulang paradigma manajemen 

pendidikan Islam, kemudian merekonstruksi teori untuk di 

aplikasi sesuai dengan konteks kekinian pasca pendemi 

covid-19 yang menyisakan begitu banyak permasalahan 

untuk diselesaikan. Salah satu upaya pemecahan masalah 

tersebut, adalah memanfaatkan aset khususnya sumber 

daya manusia perlu dimaksimalkan dalam membaca ulang 

paradigma ke ilmuan. Harapan penulis, dengan terbitnya 

buku berjudul “Manajemen Pendidikan Islam (Paradigma, 

Teori dan Aplikasinya di Dunia Industri 5.0)” dapat 

menambah khazanah ilmu pengetahuan kita dalam 

memahami dan memaknai arti dan hakekat dari pendidikan 

Islam yang sesungguhnya.  

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 
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pembaca demi penyempurnaan tulisan ini. Penulis 

menyadari bahwa ilmu pengetahuan yang kami miliki jika 

diibaratkan setetes air yang belum mampu membasahi satu 

butir kerikil di samudra yang luas, dan jika diibaratkan satu 

butir garam yang belum mampu untuk mengasinkan satu 

mata ikan di dalam kauli. Semoga Allah Subhana WaTa’ala 

senantiasa memberikan kita kekuatan lahir dan bathin 

dalam mengemban amanah di muka bumi, aamiin. 

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para 

pembaca khusunya para guru atau calon guru yang berada 

di garis terdepan dalam mencerdaskan kehidupan 

berbangsa. 

Makassar,  

 

 

Dr. Hj. Yuspiani, M.Pd.I. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Pengantar Manajemen Pendidikan Islam 

Pada dasarnya, istilah manajemen bukanlah sesuatu 

yang baru dalam kehidupan manusia, sejak masyarakat 

mulai menerapkan pola kehidupan berburu, bercocok 

tanam sampai pada pola hidup modern seperti saat ini. 

Manusia terus mempraktikkan manajemen dalam 

kehidupan sehari-harinya. Namun gagasan mengenai 

manajemen dari aspek keilmuan mulai dikenal sekitar awal 

abad ke 20. Kemunculan tersebut, disebabkan oleh 

keinginan dan kebutuhan untuk mengelola dan 
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mengembangkan organisasi dalam masyarakat, baik itu 

organisasi bisnis maupun organisasi bukan bisnis.  

Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat 

Mu’alimin1 yang mengatakan bahwa ilmu manajemen 

diperlukan untuk mengelola sebuah organisasi, seperti 

organisasi bisnis atau organisasi sekolah untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal. Dari pendapat tersebut, 

dapat dipahami bahwa ilmu manajemen sangatlah 

dibutuhkan, sehingga istilah manajemen perlu dipahami 

secara sederhana ke dalam sebuah definisi.   

Menurut George R Terry dalam Herujito2 manajemen 

dapat dipahami sebagai “suatu proses yang di dalamnya 

terdiri dari proses planning, organizing, actuating dan 

controlling”. Sementara menurut Parker3 manajemen 

secara umum dapat dipahami sebagai aktivitas kontrol 

                                                             

1 Mu’alimin Mu’alimin, “Manajemen Pendidikan Islam 
Kontemporer Strategi Pengelolaan Dan Pemasaran Pendidikan Islam Era 
Industri” (IRCiSoD, 2020). 

2 Yayat M Herujito, “Dasar-Dasar Manajemen,” Jakarta: PT 
Gramedia (2001). 

3 Lee D Parker, “Control in Organizational Life: The Contribution of 
Mary Parker Follett,” Academy of Management Review 9, no. 4 (October 
1984): 736–745, 
http://journals.aom.org/doi/10.5465/amr.1984.4277620. 
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terhadap organisasi. Dalam proses kontrol tersebut, 

terdapat sebuah tahapan-tahapan yang harus dilalui dan 

dilakukan berdasarkan konsep yang bersifat menyeluruh. 

Kemudian menurut Terry dalam Musthofa4 

menyebutkan bahwa sebuah proses yang harus dijalankan 

dengan menggunakan manusia atau sumber daya lain 

untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 

Selanjutnya menurut James H Donelly dalam Ahmad Khori 5 

menyebutkan bahwa “manajemen sebagai sebuah proses 

yang dilakukan satu orang atau lebih untuk mengatur 

kegiatan-kegiatan melalui orang lain demi mencapai tujuan 

yang mustahil untuk dicapai bila dilaksanakan satu orang 

saja. 

                                                             
4 Tulus Musthofa, Agung Setiyawan, and M Ja’far Sodiq, 

“Manajemen Pembelajaran Bahasa Berbasis Integrasi-Interkoneksi 
Menuju World Class University,” MANAGERIA: Jurnal Manajemen 
Pendidikan Islam 1, no. 1 (April 6, 2018): 115–135, http://ejournal.uin-
suka.ac.id/tarbiyah/index.php/manageria/article/view/2016.11-07. 

5 Ahmad Khoiri, “Manajemen Pesantren Sebagai Khazanah 
Tonggak Keberhasilan Pendidikan Islam,” MANAGERIA: Jurnal 
Manajemen Pendidikan Islam 2, no. 1 (June 7, 2017): 127–153, 
http://ejournal.uin-
suka.ac.id/tarbiyah/index.php/manageria/article/view/2017.21-07. 
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Berikutnya pendapat dari Foster dan Sidharta6 yang 

mendefinisikan manajemen sebagai kegiatan yang 

dilakukan secara sistematis dan terorganisasi untuk 

mencapai tujuan bersama yang telah direncanakan 

sebelumnya yaitu merencanakan tujuan, pengadaan 

sumber daya, penataan tugas, komunikasi dan 

pengendalian. 

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan, dapat 

dipahami bahwa manajemen sebagai sebuah ilmu 

pengetahuan memiliki kaedah ilmiah yang sifatnya rasional 

empiris. Kaedah tersebut, lahir dari sebuah peroses 

memahami perilaku atau tindakan individu dalam sebuah 

masyarakat, contohnya kerja sama yang dilakukan oleh 

individu satu dengan individu lainnya.  

Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat 

Mayasari dkk7 yang mengatakan bahwa “manajemen 

sebagai ilmu karena ia merupakan bidang pengetahuan 

yang berusaha memahami secara sistematis mengapa dan 

                                                             
6 Bob Foster and Iwan Sidharta, “Dasar-Dasar Manajemen,” 

Yogyakarta: Diandra Kreatif 10 (2019). 
7 Nanny Mayasari et al., Ilmu Dan Aplikasi Pendidikan (Global 

Eksekutif Teknologi, 2023). 
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bagaimana orang-orang dapat bekerja sama. Karenanya di 

dalam manajemen, terdapat upaya penerapan ilmu dan 

pendekatan analisis yang dilakukan secara integratif 

sebagaimana hal ini banyak dikembangkan dalam berbagai 

disiplin ilmu”. Hal senada juga dikemukakan oleh Luther 

Gulick dalam Hani Handoko8 manajemen sebagai sebuah 

ilmu yang berusaha secara sistematis memahami mengapa 

dan bagaimana manusia bekerja sama untuk mencapai 

tujuan sekaligus bagaimana mereka membuat sebuah 

sistem kerja sama yang dapat mendatangkan banyak 

manfaat bagi kemanusiaan. 

Selain sebagai sebuah ilmu, manajemen juga dapat 

dikatakan sebagai sebuah seni, khususnya dalam hal 

mengelola aset yang dimiliki salah satunya adalah sumber 

daya manusia. Menurut Imamul dan Gina9 manajemen 

sebagai seni dapat dimaknai sebagai bagian dari proses 

aplikasi fungsi dan prinsip manajemen dalam kenyataan, 

untuk mengaplikasikan hal tersebut dibutuhkan keahlian, 

keterampilan sekaligus kemampuan menerapkan prinsip, 

                                                             
8 T Hani Handoko, “Manajemen” (1998). 
9 Arifin Imamul and H W Gina, “Membuka Cakrawala Ekonomi,” 

Bandung: PT. Setia Purna Inves (2007). 
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metode, serta teknik yang tepat dalam mengolah aset 

secara tepat. Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, 

dibutuhkan sebuah dukungan penuh di bidang pendidikan. 

Istilah dukungan tersebut, dapat dimaknai sebagai 

bagian dari kerja sama, sementara kerja sama merupakan 

konfigurasi tingkah laku yang didapat dari pembelajaran 

yang dilakukan baik itu secara langsung ataupun tidak 

langsung antar seseorang ataupun golongan untuk 

menambah ilmu pengetahuan sehingga potensi yang 

dimiliki dapat dikembangkan. Menurut M. Arifin dalam 

Zaedun Na’im10 menyebutkan bahwa salah satu tujuan 

manusia dididik adalah untuk menciptakan sumber daya 

manusia yang berkualitas sesuai dengan fakta sosial yang 

tak terpisahkan dari kehidupan individu dalam masyarakat. 

Salah satunya adalah pranata sosial, hukum atau agama. 

Dalam kenyataannya, masyarakat Indonesia lebih 

banyak memeluk agama Islam. Oleh sebab itu, menurut 

                                                             
10 Zaedun Na’im, “MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM SEBAGAI 

DISIPLIN ILMU,” journal EVALUASI 1, no. 2 (April 9, 2018): 223, http://e-
journal.staima-alhikam.ac.id/index.php/evaluasi/article/view/74. 
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Arifin 11 pendidikan dalam sudut pandang Islam juga di 

perlukan untuk memberikan kemampuan kepada seorang 

muslim untuk lebih menghayati dan mengamalkan ajaran 

Islam yang bersumber dari Al Qur’an dan Hadist.  

Semua penjelasan di atas, intinya memerlukan 

dukungan penuh dengan mengintegrasikannya dengan 

ilmu manajemen. Sehingga ilmu manajemen dan 

pendidikan Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan. 

Keduanya memiliki kesamaan objek, baik itu objek materil 

dan objek formal. Menurut Khaidir dkk12 objek kajian 

manajemen pendidikan Islam terdiri dari tiga aspek: 

Pertama perangkat kegiatan apa saja yang membentuk 

konstruk manajemen, mulai dari planning, organizing, 

actuating hingga controlling. Kedua komponen-komponen 

sistemik yang niscaya ada dalam fenomena 

pendidikan,mulai dari input, output, outcome, proses 

belajar, sarana dan prasarana belajar, lingkungan, guru, 

kurikulum, personalia pendukung, bahan ajar, masyarakat, 

                                                             
11 H Muzayyin Arifin, Ilmu Pendidikan Islam: Suatu Tinjauan 

Teoritis Dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner (Bumi 
Aksara, 1996). 

12 M Ag Khaidir et al., TEORI FILSAFAT MANAJEMEN PENDIDIKAN 
ISLAM (Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021). 
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evaluasi. Ketiga fakta empirik yang diberi label (pendidikan) 

Islam, dengan kekhususannya seperti nilai-nilai yang 

berkembang di lingkungan lembaga pendidikan Islam 

seperti ikhlas, barokah, tawadu, istiqomah, ijtihad dan 

sebagainya.  

Memahami penjelasan di atas tersebut, secara tidak 

langsung mengisyaratkan bahwa manajemen pendidikan 

Islam dalam praktiknya tetap mengikuti kaidah-kaidah 

manajemen seperti pada umumnya. Oleh sebab itu, 

manajemen pendidikan Islam perlu dipahami secara 

sederhana ke dalam bentuk definisi. Menurut Ujang 

Saefullah13 manajemen pendidikan Islam merupakan proses 

pemanfaatan sumber daya umat Islam yang dilakukan 

dengan kerja sama yang efektif dan produktif demi 

mencapai kesejahteraan hidup, baik di dunia maupun di 

akhirat. 

Sementara menurut Zaedun Na’im14 manajemen 

pendidikan Islam dapat dipahami sebagai sebuah proses 

                                                             
13 Ujang Ujang Saefullah, Manajemen Pendidikan Islam (Pustaka 

Setia, 2012). 
14 Na’im, “MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM SEBAGAI DISIPLIN 

ILMU.” 
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pengelolaan dalam sebuah lembaga pendidikan Islam yang 

melibatkan unsur-unsur pendukung dalam menanamkan 

nilai-nilai ajaran Islam sehingga tercapailah suatu tujuan 

yang diinginkan secara efektif dan efisien. Dari penjelasan 

di atas, mengisyaratkan bahwa dalam ilmu manajemen 

pendidikan Islam terdapat objek formal dan objek material. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Irawan 15 

menyebutkan bahwa objek formal ilmu manajemen 

pendidikan Islam adalah ilmu manajemen misalnya 

Frederick Winslow Taylor, sebagai ilmu maka pendekatan 

formal yang digunakan ialah riset ilmia di bidang 

manajemen, sedangkan objek materialnya adalah lembaga 

atau organisasi pendidikan islam baik itu bersifat formal, 

nonformal maupun informal contohnya Pesantren, 

Madrasah dan lain sebagainya. 

Sementara menurut Ruhaya16 menyebutkan bahwa 

konsep manajemen apabila diterjemahkan ke dalam 

pembelajaran dapat dimaknai sebagai usaha atau tindakan 

                                                             
15 Irawan Irawan, “Paradigma Keilmuan Manajemen Pendidikan 

Islam,” MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 1, no. 2 
(February 11, 2017): 297–315, http://ejournal.uin-
suka.ac.id/tarbiyah/index.php/manageria/article/view/12-07. 

16 Besse Ruhaya, “Fungsi Manajemen Terhadap Pendidikan Islam,” 
Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam 7, no. 1 (2021): 125–132. 
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instruksional dalam lembaga pendidikan dan tenaga 

pendidik sebagai sumber daya manusia yang dapat 

mengembangkan potensi sumber daya manusia. Istilah 

sumber daya manusia tersebut dapat di lihat dari dua sisi 

yaitu sebagai guru, ustadz, mentor dan lain sebagai 

sementara di sisi lain dapat disebut sebagai murid. 

Pendapat di atas, dapat dipahami bahwa manajemen di 

gunakan untuk mengelola lembaga pendidikan pada satuan 

unit kerja yang telah diberi wewenang untuk mencapai 

suatu tujuan.  

 

B. Fungsi Manajemen Pendidikan Islam 

Menurut Yuspiani17 setiap sesuatu yang 

dikembangkan dan diterapkan dalam setiap peradabaan 

manusia pastilah memiliki fungsi yang dapat digunakan 

untuk mencapai tujuan, salah satu contohnya adalah 

manajemen pendidikan Islam. George R Terry 18 memaknai 

fungsi manajemen pendidikan sebagai suatu proses yang 

                                                             
17 Yuspiani, Administrasi Pendidikan: Membaca Isu Dan Harapan 

Pendidikan Masa Depan (Alauddin University Press, 2021). 
18 George R Terry, “Prinsip-Prinsip Manajemen” (2014). 
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tidak memiki wujud namun hasilnya dapat dirasakan. 

Seperti hasil pekerjaan baik yang berbentuk produk, 

kemudian melahirkan kepuasan tersendiri. 

Sementara menurut Nurochim19 salah satu fungsi 

manajemen pendidikan meliputi perencanaan, 

pengorganisasian, pengawasan dan penilaian. Hal senada 

juga dikemukakan oleh Rahmat dan Wijaya20 yang 

mengatakan bahwa masalah manajemen tentunya tidak 

bisa lepas dengan empat komponen yang ada yaitu 

planning, organizing, actuating dan controling. Atau yang 

biasa disingkat dengan istilah POAC. 

1. Perencanaan 

Menurut Castetter perencanaan merupakan cara 

manusia memproyeksikan keinginannya terhadap apa yang 

ingin dicapai21. Penjelasan tersebut, menandakan bahwa 

istilah perencanaan merupakan konsep yang berbicara 

tentang masa depan sebuah organisasi, dan diwujudkan 

                                                             
19 Administrasi Pendidikan Sekolah Nurochim, “Jakarta” (UIN 

Jakarta Press, Cet. I, Februari, 2016). 
20 Hidayat Rahmat and Candra Wijaya, “Ayat-Ayat Al-Quran 

Tentang Manajemen Pendidikan Islam,” Medan: LPPPI (2017). 
21 William B Castetter, The Human Resource Function in 

Educational Administration (Simon & Schuster Books For Young Readers, 
1996). 
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melalui rancangan yang bersifat strategis sebagai bagian 

dari antitesis dari situasi yang telah dianggap layak di masa 

sekarang. Hal senada juga dikemukakan oleh Anderson 

dalam Rahmat dan Wijaya22 yang mengatakan bahwa 

perencanaan adalah pandangan masa depan yang 

melahirkan kerangka kerja untuk mengarahkan tindakan 

seseorang ke masa depan. 

Kemudian menurut Syafaruddin23 yang mengatakan 

bahwa perencanaan adalah proses perdana ketika hendak 

melakukan pekerjaan baik dalam bentuk pemikiran maupun 

kerangka kerja agar tujuan yang hendak dicapai 

mendapatkan hasil yang optimal. Dalam kesempatan yang 

lain Syafaruddin dan Irwan menambahkan bahwa 

perencanaan adalah salah satu fungsi pertama dari 

aktivitas manajemen untuk mewujudkan tujuan secara 

efektif dan efisien.  

                                                             
22 Rahmat and Wijaya, “Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Manajemen 

Pendidikan Islam.” 
23 Irwan Nasution Syafaruddin, “Manajemen Pembelajaran. 

Jakarta,” Quantum Teaching (2005). 
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Hadijaya Yusuf24 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: mulai dari 

perumusan tujuan, kemudian perumusan kebijakan, serta 

perumusan prosedur dilanjutkan dengan perumusan 

standar dan perencanaan yang bersifat totalitas dengan 

melibatkan seluruh komponen internal organisasi serta 

lingkungan ekternal organisasi”.  

Menurut Vembriarto25 ketika fungsi pertama dari 

manajemen yaitu perencanaan diterjemahkan ke dalam 

pendidikan maka definisi perencanaan sebagai penggunaan 

analisa yang bersifat rasional dan sistematis terhadap 

proses pengembangan pendidikan yang bertujuan untuk 

menjadikan pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien 

dalam menanggapi kebutuhan dan tujuan dari peserta didik 

dan masyarakt. 

                                                             
24 Hadijaya yusuf, “Administrasi%20Pendidikan” Cetakan Pe 

(2012), accessed May 19, 2021, http://repository.uinsu.ac.id/64/. 
25 S T Vembriarto, Pengantar Perencanaan Pendidikan 

(Educational Planning) (Yayasan Pendidikan" Paramita", 1982). 
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Penerapan fungsi pertama manajemen selalu berisi 

tiga kegiatan yang tak dapat dipisahkan dalam melakukan 

perencanaan, menurut Nanang Fatah26 ketiga kegiatan 

tersebut adalah perumusan tujuan yang ingin dicapai, 

pemilihan program untuk mencapai tujuan dan identifikasi 

dan pengarahan sumber yang jumlahnya selalu terbatas. 

Jadi perencanaan yang baik menurut Engkoswara 

dan Komariah27 adalah perencanaan untuk mencapai 

protective benefits dan positive benefits. Protective benefits 

dilakukan untuk menjaga agar tujuan, sumber dan teknik 

serta metode yang digunakan memiliki relevansi dengan 

tuntutan masa depan sehingga dapat meminimalisir risiko, 

kemudian positive benefits dapat dimaknai sebagai sebuah 

produktivitas. Produktivitas yang meningkat berbanding 

lurus dengan perencanaan yang tepat.  

Dari semua penjelasan di atas, dapat dipahami 

bahwa perencanaan erat kaitannya dengan pencapaian 

tujuan di masa depan, dan kemampuan manusia untuk 

                                                             
26 Nanang Fattah, “Landasan Manajemen Pendidikan” (2009). 
27 Aan Komariah Engkoswara and Aan Komariah, “Administrasi 

Pendidikan,” Bandung: Alfabeta (2010). 
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memilih tujuan yang akan diwujudkan di masa depan, 

setelah itu barulah manusia mengarahkan seluruh daya dan 

upayanya untuk mewujudkan tujuan tersebut di masa 

depan. Oleh karena itu, diperlukan upaya seefektif dan 

seefisen mungkin kemudian ketelitian dalam melakukan 

perhitungan harus dilakukan pada fase perencanaan. 

Menurut Bukhari28 untuk memenuhi tuntutan tersebut, 

maka belakulah prinsip-prinsip perencanaan yaitu 

perencanaan harus bersifat komprehensip, perencanaan 

pendidikan harus bersifat integral, perencanaan pendidikan 

harus memperhatikan aspek-aspek kualitatif, perencanaan 

pendidikan harus merupakan rencana jangka panjang dan 

kontinyu, perencanaan pendidikan harus didasarkan pada 

efisiensi, perencanaan pendidikan harus memperhitungkan 

semua sumber-sumber yang ada atau yang dapat diadakan 

serta perencanaan pendidikan harus dibantu oleh 

organisasi administrasi yang efisien dan data yang dapat 

diandalkan. 

Penerapan fungsi pertama manajemen yaitu 

perencanaan jika dilaksanakan pada lembaga pendidikan 

                                                             
28 B Bukhari, “Azas-Azas Manajemen,” Yogyakarta: Aditya Media 

(2005). 
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Islam, maka prinsip perencanaan yang dilakukan haruslah 

mencerminkan kaidah dasar dari ajaran Islam yaitu Al 

Qur’an dan Al Hadits. Salah satu diantaranya disebutkan 

dalam QS. 59:18 yang berbunyi: 

 َ ََۚ إنَِّ ٱللََّّ ٖۖ وَٱتَّقوُاْ ٱللََّّ ا قدََّمَتۡ لِغدَ  َ وَلۡتنَظُرۡ نفَۡسٞ مَّ َٰٓأيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ ٱتَّقوُاْ ٱللََّّ  يَ 

   خَبِيرُُۢ بمَِا تعَۡمَلوُنَ 

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah 

kepada Allah dan hendaklah setiap diri 

memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk 

hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, 

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang 

kamu kerjakan29. 

Ayat di atas menjelaskan bahwa perencanaan yang 

baik erat kaitannya dengan kemampuan manusia 

mempertimbangkan kondisi di waktu sekarang untuk 

menentukan tujuan yang diwujudkan di masa yang akan 

datang secara maksimal. Pernyataan tersebut sejalan 

                                                             
29 Kementerian Agama, Al Qur’an Dan Terjemahan (Jakarta: WALI, 

2012). 
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dengan pendapat Bukhari 30 yang mengatakan bahwa 

landasan dasar dari perencanaan adalah kemampuan 

manusia untuk memilih alternatif masa depan yang akan 

dikehendakinya dan kemudian mengarahkan daya upaya 

untuk mewujudkan masa depan yang dipilihnya sehingga 

perencanaan yang telah dilakukan dapat terealisasi dengan 

baik. 

Dari penjelasan tersebut, secara tidak langsung 

mengisyaratkan bahwa dalam memulai perencanaan 

seorang manajer terlebih dahulu mengidentifi sumber daya 

yang tersedia saat ini untuk menjawab permasalahan yang 

memiliki potensi untuk menghalangi pencapain sebuah 

tujuan. Untuk menjawab permasalahan tersebut umumnya 

dapat menggunakan prinsip 5W (what, why, where, when, 

who) dan 1H (how). Contohnya apa yang hendak dicapai? 

Mengapa hal tersebut dijadikan sebagai tujuan? Dimana 

mendapat sumber daya untuk mewujudkan tujuan? Kapan 

waktunya mengoptimalkan sumber daya untuk 

mewujudkan tujuan? Siapa yang dapat mendukung 

pencapaian tujuan? dan Bagaiamana cara mendapat 

dukungan penuh dari karyawan? 

                                                             
30 Bukhari, “Azas-Azas Manajemen.” 
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2. Pengorganisasian 

Organisasi akan berjalan secara efektif apabila fungsi 

kedua dari manajemen yaitu pengorganisasian dapat 

diterapkan dengan tepat. Menurut Maesaroh31 fungsi 

pengorganisasian merupakan proses penentuan struktur, 

aktivitas, desain struktur, koordinasi, interaksi, wewenang, 

serta tugas yang jelas dan transparan. dalam 

pengorganisasian manajemen pendidikan Islam, terdapat 

prinsip-prinsip yang mesti dijalankan dengan konsisten, 

karena prinsip itulah yang akan memberikan gambaran 

seperti apa nantinya organisasi itu berjalan. Sementara 

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”32. Jadi untuk mewujudkan 

tujuan pendidikan dibutuhkan beberapa sumber daya 

                                                             
31 Lubis Maesaroh, “Kapita Selekta Pendidikan Islam” (Jawa Barat: 

Edu Publisher, 2018). 
32 Syaiful Sagala, “Administrasi Pendidikan Kontemporer: Edisi 

Revisi,” Bandung: Alfabeta (2014). 
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manusia, kemudian dikelompokkan sesuai dengan 

pembagian tugasnya masing-masing, seperti pembagian 

tugas yang secara umum diketahui yaitu tenaga pendidik 

dan tenaga kependidikan. 

Pembagian tugas bertujuan untuk menciptakan 

sebuah organisasi yang dinamis, untuk itu Thomas S 

Bateman 33 menyebutkan tujuh langkah yang harus 

dilakukan dalam menerapkan fungsi kedua manajemen 

yaitu pengorganisasian yaitu: membagi pekerjaan ke dalam 

tugas-tugas yang bersifat operasional, melakukan 

pengelompokan tugas dalam setiap posisi secara 

proporsional, melakukan penggabungan jabatan 

operasional ke dalam unit yang saling berkaitan, 

menempatkan orang untuk bekerja sesuai dengan 

kapasitasnya, menyesuaikan tanggung jawab dan 

wewenang bagi setiap anggota, menyediakan fasilitas bagi 

pegawai dan memastikan bahwa organisasi berjalan sesuai 

dengan petunjuk hasil dan pengawasan. Pernyataan 

tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

                                                             
33 S Bateman Thomas and Scott A Snell, “Manajemen 

Kepemimpinan Dan Kolaborasi Dalam Dunia Yang Kompetitif, Edisi 
Ketujuh,” Salemba Empat Jakarta (2009). 
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oleh Mahidin yang menjelaskan bahwa “fungsi 

pengorganisasian, merupakan proses penentuan 

pekerjaan, selanjutnya melakukan pengelompokan tugas 

dan membagikan pekerjaan kepada setiap personil”34. 

Namun menurut Eka Prihatin yang perlu diperhatikan 

dalam pembagian tugas kepada setiap personil hendaknya 

memiliki kriteria salah satunya adalah kaya akan 

pengalaman, memiliki bakat, memiliki pengetahuan atau 

pemahaman terhadap tugas yang diberikan kepadanya35. 

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 36.  

Kesimpulan dari penjelasan tersebut menunjukkan 

bahwa fungsi pengorganisasian bagian dari kegiatan 

manajerial, seperti mendistribusikan tugas, wewenang dan 

tanggung jawab sesuai dengan kompetensi, bekerja sama 

                                                             
34 Mahidin Mahidin, “Kajian Administrasi Pendidikan Di Dunia 

Pendidikan,” Al-Irsyad: Jurnal Pendidikan dan Konseling 7, no. 1 (2019). 
35 Eka Prihatin, “Teori Administrasi Pendidikan,” Bandung: 

Alfabeta (2011). 
36 Hadijaya yusuf, “Administrasi%20Pendidikan.” 
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dalam melaksanakan tugas sehingga tujuan organisasi 

dapat tercapai.  

3. Pelaksanaan  

Berikutnya adalah fungsi manajemen yang ketiga 

adalah pelaksanaan, directing/pengarahan, 

actuating/penggerakan atau motivating/motivasi dengan 

kata lain commanding/perintah. Jadi fungsi ketiga ini pada 

dasarnya adalah bentuk arahan, motivasi dan bimbingan 

yang diberikan kepada semua sumber daya yang dimiliki 

dalam organisasi, khususnya sumber daya manusia. Apabila 

fungsi ketiga ini diterjemahkan ke dalam pendidikan Islam, 

maka fungsi tersebut meniscayakan lahirnya seseorang 

yang dapat menjadi panutan, keteladanan, konsistensi, 

kebijaksanaan dan keterbukaan yang dilandasi oleh prinsip 

religius. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui setelah 

menerapkan fungsi pengorganisasian seperti penentuan 

tugas, job description, deligate of authority. Selanjutnya 

adalah pelaksanaan atau perintah dari pemberi tugas dan 

wewenang, sehingga setiap tugas dapat berjalan sesuai 

dengan yang telah direncanakan.     
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Menurut Yusuf Hadijaya fungsi ketiga dari 

manajemen adalah pelaksanaan merupakan “kegiatan yang 

ditujukan untuk menghubungkan berbagai bagian-bagian 

pekerjaan dalam suatu organisasi”37. 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 

38. 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 penerapan fungsi ketiga manajemen yaitu 

pelaksanaan yang memiliki salah satu indikator adalah 

koordinasi dan motivasi, dalam hal ini koordinasi yang 

                                                             
37 Ibid. 
38 Nurochim, Administrasi Pendidikan, ed. Gramata, Cetakan Pe. 

(Bekasi: Gramata Publishing, 2016). 
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dimaksud ialah 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 kelompok39. 

Dari penjelasan tersebut, menandakan bahwa tanpa 

koordinasi dan motivasi 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 dan 

motivasi 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 

                                                             
39 Dwi Handayani, “Keefektifan Fungsi Koordinasi Sekolah Di 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Soppeng” (UNIVERSITAS NEGERI 
MAKASSAR, 2019), http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/13152. 
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rencana yang telah dibuat 40. Oleh karena itu dalam 

praktiknya kegiatan koordinasi dan motivasi 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.  

4. Pengawasan 

Menurut Buseri 41 secara umum pengawasan 

bertujuan untuk mencocokkan apakah ativitas yang telah 

dijalankan telah sesuai dengan visi, misi, tujuan, program 

dengan berbagai pedoman atau aturan yang telah 

ditetapkan. Sementara di sisi lain pengawasan dapat 

dimakani sebagai upaya menilai dan mengukur realisasi 

suatu perencanaan. Contohnya, target yang telah dicapai, 

kemudian seperti apa faktor penghambat yang dihadapi 

serta faktor pendukung apa yang dimiliki, seberapa besar 

tenaga waktu dan dana yang dihabiskan atau dalam kata 

                                                             
40 Dkk Syafaruddin, ADM_pendidikan.Pdf, ed. Marpaung Syafri 

Fadhilah, Cetakan Pe. (Medan: Perdana Publishing, 2016), 
http://repository.uinsu.ac.id/2122/1/Administrasi Pendidikan.pdf. 

41 Kamrani Buseri, “Administrasi Dan Manajemen Pendidikan Islam 
(Paradigma, Teori Dan Aplikasi),” Yogyakarta: Aswaja Pressindo (2017). 



Manajemen Pendidikan Islam    25 

 

 

lain seberapa besar efektivitas dan efisiensi yang dapat 

dicapai.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui 

bahwa pengawasan merupakan bagian dari fungsi 

manajemen, dalam hal ini pimpinan organisasi dapat 

memastikan tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh 

setiap personil, apakah sudah 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 

menjelaskan bahwa 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 
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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 42. 

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 

                                                             
42 Hasyim Asy et al., “DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN 

GURU DI MTS” 3, no. 1 (2021): 83–98. 



Manajemen Pendidikan Islam    27 

 

 

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 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 43. 

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 

                                                             
43 Syafaruddin, ADM_pendidikan.Pdf. 
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tercapai 44. 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 45. Istilah pengamatan secara 

langsung dapat di artikan sebagai kunjungan pimpinan atau 

supervisi. 

Jika fungsi keempat dari manajemen ini dimaknai 

dalam sudut pandang pendidikan maka dalam dunia 

pendidikan mengenal istilah evaluasi, menurut Buseri 46 

istilah pengawasan dalam perspektif pendidikan dapat 

dimaknai sebagai evaluasi, istilah evaluasi memiliki dua 

pengertian yaitu evaluasi proses pembelajaran dan evaluasi 

hasil pembelajar. Evaluasi proses pembelajaran disebut 

                                                             
44 Drs Sukarna, “Dasar-Dasar Manajemen,” Bandung: Mandar 

Maju (2011). 
45 A Amirullah, “Pengantar Manajemen. Fungsi–Proses–

Pengendalian” (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015). 
46 Buseri, “Administrasi Dan Manajemen Pendidikan Islam 

(Paradigma, Teori Dan Aplikasi).” 
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dengan pengawasan sementara evaluasi hasil belajar 

merupakan bagian dari aksi pendidikan dan pengajaran, 

dengan kata lain evaluasi hasil belajar tidak memiliki 

hubungan dengan konsep manajemen, karena hasilnya 

merupakan tanggung jawab pendidik atau pengajar. 

Sementara istilah pengawasan dalam perspektif 

Islam memiliki beberapa turunan, seperti pengawasan diri 

pribadi, pengawasan dari masyarakat, pengawasan 

malaikat atau yang umum telah diketahui pengawasan dari 

Allah SWT. seperti dalam QS. 6:132 yang mengatakan: 

ا يعَۡمَلوُنَ   فِلٍ عَمَّ  وَمَا رَبُّكَ بغَِ 
ا عَمِلوُاَْۚ مَّ تٞ مِّ  وَلِكُلّ  دَرَجَ 

Terjemahnya: 

Dan masing-masing orang memperoleh derajat-

derajat (seimbang) dengan apa yang dikerjakannya. 

Dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka 

kerjakan 47. 

Kesimpulan yang dapat di ambil dari semua 

penjelasan di atas ialah pada tataran aplikasi dari fungsi 

manajemen pendidikan Islam tetaplah mengikuti kaidah-

                                                             
47 Agama, Al Qur’an Dan Terjemahan. 



 

 

30   Dr. Yuspiani, M.Pd. 

 

 

kaidah ilmu manajemen, namun pada tataran hasil 

keduanya tidak memiliki keterkaitan, sebab tanggung 

jawab dari hasil pembelajaran berada ditangan pendidik 

atau tenaga pendidik. 

 

C. Paradigma Pendidikan Masa Depan 

1. 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 48. 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 

                                                             
48 Akhmad Muhaimin Azzet and Meita Sandra, Pendidikan Yang 

Membebaskan (Ar-Ruzz Media, 2011). 
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manusia tentang problem sosial yang ada dalam 

masyarakat. Hal tersebut, sejalan dengan amanah Undang-

Undang Sisdiknas bahwa tujuan diselenggarakannya 

pendidikan adalah agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi yang ada dalam diri setiap 

peserta didik 49. 

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 

                                                             
49 Ibid. 
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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 50. 

2. Mengisi Gelas Kosong 

Konsep semangat baru dalam pendidikan ialah tidak 

selalu menjadikan peserta didik sebagai objek sedangkan 

                                                             
50 Ibid. 
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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. 

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 
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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 
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kehendaknya sendiri tanpa mendengar apa yang menjadi 

keinginan anakanya 51. 

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 pendidikan yang 

membebaskan kesadaran kritik sehingga setiap peserta 

didik memiliki kemapuan dalam menafsirtkan persoalan 

dalam kehidupan nyata. 

3. 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 

                                                             
51 Ibid. 
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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, 
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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. 

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 
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sekolah pastilah dimanfaatkan secara maksimal, bila sarana 

dan prasarana ada yang tidak dimiliki maka sang guru terus 

maksimalkan pengajarannya dengan menggunakan 

metode yang dimiliki.    

4. 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 
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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, 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 
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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 52. 

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 53. Salah satu bentuk proses transformasi 

                                                             
52 Rifma Ghulam Dzaljad, “Transformasi Sosial Dalam Proses 

Pendidikan Di Masa Pandemi Covid-19,” MAARIF 15, no. 2 (2020): 305–
324. 

53 George Ritzer, “Teori Sosiologi Modern” (2004). 
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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.  

Untuk mengatasi hal tersebut, peran pendidikan 

diyakini dapat menjaga hakikat kemanusiaan pada kondisi 
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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 

54. 

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 

                                                             
54 Roem Topatimasang, Toto Rahardjo, and Mansour Fakih, 

Pendidikan Popular: Membangun Kesadaran Kritis (INSISTPress, 2001). 
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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 55. 

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. 

                                                             
55 Azzet and Sandra, Pendidikan Yang Membebaskan. 
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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 

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. 
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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. 
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BAB II 

ORGANISASI PENDIDIKAN 

 

A. Pendahuluan 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka 

pendidikan di Indonesia diselenggarakan secara demokratis 

serta tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara 

dijamin dan mempunyai hak yang sama untuk memperoleh 

pendidikan yang bermutu. Tidak ada pengecualian bagi 

setiap warga negara Indonesia baik itu yang memiliki 

kelainan fisik sekalipun, karena dalam Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 32 ayat 1 menyebutkan bahwa 
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pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta 

didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti 

proses pembelajaran karena mengalami kelainan fisik atau 

memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. 

Dari penjelasan tersebut, secara tersirat bahwa 

pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh 

para pendidik untuk meningkatkan potensi anak didiknya 

menjadi pribadi yang sesuai dengan tujuan pendidikan. 

Jadi, pendidikan dapat mengangkat harkat dan martabat 

manusia ke tempat yang lebih tinggi. Salah bentuk usaha 

sadar yang dilakukan oleh setiap individu ialah berinteraksi 

dan salah satu bentuk interaksi ialah berkoordinasi, supaya 

kerja sama dapat terjalin demi mencapai suatu tujuan. 

Sementara tempat berkumpulnya individu yang melakukan 

kerja sama itu ada di dalam organisasi. Jadi organisasi 

merupakan sekumpulan orang yang bekerja sama untuk 

mencapai tujuan bersama, pernyataan tersebut sejalan 

dengan Chester J. Bernard dalam Sinaga 56 mengatakan 

                                                             
56 May Luther Dewanto Sinaga, “Pentingnya Kerja Sama Dalam 

Sebuah Organisasi Halaman 1 - Kompasiana.Com,” Kompas.Com, last 
modified 2019, accessed February 17, 2023, 
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bahwa organisasi adalah kerja sama dua orang atau lebih 

dari aktivitas-aktivitas atau kekuatan-kekuatan perorangan 

yang dikoordinasikan secara sadar.  

 

B. Konsep Organisasi/Lembaga Pendidikan 

Keberadaan organisasi telah melekat dalam 

kehidupan kita sehari-hari, sehingga dengan sederhana 

organisasi biasanya disebut sebagai tempat berkumpulnya 

individu untuk saling bekerja sama dan berkoordinasi untuk 

mencapai tujuan. Sementara menurut sari 57 beberapa ahli 

telah mendefinisikan organisasi di antaranya: 

1. Organisasi menurut Stephen Robins adalah 

kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, 

dengan kepemimpinan yang dapat diidentifikasi, bekerja 

secara teratur untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan 

kelompok individu. 

                                                                                                                                         
https://www.kompasiana.com/maylutherdewantosinaga/5cee455c3ba7
f759e64857b7/pentingnya-kerjasama-dalam-sebuah-organisasi. 

57 Eliana Sari, “Teori Organisasi,” Jakarta Timur: Jayabaya 
University Pers (2006). 
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2. Organisasi menurut James D. Money adalah 

bentuk perserikatan manusia untuk mencapai tujuan 

bersama. 

3. Organisasi menurut Dwight Waldo adalah struktur 

dari hubungan atas dasar wewenang dan bersifat tetap 

dalam suatu sistem administrasi. 

4. Organisasi menurut Chester I Barnard adalah 

suatu sistem usaha bersama antara dua orang atau lebih 

dan bersifat formal untuk mencapai suatu tujuan. 

5. Organisasi menurut Herbert A. Simon adalah 

suatu pola komunikasi yang kompleks dari hubungan antar 

manusia. 

6. Organisasi menurut Sondang P. Siagian adalah 

bentuk persekutuan dari sekelompok orang yang bekerja 

sama untuk mencapai tujuan serta terikat secara formal 

dalam suatu ikatan hierarki, di mana selalu terdapat 

hubungan antara sekelompok orang yang disebut dengan 

pimpinan dan sekelompok orang yang disebut sebagai staf. 

Dari definisi di atas, secara umum menjelaskan 

organisasi sebagai wadah bagi setiap individu untuk 
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memanfaatkan bahan material secara terpadu untuk 

mencapai tujuan organisasi yang telah disepakati. Oleh 

karena itu, setiap pegawai, staf dan pimpinan 

memanfaatkan sumber daya material untuk menggerakkan 

organisasi sehingga terkoordinasi sesuai dengan prosedur 

kinerja yang telah disepakati. Jadi dalam penjelasan 

organisasi tersebut di dalamnya memiliki sejumlah 

komponen yang saling berintekraksi dan berfungsi 

menggerakkan organisasi mencapai tujuan. Berikut proses 

interaksi komponen organisasi: 

 

 

 

 

 

 

 

Gamar 1: contoh skema interaksi komponen dalam 

organisasi 
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Gambar di atas menjelaskan bahwa komponen 

organisasi sebagai suatu sistem terbuka, diawali dari proses 

input (masukan) yang terdiri dari sumber daya manusia 

seperti pekerja yang memanfaatkan sarana dan prasarana 

termasuk uang untuk ditransformasikan sesuai dengan 

kondisi “lingkungan” atau tempat dengan tujuan yang 

ingin dicapai.  

Organisasi pendidikan juga memiliki beberapa 

komponen yang berfungsi melakukan hubungan kerja 

sama ke dalam sebuah tempat yang disebut sebagai 

sekolah untuk melakukan kegiatan mengajar dan belajar, 

tempat untuk menerima dan memberi pelajaran. Salah satu 

komponen yang melakukan hubungan kerja sama tersebut 

ialah kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, kelompok 

siswa dan kelompok orang tua siswa.  

Selain itu, sekolah juga merupakan tempat 

bergabung atau berkumpulnya orang-orang yang terikat 

kerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan yang 

mencakup dimensi intelektual, dimensi sosial, dimensi 

kepribadian dan dimensi produktif. Berdasarkan penjelasan 

tersebut di atas, maka dapat disimpulkan keberadaan 
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sekolah sebagai sebuah organisasi memiliki keunikan 

tersendiri, karena sekolah tidak memproduksi barang atau 

benda tetapi memberikan jasa pelayanan pengembangan 

potensi anak dengan didukung peran sejumlah individu 

seperti kepala sekolah, guru dan pegawai administrasi. 

 

C. Lembaga Pendidikan  

Menurut Ramayulis 58 lembaga pendidikan adalah 

suatu sistem peraturan yang bersifat abstrak, baik tertulis 

atau tidak dari individu-individu yang dibentuk dengan 

sengaja atau tidak, untuk mencapai tujuan dan tempat 

untuk melaksanakan peraturan tersebut salah satunya 

adalah sekolah. Sementara menurut Putri 59 lembaga 

pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses 

pendidikan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah 

yang lebih baik melalui berbagai interaksi sosial dengan 

lingkungan sekitar. 

                                                             
58 Ilmu Pendidikan Islam Ramayulis, “Cet. IV,” Jakarta: Kalam 

Mulia (2004). 
59 Arum Sutrisni Putri, “Lembaga Pendidikan: Pengertian, Peran 

Dan Fungsi Halaman All - Kompas.Com,” Kompas.Com, last modified 
2020, accessed February 17, 2023, 
https://www.kompas.com/skola/read/2020/06/30/200000169/lembaga
-pendidikan-pengertian-peran-dan-fungsi?page=all. 
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Sementara dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan 

bahwa pendidikan adalah usaha sadar serta terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran Untuk mendukung hal tersebut, maka 

dibutuhkanlah sebuah tempat yang disebut dengan 

lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan juga merupakan 

salah satu institusi sosial, kemudian salah satu fungsi 

institusi sosial adalah menjadi agen yang mensosialisasikan 

beberapa jenis lembaga pendidikan. Seperti lembaga 

pendidikan formal, lembaga pendidikan informal dan 

lembaga pendidikan non formal. 

1. Lembaga Pendidikan formal 

Dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sisdiknas disebutkan bahwa lembaga pendidikan formal 

adalah jalur pendidikan yang tersuktur dan berjenjang yang 

terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan 

pendidikan tinggi. Jadi, lembaga pendidikan formal 

memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi yang 

dimiliki oleh setiap manusia secara utuh. Olah karena itu, 

dalam sistem pendidikan nasional juga menyatakan bahwa 
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setiap warga negara diwajibkan mengikuti pendidikan 

formal minimal sampai pada tingkat seleksi SMP. Menurut 

Bafadhol 60 dalam penelitian yang dilakukan menyebutkan 

bahwa lembaga pendidikan formal memiliki ciri yaitu: 

pendidikan yang berlangsung dalam ruang kelas yang 

sengaja dibuat oleh lembaga pendidikan formal, kemudian 

memiliki guru yang ditetapkan secara resmi oleh lembaga 

serta memiliki administrasi dan manajemen yang jelas. 

Selain itu, adanya batasan usia yang sesuai dengan jenjang 

pendidikan dan pastilah memiliki kurikulum formal. Melalui 

proses perencanaan, metode, media, serta evaluasi 

pembelajaran untuk menetapkan batasan maksimal studi 

dari peserta didik. Sehingga dari peserta didik yang telah 

memenuhi batas maksimal studi dan dinyatakan sebagai 

lulusan selanjutnya diberikan ijazah yang dapat 

dipergunakan untuk meneruskan ke jenjang yang lebih 

tinggi atau memilih menjalankan karier.   

2. Lembaga pendidikan informal 

Lembaga pendidikan informal adalah proses 

pendidikan yang berada di lingkungan keluarga, jadi dalam 

                                                             
60 Ibrahim Bafadhol, “Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia,” 

Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam 6, no. 11 (2017): 14. 
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hal ini keluarga memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan 

yang pertama dan utama bertanggung jawab kepada anak 

didik. Asumsi tersebut sejalan dengan pendapat Ki Hajar 

Dewantara dalam Jailani 61 yang mengatakan bahwa 

keluarga adalah kumpulan individu yang memiliki rasa 

pengabdian tanpa pamrih demi kepentingan seluruh 

anggota yang berada dalam naungannya. 

Menurut Saleh dkk 62 menyebutkan dalam undang-

undang Sistem Informasi Pendidikan Nasional pada pasal 27 

menyebutkan bahwa lembaga pendidikan informal 

menyelenggarakan kegiatan di dalam lingkungan keluarga 

dan bentuk kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan 

belajar mandiri. Kemudian hasil pendidikan sebagaimana 

yang dimaksud dalam ayat 1 diakui sama dengan 

pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik 

mengikuti ujian dengan standar nasional pendidikan dan 

dinyatakan lulus. Sementara mengenai ketentuan 

pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana yang 

                                                             
61 M Syahran Jailani, “Teori Pendidikan Keluarga Dan Tanggung 

Jawab Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini,” Nadwa: Jurnal 
Pendidikan Islam 8, no. 2 (2014): 245–260. 

62 Syarbaini Saleh, Toni Nasution, and Parida Harahap, “Pendidikan 
Luar Sekolah” (2020). 
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dimaksud dalam ayat 2 selanjutnya diatur lebih lanjut oleh 

pemerintah. 

Sementara ciri yang melekat pada lembaga 

pendidikan informal yaitu,  kegiatan belajar terbentuk 

secara mandiri, tidak terikat dengan ruang dan waktu, 

proses belajar yang dilakukan berlangsung tanpa ada 

pendidik dan peserta didik tetapi yang ada hanya hubungan 

antara orang tua dan anak, kemudian ada juga hubungan 

antara kakak dan adik, selain itu tidak mengenal batasan 

usia dari peserta didik, karena itu juga peserta didik tidak 

perlu persyaratan khusus yang harus dilengkapi. Selain itu 

yang disebutkan di atas, lembaga pendidikan informal juga 

memiliki ciri atau karakteristik lain yaitu peserta didik tidak 

perlu mengikuti ujian, sementara proses pendidikan 

dilakukan di dalam lingkungan keluarga serta lingkungan di 

luar keluarga seperti masyarakat. Ciri lain yang dimiliki oleh 

lembaga pendidikan informal ialah tidak memiliki kurikulum 

tertentu yang harus diterapkan, karena itu tidak 

mensyaratkan adanya jenjang dalam proses pendidikannya. 

Proses pendidikan dilakukan secara terus menerus tanpa 

mengenal ruang dan waktu, karena keberadaan sosok guru 
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sangat dekat dengan peserta didik siapa lagi kalau bukan 

orang tua. 

Selanjutnya adalah tidak mempraktikkan kerja 

manajemen dalam proses pembelajaran, sehingga tidak 

perlu menggunakan metode yang komplikatif sulit 

dimengerti atau sulit dilaksanakan. Sehingga bahan 

pembelajaran yang dimiliki cukup sederhana, tidak 

terorganisasi secara struktural, tidak ada penjenjangan 

kronologis dan tidak mengenal adanya kredensial. Dari 

beberapa ciri-ciri yang telah dikemukakan di atas, maka 

fungsi dan peran utama pada lembaga pendidikan informal 

ialah membantu meningkatkan hasil belajar anak didik yang 

berada di lembaga pendidikan formal dan non formal. 

Kemudian mengontrol dan memotivasi anak didik supaya 

lebih giat belajar, serta dapat membantu pertumbuhan fisik 

dan mental anak baik dalam lingkungan keluarga maupun 

lingkungan di luar keluarga. 

Selain itu, ada juga fungsi dan peran utama lembaga 

pendidikan informal yaitu membantu kepribadian anak 

dengan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan, 

kemampuan, dan perkembangan anak. Motivasi anak agar 
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mampu mengembangkan potensi atau bakat yang 

dimilikinya, juga membantu anak lebih mandiri dan mampu 

memecahkan masalah yang dihadapinya. Dari penjelasan 

tersebut di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 

peran keluarga khususnya orang tua, sengatlah besar 

terhadap pertumbuhan anak. Dalam dunia pendidikan saat 

ini, orang tua memiliki peran sebagai pendidik, 

pembimbing, panutan, motivator sekaligus juga inovator. 

Salah satu contoh pendidikan informal ialah 

pendidikan budi pekerti, pendidikan agama, pendidikan 

moral, pendidikan etika pendidikan sopan santun dan cara 

bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat sekitar. Jadi, 

pendidikan informal adalah pendidikan pemula, sebelum 

melangkah kepada pendidikan formal. Sukses atau 

tidaknya pendidikan formal seperti pendidikan yang 

dilakukan di sekolah dipengaruhi secara signifikan oleh 

lembaga pendidikan informal seperti pendidikan yang 

diselenggarakan dalam lingkungan keluarga.  

Dengan demikian, pendidikan secara informal 

merupakan pendidikan fundamental atau dasar bagi 

pelaksanaan pendidikan selanjutnya. Hasil pendidikan yang 

diperoleh anak dalam keluarga menentukan pendidikan 
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anak selanjutnya baik itu di sekolah ataupun di dalam 

bersosialisasi dengan masyarakat. Atas dasar itulah, 

pentingnya pendidikan dalam lingkungan keluarga tidak 

dapat dipungkiri. 

3. Lembaga pendidikan non formal 

Lembaga pendidikan non formal biasa juga disebut 

sebagai lembaga pendidikan yang menyelenggarakan 

kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di luar sekolah, 

tujuannya adalah memberikan pelayanan kepada 

masyarakat yang membutuhkan pendidikan tertentu dan 

dapat bermanfaat bagi keluarga, masyarakat dan negara. 

Jadi, sasaran lembaga pendidikan non formal ialah 

masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan yang 

berfungsi sebagai pengganti, penambah dan pelengkap 

pendidikan formal yang nantinya dapat bermanfaat untuk 

kelangsungan jenjang karier. 

Menurut Irjus dan Wijoyo 63 lembaga pendidikan non 

formal secara umum bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan belajar di tingkat dasar dan untuk melengkapi 

                                                             
63 Indrawan Irjus and Hadion Wijoyo, “Pendidikan Luar Sekolah,” 

Jawa Tengah: CV. Pena Persada (2020). 
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pendidikan di tingkat dasar, sehingga lembaga pendidikan 

non formal memiliki ciri dan karakteristiknya sendiri 

diantara-Nya adalah: 

a) Bertujuan untuk memperoleh keterampilan yang 

segera dan akan dipergunakan. Pendidikan non formal 

menekankan pada belajar yang fungsional sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan peserta didik. 

b) Berpusat pada peserta didik untuk melakukan 

kegiatan belajar secara mandiri, dengan asumsi peserta 

didik adalah pengambil inisiatif untuk mengontrol kegiatan 

belajarnya. 

c) Waktu penyelenggaraannya relative singkat, dan 

pada umumnya tidak berkesinambungan. 

d) Menggunakan kurikulum yang sifatnya fleksibel, 

dapat dimusyawarahkan secara terbuka dengan peserta 

didik. 

e) Metode pembelajaran yang digunakan bersifat 

partisipasi, dengan menekankan pada proses belajar secara 

mandiri. 

f) Pendidik hanyalah fasilitator bukan menggurui,  
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g) Hubungan di antara pendidik dan peserta didik 

bersifat informal sehingga terjalin keakraban. 

h) Penggunaan sumber lokal secara optimal. 

Sementara manfaat dan fungsi lembaga pendidikan 

non formal diantara-Nya adalah sebagai pelengkap 

pendidikan sekolah, artinya lembaga pendidikan non 

formal memberikan pengalaman belajar kepada peserta 

didik yang tidak pernah diberikan di dalam sekolah. Hal 

tersebut penting, untuk menambah wawasan peserta didik 

pada bidang yang bersifat praktis. Oleh karena itu, lembaga 

pendidikan non formal sering dikaitkan dengan lembaga 

kursus keterampilan yang dapat dipraktikkan langsung ke 

dalam dunia kerja. 

Manfaat dan fungsi lembaga pendidikan non formal 

berikutnya, adalah memberikan kesempatan belajar 

kepada peserta didik untuk lebih mendalami pelajaran 

tertentu. Misalnya, pendidikan kejuruan. Manfaat dan 

fungsi lembaga pendidikan yang lain adalah sebagai 

pengganti pendidikan sekolah yang menyediakan 

kesempatan belajar bagi peserta didik yang tidak mendapat 

kesempatan untuk mengikuti pendidikan sekolah. Sehingga 
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setiap peserta didik dapat mendapatkan pembelajaran 

minimal memiliki kemampuan dasar membaca, menulis dan 

berhitung.     

 

D. Sekolah sebagai Organisasi Pendidikan 

Kehidupan masyarakat modern aktivitas sehari-

harinya tidak pernah lepas dari organisasi, karena 

keberadaan organisasi sendiri telah menjadi tanda atau ciri 

perkembangan suatu masyarakat. Di mana setiap individu-

individu yang ada di dalam suatu masyarakat berkumpul 

menjadi satu untuk sebuah tujuan yang telah di cita-

citakan, proses tersebut lahir secara alamiah. Karena 

proses tersebut lahir secara alamiah, maka setiap individu 

dalam masyarakat juga mengerti menjalankan perannya 

masing-masing, sehingga timbullah rasa saling 

ketergantungan. 

Dengan timbulnya rasa saling ketergantungan antara 

satu dengan yang lainnya individu dalam masyarakat 

kemudian memanfaatkan fungsi lembaga sosial dengan 

menggunakan pola hubungan jaringan kerja secara 

sistematis, serta memanfaatkan pola mekanisasi pola 
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kegiatan secara formal dan informal, terstruktur dan 

rasional. Itulah alasannya mengapa dalam kehidupan 

sehari-hari kita tidak bisa lepas dari organisasi. 

Salah satu contoh organisasi yang dibutuhkan 

masyarakat adalah organisasi pendidikan yang dikenal 

dengan sebutan sekolah atau apa pun namanya. Salah satu 

alasan mengapa organisasi pendidikan menjadi sesuatu 

yang dibutuhkan oleh masyarakat, karena konsep 

pendidikan secara sosiologis juga mendukung kehadiran 

organisasi pendidikan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Seperti kebutuhan untuk hidup lebih baik 

dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan hanya bisa 

diperoleh melalui pendidikan. 

Selain itu, menurut Minarti 64 dalam Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

juga telah mengamanatkan bahwa manajemen pendidikan 

diarahkan pada pemberdayaan sekolah untuk mencapai 

tujuan pendidikan yaitu berkembangnya potensi dari setiap 

peserta anak didik agar menjadi manusia beriman dan 

                                                             
64 Sri Minarti, “Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga 

Pendidikan Secara Mandiri,” Yogyakarta: Ar-ruzz media 24 (2011). 
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bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Di sisi lain seperti keberadaan organisasi secara 

umum, sekolah juga memanfaatkan prinsip-prinsip 

birokrasi dalam melakukan aktivitasnya seperti pelayanan 

dan agenda-agenda lainnya. Jadi untuk menggerakkan roda 

organisasi, sekolah juga mempraktikkan pola hubungan 

yang bersifat legal rasional seperti pengaturan oleh 

pimpinan. Menurut Reinhar dalam Tukiman Taruna 65 

menyebutkan bahwa secara umum organisasi birokrasi 

memiliki enam prinsip yaitu: 

1. Urusan kedinasan dilaksanakan secara 

berkesinambungan. 

2. Urusan kedinasan didasarkan pada aturan yang 

bersifat administratif. 

3. Tanggung jawab dan wewenang tiap pejabat 

merupakan bagian dari suatu hierarki wewenang. 

                                                             
65 J C Tukiman Taruna, Analisis Organisasi Dan Pola-Pola 

Pendidikan (SCU Knowledge Media, 2017). 
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4. Pejabat dan pegawai administratif tidak memiliki 

sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan 

tugas. 

5. Para pemangku jabaran tidak dapat 

memperjualbelikan jabaran. 

6. Urusan kedinasan dilaksanakan dengan 

menggunakan dokumentasi tertulis. 

Sekolah sebagai suatu organisasi pastilah memiliki 

komponen yang saling berhubungan serta saling terkait 

satu dengan yang lainnya untuk menentukan pencapaian 

tujuan. Salah satu komponen tersebut ialah sumber daya 

manusia serta sumber daya lain yang ada di sekolah. 

Keberhasilan sekolah hanya dapat dicapai jika semua 

komponen saling bersinergi sesuai dengan perencanaan 

yang telah dibuat secara efektif. Efektivitas salah satu dari 

bagian tujuan manajemen yang fokusnya pada hasil, 

sasaran dan target yang diharapkan. Oleh sebab itu, 

sekolah yang efektif jika mampu menetapkan keberhasilan 

dalam melakukan proses input, pelaksanaan dan output 

yang ditandai dengan kualitas komponen yang telah 

dimiliki. 
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E. Mengukur Keberhasilan Lembaga Pendidikan 

Untuk mencapai suatu tujuan pendidikan, 

sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. Maka dibutuhkan pembagian tugas yang lebih 

kecil, sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota 

organisasi dan selanjutnya menentukan kriteria untuk 

mengukur keberhasilan pengelolaan suatu lembaga 

pendidikan. Dengan demikian, lembaga pendidikan 

haruslah berorientasi kepada kualitas dan salah satunya 

dapat diukur dari kualitas pembelajaran yang dilakukan. 

Dari kualitas tersebut, menghasilkan output yang dapat 

memenuhi kepuasan pelanggan, dalam hal ini adalah 

masyarakat selaku pengguna lulusan. Intinya bagaimana 

lembaga pendidikan menjamin kualitas pembelajaran yang 

dilakukannya. 

Kualitas bagi sebagian orang memaknainya sebagai 

suatu pekerjaan yang perlu dikerjakan dengan baik. 

Pekerjaan yang dikerjakan dengan baik pastilah 

menghasilkan sesuatu yang baik, sehingga menjadi 
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keunggulan yang selalu berkesinambungan bagi organisasi. 

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Goetsh dan Davis 

dalam Farikhah 66 menambahkan bahwa kualitas 

menggambarkan kondisi dinamis yang berhubungan 

dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang 

memenuhi atau melebihi harapan.  

Sementara dalam organisasi pendidikan, kualitas 

yang dimaksud adalah kualitas pembelajaran. Kualitas 

pembelajaran termasuk jasa, sementara “jasa” memiliki 

karakteristik subjektif, tidak selalu berwujud, 

mengutamakan perhatian, tidak dapat dihitung tetapi 

dirasakan dan diyakini. Sehubungan dengan hal tersebut, 

Fandy Tjiptono 67 menambahkan bahwa sifat kualitas jasa 

adalah: 

1. Reability (kepercayaan) sesuai yang dijanjikan 

yaitu jujur, aman, tepat waktu, kesediaan. 

                                                             
66 Siti Farikhah, “Manajemen Lembaga Pendidikan” (Aswaja 

Presindo, 2015). 
67 Ibid. 
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2. Assurance (jaminan) yaitu kompetensi, 

percaya diri, menimbulkan keyakinan, kebenaran 

(objektif). 

3. Tangible (penampilan) yaitu kebersihan, baik 

dipandang, teratur dan rapi, serta harmonis. 

4. Empaty (perhatian) antara lain mencakup 

penuh perhatian terhadap pelanggan, melayani 

pelanggan dengan ramah dan menarik, memahami 

aspirasi pelanggan, berkomunikasi dengan baik dan 

benar, bersikap dengan simpati. 

5. Responsiveness (ke tanggapan) tanggap 

terhadap permintaan/kebutuhan pelanggan dan cepat 

memberi perhatian dan mengatasi keluhan-keluhan 

yang disampaikan oleh pelanggan. 

Dengan demikian, kualitas jasa dalam pemahaman 

lembaga pendidikan adalah kualitas pembelajaran yang 

secara sungguh-sungguh dilakukan secara sadar oleh 

penyelenggara sesuai dengan ciri atau karakteristik jasa. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, sehingga 

kualitas proses pembelajaran yang dilakukan oleh lembaga 

pendidikan tergantung sejauh mana pemahamannya 
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mengenai ciri atau karakteristik jasa. Untuk mengukur 

kualitas pembelajaran suatu lembaga pendidikan, salah 

satu model yang dapat digunakan adalah model balanced 

scorecard yang telah dikembangkan pada tahun 1993 oleh 

Robert Kaplan dan David Norton dari Harvard Business 

School. Model balanced scorecard merupakan kerangka 

kerja yang mengintegrasikan berbagai ukuran kinerja yang 

dapat menerjemahkan strategi lembaga pendidikan ke 

dalam empat perspektif yaitu, perspektif keuangan, 

perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal dan 

perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. 

1. Perspektif Keuangan 

Model balanced scorecard tetap menggunakan 

perspektif keuangan, karena ukuran keuangan memberikan 

ringkasan dari setiap transaksi ekonomis yang sudah dibuat 

oleh lembaga pendidikan. Seperti anggaran pengelolaan 

keuangan, laporan pengelolaan keuangan dan realisasi 

belanja operasional. Kemudian metode analisis salah 

satunya dengan menggunakan value for money atas 

laporan keuangan, tujuannya untuk mengetahui nilai 

efisiensi, nilai ekonomis dan nilai efektivitas posisi 
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keuangan suatu lembaga pendidikan. Untuk mengetahui 

nilai ekonomis atas kondisi keuangan lembaga pendidikan 

maka rumus yang digunakan adalah: 

                                            
                             

        

Untuk mengetahui nilai efisiensi atas kondisi 

keuangan lembaga pendidikan maka rumus yang dapat 

digunakan adalah: 

      

                                           
                             

        

Untuk mengetahui nilai efektivitas atas kondisi 

keuangan lembaga pendidikan maka rumus yang dapat 

digunakan adalah: 

                                        
                          

        

 

2. Perspektif Pelanggan 

Perspektif pelanggan berfungsi untuk 

mengidentifikasi pelanggan dan segmen pasar di mana 

lembaga pendidikan tersebut bersaing, dengan kata lain 

perspektif pelanggan mengukur tingkat kepuasan 

pelanggan atau tingkat kepuasan peserta didik. Untuk 
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mengukur tingkat kepuasan peserta didik metode analisis 

yang ditawarkan ialah service quality dari Para Surahman 

dengan menggunakan lima dimensi yaitu tangible, 

reliability, responsiveness, assurance dan empathy. 

3. Perspektif proses bisnis internal 

Ukuran perspektif proses bisnis internal berfokus 

pada setiap proses internal yang memiliki dampak besar 

terhadap kepuasan peserta didik serta pencapaian tujuan 

lembaga pendidikan. Salah satu indikator penting yang 

dapat digunakan ialah mengukur kualitas sumber daya 

manusia seperti tenaga pendidik, tenaga kependidikan, 

pustakawan serta sarana dan prasarana. Dari indikator 

tersebut kemudian disajikan ke dalam model tabulasi dan 

selanjutnya diinformasikan kepada pimpinan lembaga 

pendidikan sebagai bahan referensi dalam menyusun 

rencana tindak lanjut berikutnya. Sehingga inovasi dalam 

lembaga pendidikan terus terbangun 

4. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 

Perspektif ke empat model balanced scorecard ini 

mengidentifikasi dan menjelaskan infrastruktur utama 
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pembelajaran yaitu motivasi, kesempatan 

mengembangkan diri, inovasi dan suasana dalam bekerja. 

Dari keempat perspektif model balanced scorecard, 

menjadikannya alat ukur yang cukup representatif untuk 

dipraktikkan di lembaga pendidikan baik itu negeri atau 

pun swasta. Karena model balanced scorecard tidak hanya 

memperhatikan berbagai kemampuan finansial tetapi juga 

memperhatikan aspek lain seperti kemampuan non 

finansial, sehingga kualitas pembelajaran yang dilakukan 

lembaga pendidikan dapat terukur dengan jelas. 
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BAB III 

PARADIGMA, KONSEP DAN APLIKASI 

 

 

A. Paradigma Manajemen Pendidikan Islam 

Menurut Buseri 68 istilah paradigma merupakan 

kerangka pikir yang membentuk prilaku seseorang, seperti 

perilaku kerjasama yang dilakukan antara individu satu 

dengan individu lain. Dari pemahaman tersebut, dapat 

ketahui bahwa paradigma merupakan kebenaran yang 

                                                             
68 Buseri, “Administrasi Dan Manajemen Pendidikan Islam 

(Paradigma, Teori Dan Aplikasi).” 
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tidak perlu dibuktikan. Contohnya “saya akan sampai di 

kampus dengan naik mobil selama 30 menit” dari kalimat 

tersebut, ada dua paradigma yang dapat digunakan yaitu 

pertama mobil yang dikendarainya tidak mogok, kedua 

jalanan yang akan dilalui tidak tergenang air sehingga 

menyebabkan kemacetan. 

Dari contoh tersebut, dapat dipahami bahwa 

paradigma dalam sudut pandang manajemen memiliki 

empat unsur yang digunakan yaitu manusia, benda/alat 

atau dengan kata lain adalah bahan baku kemudian waktu 

dan uang. Keempat unsur tersebutlah yang membentuk 

perilaku manajemen pendidikan Islam. Jadi Islami atau 

tidaknya terletaak pada ketepatan dalam memahami 

sekaligus menempatkan keempat unsur tersebut secaraa 

Islami.  

Dalam kenyataan manusia tidak dapat lepas dengan 

pendidikan, menurut Buseri 69 salah satu alasannya adalah 

manusia merupakan aspek penting dalam manajemen 

pendidikan. Dalam hal ini, manusia merupakan subyek 

pendidik dan juga sebagai subyek didik (peserta didik), 

                                                             
69 Ibid. 
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sementara dalam pandangan Islam keduanya memiliki 

posisi yang sama. Oleh sebab itu, penerapan manajemen 

pendidikan tidak boleh meremehkan atau merendahkan 

martabat dan harkat manusia, contohnya adalah kasus 

pelecehan atau kasus eksploitasi yang kerap terjadi. 

Kasus pelecehan atau kasus eksploitasi perlu untuk 

disikapi, misalnya kasus eksploitasi yang biasanya dialami 

oleh tenaga pendidik, kebanyakan dari mereka 

mendapatkan jam kerja tinggi sementara waktu istirahat 

sangatlah sedikit, sehingga dapat berpengaruh terhadap 

kondisi kesehatan tenaga pendidik, terganggunya kondisi 

kesehatan tenaga pendidik menyebabkan tidak efektif dan 

efisiennya pelaksanaan pengajaran yang dilakukan. 

Sementara Allah SWT sangat jelas menyebutkan bahwa di 

waktu siang adalah waktu untuk bekerja dan di waktu 

malam adalah waktu untuk istirahat, sebagai dalam 

disebutkan dalam QS. 78:10-11 yang berbunyi: 

 

 وَجَعلَۡناَ ٱلَّيۡلَ لِبَاسٗا وَجَعلَۡناَ ٱلنَّهَارَ مَعَاشٗا  
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Terjemahnya: 

“dan Kami jadikan malam sebagai pakaian, dan Kami 

jadikan siang untuk mencari penghidupan 70. 

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam menerapkan 

manajemen pendidikan Islam haruslah menghargai 

manusia atas dasar prestasinya menjalankan perintah 

pimpinan atau prestasi seorang peserta didik karena 

mendapat nilai yang memuaskan. Begitu juga yang 

dipahami dalam ajaran Islam, ketika manusia telah 

dipanggil menghadap kepada Allah yang pertama yang 

dihitung adalah amal perbuatannya. Dari pernyataan 

tersebut, dapat dipahami bahwa prestasi itu penting. 

Realitas lain juga menunjukkan bahwa manusia 

diciptakan secara beragam, contoh sederhanya adalah 

seorang anak yang lahir dari rahim ibu yang sama, tetapi 

memiliki keunikannya masing-masing, meskipun anak 

tersebut lahir dalam keadaan kembar, tetap mereka 

memiliki perbedaan. Contoh lainnya ialah setiap manusia 

memiliki perbedaan IQ, kemudian setiap manusia memiliki 

                                                             
70 Agama, Al Qur’an Dan Terjemahan. 
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tingkat kedalaman emosi yang berbeda, kemauan, 

motivasi, keterampilan dan lain sebagainya. 

Selain keberagaman yang dimiliki oleh manusia, 

manusia juga memiliki keunikannya masing-masing, 

contohnya ada manusia yang senang mencampuri urusan 

orang lain dan ada juga manusia yang tidak senang 

mencampuri urusan orang lain. Kemudian ada manusia 

yang cepat tersinggung ada juga manusia yang tidak cepat 

tersinggung. Selain itu, ada juga manusia yang memiliki 

penampilan yang sangat sederhana meskipun ia memiliki 

kekayaan, ada juga manusia yang tidak senang dengan 

kesedernaan atau biasa disebut dengan istilah “parlente” 

meskipun keadaan yang dimilikinya sangat miskin. 

Penjelasan tersebut merupakan abstraksi dari 

keberagaman dan keunikan dari manusia.  

Dari keberagaman dan keunikan dihubungkan 

dengan pernyataan yang mengatakan bahwa prestasi itu 

penting. maka prestasi dalam manajemen pendidikan Islam 

harus didasarkan pada kaedah-kaedah moral sesuai dengan 

ajaran Islam, sebab inti dari pendidikan Islam adalah 

menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan nilai-

nilai ajaran pada diri peserta didik. Untuk lebih 
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memudahkan penerapan tersebut, manajemen pendidikan 

Islam haruslah menerapkan empat prinsip, menurut Buseri 

71 keempat prinsip tersebut adalah minsheet yang 

berkualitas, kemudian perubahan dan kemajuan, 

selanjutnya mindsheet penegakan kebenara, kebaikan dan 

keindahan. Keempat prinsip tersebut merupakan bagian 

dari penerapan akhlak atau moral yang berdasarkan kaidah-

kaidah Islam. 

Dalam kesempatan lain Buseri 72 juga menambahkan 

bahwa kesuksesan seorang manajer atau dalam istilah 

pendidikan ialah kepala sekolah atau tenaga pendidik 

sangatlah terkait dengan tiga hal yaitu: 

1. Kompetensi kerja atau dalam istilah lain adalah 

kerja profesional dalam artian menguasai bidang garapan 

kepemimpinannya, seperti bidang pendidikan tentunya 

harus dipimpin oleh seseorang yang memiliki 

profesionalisme yang mencakup berbagai kompetensi di 

bidang pendidikan. 

                                                             
71 Buseri, “Administrasi Dan Manajemen Pendidikan Islam 

(Paradigma, Teori Dan Aplikasi).” 
72 Ibid. 
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2. Kompetensi komunikasi yang juga harus dimiliki 

sebab kompetensi di bidang komunikasi dapat menjalin 

silaturahmi yang dibuktikan dengan adanya berbagai 

kerjasama dengan beberapa stakeholders. 

3. Kompetensi kepribadian dalam artian luas bukan 

saja dalam kaitannya dengan kejujuran, amanah dan ikhlas 

namun mencakup pula disiplin, etos kerja yang tinggi, 

berorientasi kepada kualitas serta kesederhanaan yang 

kesemuanya tercermin dalam keperibadian yang utuh 

sebagai seorang muslim. 

Keberagaman, keunikan dan prestasi yang dimiliki 

manusia, ternyata manusia juga cenderung bersosialisasi. 

Asumsi tersebut didasari pada kenyataan yang 

menunjukkan bahwa manusia tidak bisa hidup secara 

sendiri utamanya dalam mengatasi permasalahan yang 

dihadapi atau kebersamaan dalam menetapkan visi dan 

misi, perencanaan dan lain sebagainya. 

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa 

dalam kebersamaan komunikasi dan klarifikasi menjadi 

sesuatu yang sangat penting, sebab dapat mengurangi 

terjadinya konflik yang dapat merugikan manajemen, 

contohnya penyelenggaraan pendidikan banyak mengalami 
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kemunduran, yang disebabkan ketidakdisiplinan, kemudian 

kepentingan umum dari peserta didik sering diabaikan oleh 

adanya peserta didik yang memiliki hubungan keluarga 

dengan pendidik, demikian pula persoalan inisiatif. Dalam 

kenyataannya penyelenggaraan pendidikan di sebuah 

lembaga atau organsiasi seperti sekolah tak ubahnya 

sebuah perusahaan, seorang manajer harus memiliki 

paradigma keadilan, paradigma keadilan dapat mendukung 

keragaman, keunikan, prestasi dan kebersamaan.  

Selanjutnya, unsur penting dalam manajemen yang 

tidak asing adalah istilah efisiensi dan efektif, menurut 

Buseri 73 edisiensi adalah sedikit tenaga, waktu dana tetapi 

tercapainya tujuan atau dengan tenaga, waktu dan dana 

yang standar tetapi mampu mencapai tujuan yang optimal. 

Artinya penggunaan tenaga, waktu dan dana tidak boleh 

terpaki secara sia-sia yakni harus tepat guna. Adapun efktif 

lebih berorientasi kepada tujuan, dan bahkan seringkali 

tidak diperhitungkan berapa jumlah tenaga, waktu dan 

dana asalkan tujuan tercapai. Oleh karena itu, istilah 

efisiensi dan efektif selalu beriringan. 

                                                             
73 Ibid. 
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Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa paradigma 

tersebut berhubungan dengan ketepatan dalam 

memperhitungkan jumlah tenaga, waktu dan dana. Dalam 

perspektif ajaran Islam pemahaman tersebut, dapat 

dimaknai sebagai perbuatan yang tidak mubazir, perbuatan 

yang sifatnya mubazir telah ditegaskan Allah SWT dalam 

QS. 17:26-27 yang berbunyi: 

رِينَ  رۡ تبَۡذِيرًا إنَِّ ٱلۡمُبذَِّ وَءَاتِ ذَا ٱلۡقرُۡبىَ  حَقَّهۥُ وَٱلۡمِسۡكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبيِلِ وَلََ تبُذَِّ

نَ ٱ اْ إخِۡوَ  نُ لِرَبِّهِۦ كَفوُرٗا  كَانوَُٰٓ
طِينِٖۖ وَكَانَ ٱلشَّيۡطَ   لشَّيَ 

Terjemahnya: 

26. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang 

dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang 

yang dalam perjalanan dan janganlah kamu 

menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. 

27 Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah 

saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah 

sangat ingkar kepada Tuhannya 74. 

Contoh kasus senderhana untuk memahami 

penjelasan di atas adalah pengadaan sarana dan prasarana 

untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan Islam. 

                                                             
74 Agama, Al Qur’an Dan Terjemahan. 
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Apakah sudah tepat pada sasaran yang diinginkan. Artinya 

segala sarana dan prasarana yang akan digunakan haruslah 

sesuai dengan peruntukannya, jika sarana dan prasarana 

belum dibutuhkan buat apa disediakan begitu pun 

sebaliknya jika sarana dan prasarana sangat dibutuhkan 

sesegera mungkin untuk disediakan.    

 

B. Konsep Pengembangan Manajemen Pendidikan Islam 

Setelah memahami paradigma manajemen di atas 

selanjutnya menuangkan paradigma tersebut ke dalam 

sebuah media yang disebut pendidikan Islam untuk 

dijadikan sebagai sebuah konsep untuk dikembangkan. 

Namun banyak pakar memiliki pemahaman berbeda 

mengenai konsep, perbedaan tersebut disebabkan oleh 

sudut pandang yang berbeda. Salah satu contohnya 

pendapat yang dikemukakan oleh Sudarminta 75 beliau 

memahami konsep sebagai suatu representasi abstrak dan 

umum tentang sesuatu. Pendapat tersebut menjelaskan 

konsep sebagai suatu aktivitas mental atau pikiran. 

                                                             
75 Jujun Sudarminta, Epistemologi Dasar: Pengantar Filsafat 

Pengetahuan (Penerbit Kanisius, 2002). 
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Menurut Hambali 76 konsep merupakan sebuah 

upaya dalam bentuk tindakan merumuskan sesuatu agar 

dapat diketahui arti dan maknanya. Sementara tindakan 

merumuskan itu dapat dilakukan hanya melalui aktivitas 

mental tetapi juga dapat dilakukan dengan aktivitas 

penelitian, perbandingan dan sebagainya. semua itu 

dilakukan untuk memperoleh pemahaman akan sesuatu 

yang diinginkan. 

Pada sub bab ini juga menyebutkan istilah 

pengembangan, menurut Irfandi 77 istilah pengembangan 

adalah suatu kegiatan untuk menghasilkan rancangan atau 

produk untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi 

dan aktual. Sementara menurut Tim Deputi Direktorat 

Jenderal Kebudayaan dalam Irfandi 78 menyebutkan bahwa 

istilah pengembangan dapat juga diartikan sebagai upaya 

perluasan dan pendalaman perwujudan budaya serta 

peningkatan mutu dengan mempertahankan sumber daya 

dan potensi tanpa menghilangkan nilai budaya yang 

                                                             
76 Muh Hambali and M Pd I Mu’alimin, Manajemen Pendidikan 

Islam Kontemporer (IRCiSoD, 2020). 
77 M Irfandi, Pengembangan Model Latihan Sepak Bola Dan Bola 

Voli: Studi Penelitian Pada Atlet Putra-Putri Di Banda Aceh (Deepublish, 
2015). 

78 Ibid. 
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terkandung di dalamnya yang dapat digunakan untuk 

kependitingan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. 

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa 

istilah pengembangan yang dimaksud ialah proses kegiatan 

membuat rancanga yang diawali dengan proses 

pengamatan langsung terhadap realitas yang dihadapi 

untuk menghasilkan produk yang dimanfaatkan secara 

maksimal  

Hubungannya dengan konsep pengembangan 

manajemen pendidikan Islam, dapat dipahami sebagai 

upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang 

manajer. Menurut Hambali 79 upaya tersebut dapat 

dimaknai sebagai pembuatan rancangan kerja secara 

kreatif untuk melakukan pendalaman dan perluasan mulai 

bidang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 

pengawasan dalam lembaga pendidikan Islam.  

Dalam kenyataan saat ini, Lembaga pendidikan Islam 

menghadapi tantangan yang semakin kompleks, seiring 

dengan perkembangan zaman, salah satunya adalah 

                                                             
79 Hambali and Mu’alimin, Manajemen Pendidikan Islam 

Kontemporer. 
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modernisasi perkembangan ilmu pengetahuan di satu sisi 

dan di sisi lain perkembangan atau kemajuan teknologi 

informasi yang segera membutuhkan transformasi. 

Menurut Yuspiani dan Wahyuddin 80 salah satu contoh 

transformasi yang dibutuhkan di dunia pendidikan saat ini 

adalah transformasi arsip ke dalam sistem big data. 

Pernyataan tersebut, menandakan bahwa kenyataan itulah 

yang dihadapi oleh masyarakat saat ini, untuk itu lembaga 

pendidikan Islam sebagai bagian tak terpisahkan dari 

kehidupan masyarakat dituntut untuk berperan aktif 

menyiapkan masyarakat dengan memberikan layanan 

pendidikan yang berkualitas.  

Pendidikan yang berkualitas pada sebuah lembaga 

pendidikan ditentukan oleh kualitas manajemen yang 

diterapkan. Sehingga kebutuhan terhadap pengembangan 

manajemen pendidikan yang bermutu menjadi sebuah 

kebutuhan pokok, dengan kata lain kebutuhan yang tak 

dapat dihindari, oleh karena itu konseptualisasi 

pengembangan manajemen pendidikan Islam sangatlah 

                                                             
80 Yuspiani Yuspiani and Wahyuddin Wahyuddin, “TRANSFORMASI 

ARSIP DI ERA BIG DATA,” Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan 5, no. 1 
(2021): 73–82. 
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dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan 

oleh setiap stakeholder pendidikan Islam. 

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa 

rancangan konsep pengembangan manajemen pendidikan 

Islam sangat penting untuk dilakukan. untuk melakukan hal 

tersebut, Hambali 81 menjelaskan lima langkah yang harus 

diperhatikan oleh setiap pengelola lembaga pendidikan 

Islam.  

Pertama merumuskan ulang makna pendidikan 

secara bersama-sama. Sebab pendidikan dalam konsep 

Islam tidak hanya dimaknai sebagai sebuah proses 

pengajaran dan penyampaian pengetahuan. Tetapi di 

dalam konsep Islam juga menerapkan aspek pelatihan yang 

bersifat menyeluruh dalam diri peseta didik. Oleh sebab itu 

seorang pendidik memiliki tugas membimbing dan melatih 

peserta didik untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. 

Kedua merumuskan sistem pendidikan berdasarkan 

nilai-nilai Islam, sebab sistem pendidikan Islam dibangun 

untuk mengembangkan pikiran, jiwa dan seluruh aspek 

                                                             
81 Hambali and Mu’alimin, Manajemen Pendidikan Islam 

Kontemporer. 
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kepribadian peserta didik sebagai suatu kesatuan yang 

utuh. Dengan kata lain, pendidikan Islam yang diterapkan 

haruslah berbanding lurus pengetahuan dan keyakinan 

atau dalam istilah lain disebut dengan kemapuan pikir dan 

dzikir secara seimbang. Pernyataan tersebut sejalan 

dengan pendapat Husain 82 yang mengatakan bahwa 

kesesuaian dengan tujuan akhir pendidikan Islam yang 

berorientasi pada kemampuan mengenal kebesaran Tuhan 

dan kemudian menjadikan kita dengan dengan-Nya. 

dengan sistem seperti itu, maka sistem pendidikan Islam 

akan mengantarkan manusia memahami realitas yang ada 

sekaligus “realitas” yang menyangga keberadaannya yaitu 

Allah SWT. 

Ketiga konsep pengembangan manajemen 

pendidikan Islam juga harus dilandaskan pada semangan 

penguatan kurikulum. Keberadaan kurikulum merupakan 

hal penting dalam proses pendidikan, sebab akan 

memberikan petunjuk, arah, sekaligus patokan tentang apa 

yang akan diperoleh anak didik dan keahlian apa saja yang 

                                                             
82 Syed Sajjad Husain and Syed Ali Ashraf, “Crisis in Muslim 

Education” (1979). 
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akan mereka miliki. Menurut Maksum dalam Hambali 83 

para ilmuwan muslim telah meletakkan suatu konsep 

tentang basis kurikulum pendidikan Islam yang dibangun 

oleh semangat keilmuan sains yang meliputi sains 

keagamaan dan sains serta prinsip-prinsipnya sekaligus 

jurisprudensinya kemudian sains intelektual yang meliputi 

matematika, ilmu alam, filsafat, logika dan sebagainya. 

dengan kata lain kurikulum pendidikan Islam tidak lagi 

mencerminkan adanya dikotomi keilmuan seperti istilah 

ilmu agama dan ilmu umum. Sejarah peradaban Islam dan 

keberhasilannya di masa lampau juga membuktikan bahwa 

tidak sedikitnya ilmuwan muslim yang menguasai berbagai 

bidang disiplin keilmuan, sains dan agama secara seimbang. 

Karena itu, seorang ulama tidak hanya menguasai bidang 

keagamaan, tapi juga disiplin keilmuan lainnya termasuk 

sains. 

Keempat merumuskan dengan tepat tujuan sekaligus 

menetapkan tugas pendidikan. tujuan pendidikan tidak lain 

adalah mengaktualisasikan seluruh potensi yang dimiliki 

                                                             
83 Hambali and Mu’alimin, Manajemen Pendidikan Islam 

Kontemporer. 
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peserta didik. Sementara dalam pendidikan Islam, terdapat 

tujuan puncak yang harus dicapai, yaitu, selain 

mengaktualisasikan seluruh potensi peserta didik, juga 

menjadikan mereka memiliki pengetahuan tertinggi 

tentang ke-Tuhan-an sebagai tujuan hidup seluruh manusia. 

Tugas pendidikan Islam dengan demikian, adalah harus 

mempersiapkan peserta didik agar mencapai kebahagiaan 

hidup di dunia dan akhirat. Melihat tujuan pendidikan 

sebagaimana yang diuraikan di atas, maka pendidikan Islam 

saat ini sepertinya memang perlu mencontoh sistem 

pendidikan Islam klasik yang selama berabad-abad telah 

banyak melahirkan para ilmuwan sekaligus ulama yang 

menguasai berbagai disiplin keilmuan, sehingga mereka 

tidak hanya cemerlang dalam hal intelektualitas, tapi juga 

cemerlang dalam hal moral dan spiritualitas. 

Kelima lembaga pendidikan Islam saat ini banyak 

dihadapkan pada problem globalisasi dan modernisasi yang 

terus berkembang. Problem tersebut antara lain seperti 

problem perdamaian dunia, lingkungan hidup, 

ketimpangan sosial, problem teknologi informasi dan 

komunikasi, pergaulan bebas dan keluarga, gender, hak 

asasi manusia, serta termasuk juga problem terorisme yang 



 

 

92   Dr. Yuspiani, M.Pd. 

 

 

mengatasnamakan agama. Sehingga, mau tidak mau, 

lembaga pendidikan Islam harus dirancang untuk 

membekali peserta didik dengan skill dan keterampilan 

kontemporer, mengembangkan sifat dan sikap moral, 

melatih mereka agar selalu tanggap, kreatif, mandiri, kritis, 

demokratis, terbuka dan empirik. Dengan begitu, 

pendidikan Islam pada akhirnya akan menjadi lembaga 

pendidikan hati sekaligus pendidikan otak dan pendidikan 

aksi sehingga diharapkan dapat menjadi alternatif dalam 

menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks. 

 

C. Aplikasi Manajemen Pendidikan Islam 

1. Manajemen Pendidikan Islam di Pesantren 

Setelah kemerdekaan, kajian ilmiah tentang 

pesantren masih menjadi kajian belum cukup populer di 

kalangan akademik. Menurut Mark R Woodward dalam 

Mas’ud 84 mengemukakan bahwa Indonesia di tahun 1978 

kejian-kajian Ilmiah tentang Islam Indonesia baik yang 

                                                             
84 Abdurrachman Mas’ ud, Intelektual Pesantren: Perhelatan 

Agama Dan Tradisi (LKiS, 2004). 
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ditulis dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris 

masih sangat sulit ditemukan. Secara tidak langsung, hal itu 

juga menunjukkan bahwa pesantren sebagai lembaga 

pendidikan Islam di Indonesia masih menjadi kajian yang 

langka pada waktu itu atau bahkan tersisihkan. 

Namun saat ini, kajian Islam di Indonesia, termasuk 

juga kajian-kajian ilmiah tentang pesantren, sudah 

menunjukkan perkembangan yang pesat. Menurut Mas’ud 

85 ada dua faktor yang menyebabkan kajian-kajian 

pesantren saat ini semakin banyak dilakukan oleh para 

akademisi. Pertama adanya kesadaran para sarjana muslim 

pesantren sendiri yang menyempatkan diri untuk mengkaji 

pesantren. Kedua semakin banyaknya orang pesantren 

sendiri yang mendapatkan akses untuk mengenyam 

pendidikan di kampus-kampus dunia. Serta menjadikan 

pesantren tempat mereka dulu menimba ilmu sebagai 

objek kajian untuk tugas akhir kuliah mereka. 

Salah satu objek penelitian mengenai pesantren 

yang banyak dikaji oleh para intelektual dan akademisi saat 

ini antara lain adalah terkait manajemen pendidikan Islam 
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yang berlangsung di dalamnya. Kajian terhadap manajemen 

pendidikan Islam di pesantren sendiri dapat dilihat 

berdasarkan model pesantrennya sendiri yang secara 

umum model pensantren di bagi menjadu dua bagian. 

Pertama pesantren salaf atau pesantren tradisional. 

Pada aspek tersebut, tidak hanya menyangkut 

kemunculannya tetapi juga pada aspek manajemennya juga 

mengadopsi sistem manajemen klasik. Sistem manajerial 

yang bersifay tradisional ini cenderung berjalan alami dan 

bahkan tanpa ada upaya melakukan pengelolaan secara 

efektif. Kepemimpinan biasanya cenderung terpusat di 

tangan para kiai atau pengasuh sehingga seluruh kebijakan 

mengenai pengelolaan pendidikan sepenuhnya ditentukan 

oleh kiai seperti penentuan materi pelajaran, waktu 

pembelajaran dan sebagainya. 

Dalam prinsip manajemen pendidikan, meskipun 

penting, tetapi masih memiliki problematika tersendiri di 

dalamnya. Terutama jika dikaitkan dengan aspek 
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efektivitasnya. Menurut Asifudin 86 hal tersebut, 

disebabkan oleh salah satunya dominasi visi misi 

keagamaan yang dimiliki oleh pesantren. Ditambah lagi 

keberadaan pesantren salaf memiliki visi misi dakwah 

dalam pesantren juga mempengaruhi pola pengelolaan dan 

penyelenggaraan pendidikan di pesantren. Menurut 

Sulthon 87 sistem manajerial yang sifatnya sentralistik 

layaknya gerakan dakwah maka manajemen pendidikan 

pesantren salaf ada yang menyebutnya dengan istilah 

manajemen yang tumpuan utamanya berada pada figur 

seorang kiai sebagai pengasuh pondok pesantren. 

Kedua pesantren khalaf. Pensantren ini biasanya 

memiliki ciri terbuka terhadap perubaha. Selain itu, 

pesantren khalaf atau modern sudah memiliki sistem dan 

manajemen pendidikannya sendiri. Kemunculannya 

merupakan respon dari tuntutan perubahan zaman, seperti 

perkembangan sains dan teknologi. berbeda dengan 

pesantren salaf, pesantren khalaf dikelola dengan 

                                                             
86 Ahmad Janan Asifudin, “Manajemen Pendidikan Untuk Pondok 

Pesantren,” Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 1, no. 2 
(2016): 355–366. 

87 Muhammad Sulthon, Manajemen Pondok Pesantren Dalam 
Perspektif Global (LaksBang PRESSindo, 2006). 
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manajemen yang rapi dan sistematis sesuai dengan kaidah 

manajemen pada umumnya. Menurut Qomar 88 pola 

kepemimpinan dalam pesantren khalaf pastinya juga tidak 

lagi bersifat sentralistik, tetapi lebih kepada pola 

kepemimpinan yang sifatnya demokratis.  

Secara garis besar manajemen pendidikan Islam yang 

digunakan di pondok pesantren ditentukan oleh ciri dan 

karakteristik pesantren itu sendiri. Setiap pesantren 

dengan cirinya masing-masing akan banyak mempengaruhi 

seperti apa sistem manajerial pendidikan yang diterapkan 

di dalamnya. Harus diakui bahwa tidak mudah menerapkan 

prinsip manajemen pendidikan bagi semua lembaga 

pesantren yang ada di Indonesia. Hal tersebut, disebabkan 

oleh ciri dan karakter suatu pesantren yang banyak 

diwarnai oleh visi misi serta kondisi sosial masyarakat 

sekitar. 

2. Manajemen Pendidikan Islam di Madrasah 

Pada awalnya, keberadaan madrasah merupakan 

bagian yang tak terpisahkan dari lembaga pendidikan selain 

                                                             
88 Mujamil Qomar, “Strategi Baru Pengelolaan Lembaga 

Pendidikan Islam,” Manajemen Pendidikan Islam (2007). 
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sekolah. dalam beberapa literatur menyebutkan salah satu 

madrasah yang memiliki kualitas yang tak kalah dengan 

beberapa sekolah yang didirikan oleh Belanda pada waktu 

itu adalah Madrasah Adabiyah yang didirikan oleh Abdullah 

Ahmad di Padang Panjang. Menurut Hambali 89 salah satu 

keunggulan yang dimiliki madrasah tersebut adalah materi 

pelajaran yang diajarkan bukan hanya materi agama. Tetapi 

di dalamnya juga di ajarkan materi pelajaran umum, seperti 

matematika, sejarah, fisika, ilmu bumi, bahasa Inggris dan 

sebagainya. pengelolaan madrasah Adabiyah secara ditidak 

langsung dikelola untuk mengikuti perkembangan zaman 

yang ada. 

Menurut Nata90 pengelolaan tersebut dapat 

menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas dan mampu 

bersaing dengan lulusan-lulusan dari sekolah yang didirikan 

oleh Belanda. Artinya pengelolaan yang dilakukan di dasari 

oleh motif visi misi yang sesuai dengan kondisi sosial 

masyarakat sekitar. Penjelasan tersebut juga menandakan 

keberadaan Madrasah Adabiyah menjadi semacam bukti 

                                                             
89 Hambali and Mu’alimin, Manajemen Pendidikan Islam 

Kontemporer. 
90 H Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan 

Pendidikan Islam Di Indonesia (Kencana, 2012). 
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sejarah bahwa lembaga pendidikan Islam seperti madrasah 

dapat menjadi contoh penerapan atau pengelolaan yang 

berdasarkan pada prinsip-prinsip manajemen modern. 

Seiring berjalannya waktu, tidak sedikit mayarakat 

mulai mendirikan madrasah disetiap daerah bahkan di 

daerah-daerah pedalaman sekalipun. Berdirinya madrasah 

di satu sisi dapat menjadi hal positif karena memberikan 

kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pendidikan. 

tetapi disisi lain ternyata tidak sedikit pula madrasah yang 

didirikan tidak memiliki kapasitas yang memadai. Untuk 

mendirikan madrasah yang memiliki kapasitas salah satu 

hal penting yang harus dimiliki adalah modal. Istilah modal 

yang dimaksud antara lain adalah perencanaan yang 

matang, konsep dan sumber daya manusianya. 

Jika madrasah yang didirikan hanya mencari pahala 

akan mengakibatkan madrasah tersebut berjalan tanpa 

perencanaan dan pengelolaan yang apa adanya. selain itu, 

pengelolaan materi pelajaran hanya berpusat pada satu 

mata pelajaran saja sehingga melahirkan lulusan yang 

kerapkali kalah bersaing dengan sekolah-sekolah modern. 
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Oleh karena itu menurut Rosyada 91 para pakar telah 

melakukan identifikasi beberapa faktor yang dapat 

menjadikan citra madrasah begitu negatif. Beberapa faktor 

tersebut adalah pengelolaan madrasah yang terlalu 

didominasi oleh kalangan umat Islam tradisional dan 

konservatif, kurangnya kemampuan finansial sehingga 

tidak dapat memenuhi sarana dan prasana yang dimiliki 

secara baik. Belum lagi visi, misi serta tujuan yang 

terkadang masih kurang jelas, ketersediaan tenaga 

pendidik yang profesional sangatlah kurang, ditambah lagi 

pandangan masyarakat yang masih mengatakan lembaga 

pendidikan seperti madrasah hanya mengajarkan ilmu 

agama sehingga peserta didik kurang mendapatkan 

keterampilan lain.  

Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Julaiha 

dan Maula 92 menyebutkan bahwa madrasah dapat menjadi 

lembaga pendidikan yang berkualitas salah satu faktornya 

                                                             
91 Dede Rosyada, Madrasah Dan Profesionalisme Guru Dalam Arus 

Dinamika Pendidikan Islam Di Era Otonomi Daerah (Kencana, 2017). 
92 Siti Julaiha and Ishmatul Maula, “Implementasi Manajemen 

Madrasah Adiwiyata Di MAN 1 Samarinda,” MANAGERIA: Jurnal 
Manajemen Pendidikan Islam 3, no. 2 (January 25, 2019): 353–367, 
http://ejournal.uin-
suka.ac.id/tarbiyah/index.php/manageria/article/view/2018.32-08. 
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utama yang perlu diperhatikan adalah melakukan 

pembenahan pada aspek manajemen. Untuk membenahi 

aspek manajemen madrasah harus benar-benar fokus 

kepada beberapa hal yaitu kurikulum dan pembelajaran, 

sarana dan prasarana, pembiayaan, peserta didik, peranan 

masyarakat dan peran guru. 

Menurut Wathoni 93 aspek kurikulum dan 

pembelajaran pada madrasah haruslah dirancang secara 

ideal sebab kurikulum yang ideal adalah kurikulum yang 

fleksibel, dinamis dan relevan. Kurikulum yang fleksibel 

menandakan bahwa kurikulum tersebut tidak bersifat kaku, 

melainkan mengikuti perubahan dari kondisi sosial 

masyarakat disekitarnya, sementara kurikulum yang 

sifatnya dinamis dan releban merupakan kurikulum yang 

dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan 

ilmu pengetahuan sehingga setiap lulusan mampu 

berkompetensi. 

                                                             
93 Lalu Muhammad Nurul Wathoni, Integrasi Pendidikan Islam Dan 

Sains: Rekonstruksi Paradigma Pendidikan Islam (Uwais Inspirasi 
Indonesia, 2018). 



Manajemen Pendidikan Islam    101 

 

 

Selain aspek kurikulum dan pengajaran di atas, aspek 

lain yang tak kalah penting ialah saran dan prasarana. 

Kemaajuan suatu madrasah dapat diukur dengan sarana 

dan prasarana yang dimiliki sesuai dengan materi pelajaran 

yang diajarkan. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan 

prasarana tersebut, haruslah melalui proses perencanaan 

yang matang serta sesuai dengan tuntutan program 

pendidikan yang diselenggarakan.  

Perencanaan sarana dan prasarana berbanding lurus 

dengan pembiayaan. Jadi pengelolaan pembiayaan pada 

madrasah haruslah dilakukan dengan menggunakan prinsip 

transparansi, efisien dan akuntabel. Pengelolaan 

pembiayaan pada madrasah yang ideal mengindikasikan 

bahwa madrasah memiliki sumber biaya atau dana yang 

tetap dan berkesinambungan sehingga penggunaannya 

dapat disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan program 

pendidikan yang dijalankan. 

Salah satu sumber dara yang tetap dan 

berkesinambungan berasal dari peserta didik. Namun pada 

aspek lain, pengelolaan terhadap peserta didik seringkali 

dikesampingkan sehingga tidak ada standar yang jelas 

untuk digunakan menyeleksi peserta didik. Untuk 
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memperoleh peserta didik baru, madrasah harus bersaing 

dengan sekolah-sekolah lain menjadikan tes seleksi hanya 

sebagai formalitas belaka. Sehingga calon peserta didik 

pada akhirnya dapat diterima dengan pertimbangan 

madrasah bisa tetap eksis dan eksistensi sebuah madrasah 

diukur dari siswa yang dimiliki. 

Selain itu, peranan masyarakat sebagai bagian 

penting bagi madrasah haruslah selalu berhubungan secara 

sinergis. Menurut Hambali 94 madrasah yang ideal akan 

selalu meniscayakan peran serta masyarakat, artinya 

masyarakat diharapkan dapat memberi dukungan berupa 

gagasan, pemikiran, informasi, materi, serta kontrol 

terhadap madrasah. Karena itu keberadaan komite sekolah 

melibatkan masyarakat di dalamnya.  

Aspek terakhir ialah peranan tenaga pendidik atau 

guru, madrasah haruslah menyediakan tanga pengajar yang 

profesional, jadi madrasah yang berkualitas tentu saja 

memiliki tenaga pendidik yang berkualitas. Untuk 

diperlukan pengelolaan yang baik, salah satu pengelolaan 

                                                             
94 Hambali and Mu’alimin, Manajemen Pendidikan Islam 

Kontemporer. 



Manajemen Pendidikan Islam    103 

 

 

yang baik dapat dilakukan dengan menggunakan metode 

seleksi. Seleksi yang baik lahir dari indikator, indikator 

tersebut terdeskripsi ke dalam tes, seperti tes kemampuan 

mengajar, tes pembuatan bahan ajar, tes kecerdasan 

personal sekaligus kecerdasan sosial. 

3. Manajemen Pendidikan Islam di Sekolah 

Seperti halnya pondok pesantren dan madrasah, 

pendidikan Islam di sekolah-sekolah juga memiliki fungsi 

yang sama. Yaitu, sebagai proses pengembangan dan 

penanaman nilai-nilai ajaran Islam untuk mencapai 

kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dengan demikian, 

pendidikan Islam di madrasah maupun di sekolah bertujuan 

untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan peserta 

didik melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, 

penghayatan, pengamalan, serta pengalam mereka 

tentang agama Islam sehingga menjadi manusia yang 

bertakwa dan berakhlah mulia dalam kehidupan prinadi, 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Dalam kenyataannya pengembangan pendidikan 

Islam di sekolah-sekolah terkadang masing jauh dari 

harapan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengelolaan 
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pembelajaran yang efektif dan efisien melalui adanya 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 

pengawasan sehingga mutu pendidikan agama Islam di 

sekolah perlu ditingkatkan secara maksimal. 

Menurut Hambali 95 untuk menerapkan manajemen 

pendidikan Islam di sekolah ada lima faktor penting yang 

perlu diperhatikan yaitu faktor sumber daya manusia, 

pelaksanaan pembelajaran materi keislaman yang harus 

dirancang secara efektif mungkin karena keterbatasan 

waktu yang disediakan, selain itu kerja sama yang aktif 

dengan masyarakat dan wali murid perlu untuk dilakukan, 

kemudian lingkungan pembelajaran yang kondusif 

sehingga dapat membantu peserta didik untuk menyerap 

materi pelajaran agama Islam secara baik dan benar. 

Terakhir ialah melakukan evaluasi secara berkala, 

transparan, dan akuntabel sehingga informasi terhadap 

permasalah yang dihadapi peserta didik dalam mengikuti 

materi keislaman dapat dicarikan solusi yang tepat. 

 

                                                             
95 Ibid. 



Manajemen Pendidikan Islam    105 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 

 

 

Agama, Kementerian. Al Qur’an Dan Terjemahan. Jakarta: 
WALI, 2012. 

Amirullah, A. “Pengantar Manajemen. Fungsi–Proses–
Pengendalian.” Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015. 

Arifin, H Muzayyin. Ilmu Pendidikan Islam: Suatu Tinjauan 
Teoritis Dan Praktis Berdasarkan Pendekatan 
Interdisipliner. Bumi Aksara, 1996. 

Asifudin, Ahmad Janan. “Manajemen Pendidikan Untuk 
Pondok Pesantren.” Manageria: Jurnal Manajemen 
Pendidikan Islam 1, no. 2 (2016): 355–366. 

Asy, Hasyim, A R I Bangsri, Asenan Erik Ibrahim, 
Romadhona Intan Pratiwi, and Aan Nadjib. “DALAM 
MENINGKATKAN KEDISIPLINAN GURU DI MTS” 3, no. 1 
(2021): 83–98. 



 

 

106   Dr. Yuspiani, M.Pd. 

 

 

Azzet, Akhmad Muhaimin, and Meita Sandra. Pendidikan 
Yang Membebaskan. Ar-Ruzz Media, 2011. 

Bafadhol, Ibrahim. “Lembaga Pendidikan Islam Di 
Indonesia.” Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam 6, 
no. 11 (2017): 14. 

Bateman Thomas, S, and Scott A Snell. “Manajemen 
Kepemimpinan Dan Kolaborasi Dalam Dunia Yang 
Kompetitif, Edisi Ketujuh.” Salemba Empat Jakarta 
(2009). 

Bukhari, B. “Azas-Azas Manajemen.” Yogyakarta: Aditya 
Media (2005). 

Buseri, Kamrani. “Administrasi Dan Manajemen Pendidikan 
Islam (Paradigma, Teori Dan Aplikasi).” Yogyakarta: 
Aswaja Pressindo (2017). 

Castetter, William B. The Human Resource Function in 
Educational Administration. Simon & Schuster Books 
For Young Readers, 1996. 

Dzaljad, Rifma Ghulam. “Transformasi Sosial Dalam Proses 
Pendidikan Di Masa Pandemi Covid-19.” MAARIF 15, no. 
2 (2020): 305–324. 

Engkoswara, Aan Komariah, and Aan Komariah. 
“Administrasi Pendidikan.” Bandung: Alfabeta (2010). 

Farikhah, Siti. “Manajemen Lembaga Pendidikan.” Aswaja 
Presindo, 2015. 

Fattah, Nanang. “Landasan Manajemen Pendidikan” 
(2009). 

Foster, Bob, and Iwan Sidharta. “Dasar-Dasar Manajemen.” 
Yogyakarta: Diandra Kreatif 10 (2019). 



Manajemen Pendidikan Islam    107 

 

 

Hadijaya yusuf. “Administrasi%20Pendidikan” Cetakan Pe 
(2012). Accessed May 19, 2021. 
http://repository.uinsu.ac.id/64/. 

Hambali, Muh, and M Pd I Mu’alimin. Manajemen 
Pendidikan Islam Kontemporer. IRCiSoD, 2020. 

Handayani, Dwi. “Keefektifan Fungsi Koordinasi Sekolah Di 
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Soppeng.” 
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR, 2019. 
http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/13152. 

Handoko, T Hani. “Manajemen” (1998). 

Herujito, Yayat M. “Dasar-Dasar Manajemen.” Jakarta: PT 
Gramedia (2001). 

Husain, Syed Sajjad, and Syed Ali Ashraf. “Crisis in Muslim 
Education” (1979). 

Imamul, Arifin, and H W Gina. “Membuka Cakrawala 
Ekonomi.” Bandung: PT. Setia Purna Inves (2007). 

Irawan, Irawan. “Paradigma Keilmuan Manajemen 
Pendidikan Islam.” MANAGERIA: Jurnal Manajemen 
Pendidikan Islam 1, no. 2 (February 11, 2017): 297–315. 
http://ejournal.uin-
suka.ac.id/tarbiyah/index.php/manageria/article/view/1
2-07. 

Irfandi, M. Pengembangan Model Latihan Sepak Bola Dan 
Bola Voli: Studi Penelitian Pada Atlet Putra-Putri Di 
Banda Aceh. Deepublish, 2015. 

Irjus, Indrawan, and Hadion Wijoyo. “Pendidikan Luar 
Sekolah.” Jawa Tengah: CV. Pena Persada (2020). 

Jailani, M Syahran. “Teori Pendidikan Keluarga Dan 
Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pendidikan Anak 



 

 

108   Dr. Yuspiani, M.Pd. 

 

 

Usia Dini.” Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam 8, no. 2 
(2014): 245–260. 

Julaiha, Siti, and Ishmatul Maula. “Implementasi 
Manajemen Madrasah Adiwiyata Di MAN 1 Samarinda.” 
MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 3, no. 
2 (January 25, 2019): 353–367. http://ejournal.uin-
suka.ac.id/tarbiyah/index.php/manageria/article/view/2
018.32-08. 

Khaidir, M Ag, Tasdin Tahrim, D Purnomo, Ahmad Zaki, 
Pitriani Nasution, Muhammad Arsyam, Abdul Azis, 
Zaedun Na’im, Ahmad Zain Sarnoto, and H Fuad Arif 
Noor. TEORI FILSAFAT MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM. 
Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021. 

Khoiri, Ahmad. “Manajemen Pesantren Sebagai Khazanah 
Tonggak Keberhasilan Pendidikan Islam.” MANAGERIA: 
Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 2, no. 1 (June 7, 
2017): 127–153. http://ejournal.uin-
suka.ac.id/tarbiyah/index.php/manageria/article/view/2
017.21-07. 

Maesaroh, Lubis. “Kapita Selekta Pendidikan Islam.” Jawa 
Barat: Edu Publisher, 2018. 

Mahidin, Mahidin. “Kajian Administrasi Pendidikan Di Dunia 
Pendidikan.” Al-Irsyad: Jurnal Pendidikan dan Konseling 
7, no. 1 (2019). 

Mas’ ud, Abdurrachman. Intelektual Pesantren: Perhelatan 
Agama Dan Tradisi. LKiS, 2004. 

Mayasari, Nanny, Augusta De Jesus Magalhaes, Eva Nurul 
Malahayati, Febi Dwi Widayanti, Indra Nanda, Arief 
Aulia Rahman, Puji Aryani, Andri Kurniawan, and 



Manajemen Pendidikan Islam    109 

 

 

Purniadi Putra. Ilmu Dan Aplikasi Pendidikan. Global 
Eksekutif Teknologi, 2023. 

Minarti, Sri. “Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga 
Pendidikan Secara Mandiri.” Yogyakarta: Ar-ruzz media 
24 (2011). 

Mu’alimin, Mu’alimin. “Manajemen Pendidikan Islam 
Kontemporer Strategi Pengelolaan Dan Pemasaran 
Pendidikan Islam Era Industri.” IRCiSoD, 2020. 

Musthofa, Tulus, Agung Setiyawan, and M Ja’far Sodiq. 
“Manajemen Pembelajaran Bahasa Berbasis Integrasi-
Interkoneksi Menuju World Class University.” 
MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 1, no. 1 
(April 6, 2018): 115–135. http://ejournal.uin-
suka.ac.id/tarbiyah/index.php/manageria/article/view/2
016.11-07. 

Na’im, Zaedun. “MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM 
SEBAGAI DISIPLIN ILMU.” journal EVALUASI 1, no. 2 
(April 9, 2018): 223. http://e-journal.staima-
alhikam.ac.id/index.php/evaluasi/article/view/74. 

Nata, H Abuddin. Manajemen Pendidikan: Mengatasi 
Kelemahan Pendidikan Islam Di Indonesia. Kencana, 
2012. 

Nurochim. Administrasi Pendidikan. Edited by Gramata. 
Cetakan Pe. Bekasi: Gramata Publishing, 2016. 

Nurochim, Administrasi Pendidikan Sekolah. “Jakarta.” UIN 
Jakarta Press, Cet. I, Februari, 2016. 

Parker, Lee D. “Control in Organizational Life: The 
Contribution of Mary Parker Follett.” Academy of 
Management Review 9, no. 4 (October 1984): 736–745. 
http://journals.aom.org/doi/10.5465/amr.1984.4277620. 



 

 

110   Dr. Yuspiani, M.Pd. 

 

 

Prihatin, Eka. “Teori Administrasi Pendidikan.” Bandung: 
Alfabeta (2011). 

Putri, Arum Sutrisni. “Lembaga Pendidikan: Pengertian, 
Peran Dan Fungsi Halaman All - Kompas.Com.” 
Kompas.Com. Last modified 2020. Accessed February 
17, 2023. 
https://www.kompas.com/skola/read/2020/06/30/2000
00169/lembaga-pendidikan-pengertian-peran-dan-
fungsi?page=all. 

Qomar, Mujamil. “Strategi Baru Pengelolaan Lembaga 
Pendidikan Islam.” Manajemen Pendidikan Islam (2007). 

Rahmat, Hidayat, and Candra Wijaya. “Ayat-Ayat Al-Quran 
Tentang Manajemen Pendidikan Islam.” Medan: LPPPI 
(2017). 

Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam. “Cet. IV.” Jakarta: Kalam 
Mulia (2004). 

Ritzer, George. “Teori Sosiologi Modern” (2004). 

Rosyada, Dede. Madrasah Dan Profesionalisme Guru Dalam 
Arus Dinamika Pendidikan Islam Di Era Otonomi Daerah. 
Kencana, 2017. 

Ruhaya, Besse. “Fungsi Manajemen Terhadap Pendidikan 
Islam.” Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam 7, no. 
1 (2021): 125–132. 

Sagala, Syaiful. “Administrasi Pendidikan Kontemporer: 
Edisi Revisi.” Bandung: Alfabeta (2014). 

Saleh, Syarbaini, Toni Nasution, and Parida Harahap. 
“Pendidikan Luar Sekolah” (2020). 

Sari, Eliana. “Teori Organisasi.” Jakarta Timur: Jayabaya 



Manajemen Pendidikan Islam    111 

 

 

University Pers (2006). 

Sinaga, May Luther Dewanto. “Pentingnya Kerja Sama 
Dalam Sebuah Organisasi Halaman 1 - 
Kompasiana.Com.” Kompas.Com. Last modified 2019. 
Accessed February 17, 2023. 
https://www.kompasiana.com/maylutherdewantosina
ga/5cee455c3ba7f759e64857b7/pentingnya-kerjasama-
dalam-sebuah-organisasi. 

Sudarminta, Jujun. Epistemologi Dasar: Pengantar Filsafat 
Pengetahuan. Penerbit Kanisius, 2002. 

Sukarna, Drs. “Dasar-Dasar Manajemen.” Bandung: Mandar 
Maju (2011). 

Sulthon, Muhammad. Manajemen Pondok Pesantren Dalam 
Perspektif Global. LaksBang PRESSindo, 2006. 

Syafaruddin, Dkk. ADM_pendidikan.Pdf. Edited by 
Marpaung Syafri Fadhilah. Cetakan Pe. Medan: 
Perdana Publishing, 2016. 
http://repository.uinsu.ac.id/2122/1/Administrasi 
Pendidikan.pdf. 

Syafaruddin, Irwan Nasution. “Manajemen Pembelajaran. 
Jakarta.” Quantum Teaching (2005). 

Taruna, J C Tukiman. Analisis Organisasi Dan Pola-Pola 
Pendidikan. SCU Knowledge Media, 2017. 

Terry, George R. “Prinsip-Prinsip Manajemen” (2014). 

Topatimasang, Roem, Toto Rahardjo, and Mansour Fakih. 
Pendidikan Popular: Membangun Kesadaran Kritis. 
INSISTPress, 2001. 

Ujang Saefullah, Ujang. Manajemen Pendidikan Islam. 
Pustaka Setia, 2012. 



 

 

112   Dr. Yuspiani, M.Pd. 

 

 

Vembriarto, S T. Pengantar Perencanaan Pendidikan 
(Educational Planning). Yayasan Pendidikan" Paramita", 
1982. 

Wathoni, Lalu Muhammad Nurul. Integrasi Pendidikan Islam 
Dan Sains: Rekonstruksi Paradigma Pendidikan Islam. 
Uwais Inspirasi Indonesia, 2018. 

Yuspiani. Administrasi Pendidikan: Membaca Isu Dan 
Harapan Pendidikan Masa Depan. Alauddin University 
Press, 2021. 

Yuspiani, Yuspiani, and Wahyuddin Wahyuddin. 
“TRANSFORMASI ARSIP DI ERA BIG DATA.” Idaarah: 
Jurnal Manajemen Pendidikan 5, no. 1 (2021): 73–82. 

 

 


	COVER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM.pdf (p.1-2)
	MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM 1.pdf (p.1)
	Page 1

	MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM 2.pdf (p.2)
	Page 2


	Buku; Manajemen Pendidikan Islam.pdf (p.3-124)
	10-Yuspiani.pdf (p.2-123)


