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SAMBUTAN REKTOR 
 

Jika engkau ingin meng”abadi”, maka tinggalkanlah “Legacy” 
 

Ungkapan di atas memberi gambaran bahwa setiap 
manusia hendaknya selalu melahirkan karya terbaiknya 
untuk dipersembahkan kepada umat. Karya itu akan 
menjadi sebuah legacy yang akan selalu diingat dan 
dikenang, bahkan diabadikan dalam catatan sejarah 
peradaban anak manusia.  Jutaan bahkan milyaran anak 
manusia telah dan akan lahir di permukaan dunia ini, 
namun tidak semua mampu mencatatkan dirinya dalam 
kelindan sejarah yang “menyejarah”. Hanya sebagian kecil 
anak manusia yang mampu menghadirkan dan 
meng”abadi”kan dirinya dalam  garis lingkar lintasan 
sejarah. 
 Dalam bingkai dan konstruksi emosional, manusia 
pada hakikatnya ingin abadi. Itulah sebabnya manusia ingin 
selalu mengabadikan momentum penting dalam ruang dan 
waktu yang senantiasa berubah. Mereka membuat gambar, 
foto, lukisan, dan sejenisnya yang seakan-akan berkeinginan 
menyetop waktu yang senantiasa berubah. Demikian pula 
aktivitas manusia membangun monumen bersejarah tidak 
lain tujuannya untuk mengabadikan sebuah peristiwa 
penting dalam sejarah peradaban manusia, bahkan Khairil 
Anwar berkata: “Aku ingin hidup seribu tahun lagi”. 
 Karya akademik pada hakikatnya merupakan sebuah 
monumen penting dalam kehidupan yang dapat menjadi 
legacy. Karya itu dapat dinikmati oleh siapa saja yang cinta 
terhadap pengetahuan. Karya akademik bukan sekadar 
sebuah tulisan yang menjadi hiasan di dalam rak, lemari 
atau ruang baca, tetapi dia mampu melahirkan perubahan 
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dan memberikan pencerahan kepada manusia. Terlebih 
dalam perspektif eskatologis, karya akademik dapat menjadi 
amal jariah di “alam sana”. 
 Atas dasar kesadaran itulah, maka program Gerakan 
Seribu Buku (GSB) ini dilaksanakan, dengan harapan setiap 
dosen mampu melahirkan “legacy” dalam catatan 
kehidupannya berupa karya tulis yang dipublikasikan. 
Gerakan ini diharapkan menjadi “trigger” untuk melahirkan 
karya-karya berikutnya. 
 Saya merasa gembira bahwa dosen UIN Alauddin 
tidak saja mampu berorasi di atas mimbar, tetapi juga dapat 
menuangkan gagasan, ide, dan pikirannya dalam bentuk 
tulisan. Hingga periode akhir masa jabatan saya sebagai 
Rektor, program GSB ini telah tuntas dilaksanakan. Itu 
artinya, hingga saat ini tidak kurang dari 1000 buah karya 
akademik telah dipublikasikan oleh para dosen UIN 
Alauddin Makassar.  Fakta ini harus diapresiasi dan menjadi 
catatan penting bagi pejabat (Rektor) berikutnya. 
 Karya tulis merupakan perbendaharaan terbesar di 
dunia akademik. Hanya dengan budaya menulis dan 
membaca, maka dunia akademik menjadi hidup, bahkan al-
Quran mengisyaratkan bahwa lahir dan hadirnya 
pengetahuan serta peradaban harus diawali dengan budaya 
“iqra/baca” dan “al-qalam/pena”. Karena itulah, UIN 
sebagai kampus peradaban harus menjadi pioneer dari 
tradisi literasi ini, sebab rendahnya budaya “baca-tulis” 
pada suatu bangsa atau sebuah kampus mengindikasikan 
lemahnya kesadaran terhadap eksistensi diri, alam, dan 
Tuhan. 

Samata, 2 Oktober 2014 
Rektor,  
 
Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT, MS 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kepada Allah Rabbul Alamiin, 
salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw, 
berkat pertolongan Allah dan kerjasama yang baik 
sehingga penelitian ini dapat selesai walaupun tidak 
terlepas dari berbagai kekurangan.  

Pendidikan Madrasah baik Ibtidaiyah maupun 
Tsanawiyah menjadi perhatian dalam peroyek 
LAPIS/ELOIS bemitra dengan PSW UIN Sunan 
Kalijoga Yogyakarta/PSW UIN Alauddin Makassar 
sejak tahun 2007 dan berakhir kerjasama pada tahun 
2010. Karena Madrasah merupakan lembaga 
pendidikan yang memiliki akar keterikatan yang kuat 
dengan masyarakat, meskipun kondisinya masih 
banyak memperihatinkan terutama di Lokasi; 
tertinggal, banyak di desa/pinggiran kota dan pada 
umumnya pesertanya adalah keluarga masyarakat 
miskin.  

Salah Satu Program LAPIS/ELOIS/PSW UIN 
melaui pelatihan atau workshop yang melibatkan 
Kepala Madrasah, guru, komite madrasah dengan 
harapan kedepan akan muncul Madrasah-madrasah 
unggulan. 

Untuk mewujudkan MBMB maka proyek 
LAPIS/ELOIS memberikan bantuan kepada 51 
Madarasah (MI/MTS Suwasta di kota Makassar) dan 
sebagai mitra kerja adalah PSW UIN Sunan Kalijaga 
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dan PSW UIN Alauddin serta Kanwil/Kandepag kota 
dan  Rektor UIN Alauddin Makassar. 

Untuk itu peneliti mengucapkan terimakasih 
yang setinggi-tingginya kepada masing-masing: 

1. LAPIS/ELOIS (Australia Indonesia Partnership). 
2. Rektor UIN Suka Yogyakarta dan Rektor UIN 

Alauddin Makassar. 
3. Kanwil Depag Sul-sel/Kandepag kota Makassar 

(2007-2010) 
4. Kepala PSW UIN Suka Yogyakarta dan Kepala PSW 

UIN Alauddin Makassar (2007-2010). 
5. Ketua LP2M UIN Alauddin Makassar/Kepala Pusat 

Penelitian UIN Alauddin Makassar. 
6. Dan seluruh warga yang terkaiit dalam mitra kerja 

pengelola MBMB MI/MTS. 

Atas kerjasama dan partisipasi dalam membantu 
penerapan untuk mewujudkan MBMB bagi MI/MTS 
suwasta di kota Makassar, semoga senantiasa ditindak 
lanjuti,serta segala amal kebaikan mendapat pahala 
yang baik di sisi Allah swt.  
 
 
        Makassar, 22 Dzulqa’dah 1435 H 
                                        17 september 2014 M 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 
Realitas kehidupan dewasa ini menunjukkanbahwa 

masyarakat modern menuju pada tata nilai yang lebih 
berkeadilan. Setip manusia memiliki hak yang setara  dalam 
mendapatkan akses dan kesempatan untuk memperoleh 
manfaat dari pembangunan dan kemajuan peradaban. 
Undang undang DasaR 1945 menjamin dan melindung 
segenap warga Negara serta meningkatkan kesejahteraan 
umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Oleh karena itu, perbedaan agama, etnis, jenis kelamin dan 
gender, kelas sosial serta pemampuan fisik berbeda (difabel) 
tidak menghalangi seorang untuk memiliki hak yang sama. 
Hak tersebut meliputi hak hidup, pangan, kesehatan, 
pendidikan, politik dan ekpresi sosial budaya. 

Sementara Wacana Gender dalam lingkungan umat 
Islam  pun marak dibicarakan dan ditanggapi secara 
beragam; diantaranya ada yang merespons secara positif 
serta menerimanya sebagai suatu keharusan sebagaimana 
dalam proses  sejarah kemanusiaan, namun disisi lain 
terdapat pula kalangan yang menanggapi secara negative 
dan secara apriori lansung menolak dengan keras karena 
dipandang sebagai suatu ide pemikian/budaya dari Barat 
yang dapat mencemari nilai-nilai perinsip dalam Islam yang 
dapat merusak dan mengahancurkan nilai-nilai Islam. 

Selain dari dua sikap yang ambivalen tersebut, 
terdapat pemikiran ketiga dalam merespon wacana 
gender,yaitu sikap kritis .Respon tersebut muncul secara 
wajar karena sebagai istilah, Gender dianggap suatu wacana 
yang baru muncul dalam kalangan pemikiran Islam. Respon 
tersebut tampaknya bertolak dari kegelisahan serta 
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kehawatiran masyarakat terhadap "kaburnya" kesakralan 
dalam Islam, karena pada umumnya mereka meyakini 
bahwa Islam adalah agama yang memiliki system ajaran 
yang sudah lengkap dan sempurna dan tidak perlu 
diganggu gugat lagi dalam ari menginterpretasi nilai ajaran 
yang dianggap terlalu jauh dari poros kemurniannya. 
Bahkan seluruh persoalan kehidupan yang telah dan akan 
dialami oleh umat manusia dari masa awal hingga akhir 
zaman semua telah ada pedoman dan tuntunannya dalam 
Al-Qur'an dan Sunnah. 

Hal tersebut pelu dipahami bahwa disisi lain aturan-
aturan dan tata nilai yang terkandung dalam dua sumber 
pokok,masih memerlukan pemahaman teks, walaupun tidak 
diingkari adanya konsep baik yang Qath'I maupun yang 
Dzanni. Salah satu diantaranya menyangkut terasi dan 
peran antara laki-laki dan perempuan yang dalam istilah 
dari barat(inggeris) ialah "Gender", Apakah Islam memiliki 
pandangan tentang relasi dan peran bagi laki-laki dan 
perempuan (Gender) serta beberapa pertanyaan dari 
berbagai aspek kehidupan lainnya. 

Jelas dapat dipahami bahwa jika Gender sebagai 
istilah yang datangnya dari Barat membicarakan relasi laki-
laki dan perempuan atau kedudukan keduanya, maka 
dalam landasan utama ajaran Islam (Al-Qur'an dan Hadits) 
semuanya telah dibicarakan dengan lengkap, namun 
kelengkapan tersebut sebagai rujukan yang memerlukan 
wacana pemikiran di dalamnya yang bukan berarti 
tuntasnya persolalan Gender sudah dijawab oleh kedua 
sumber tanpa memerlukan interpretasi pemahaman lebih 
lanjut..Berhubung karena teks-teks sebagai dalil naqli 
tersebut secara eksplisit masih sering memunculkan 
pemahaman yang ganda atau biasa diistilahkan dengan 
pemahaman bersayap, salah satu diantaranya adalah 
membicarakan tentang relasi dan peran anatara laki-laki dan 
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perempuan, dari persoalan seperti inilah yang sering 
menjadikan pemahaman pada setiap orang antara yang 
melanggengkan ketidak adilan Gender atau yang 
menghapusnya.Sebagaimana dapat terlihat beberapa contoh 
pemakaian makna dalam Al-Qur'an baik laki-laki maupun 
perempuan. Missal ditemukan kata: Rajulun, Zakar untuk 
laki-laki dan Annisa serta al-Maar'ah untuk 
perempuan.Untuk itu diperlukan pemahaman yang sesuai 
dan pas baik laki-laki maupun perempuan terutama bila 
diperhadapkan dengan situasi modern saat ini. 
 Dari waktu kewaktu telah terjadi peningkatan 
partisipasi laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial. 
Namun demikian, secara kuantitatif dan kualitatif, akses dan 
partisipasi laki-laki pada dunia public masih lebih besar. 
Mwskipun Indonesia pernah memiliki seorang persiden 
perempuan serta beberapa menteri namun belum 
menggambarkan akses dan partisipasi yang setara. Dibidang 
politik, ndonesia masih belum dapat mencapai kuota 30% 
yang ditetapkan bersama oleh PBB. 
 Konstruksi gender dapat menjadi masalah 
pendidikan apabila menghalangi akses, partisipasi, control 
atau pelibatan dalam pengambilan keputusan serta hak 
mendapatkan manfaat pendidikan. Termasuk dalam 
kategori ketidakadilan adalah ketika seseorang tidak dapat 
mengoptimalkan potensi intelektual, behavioral dan 
management dalam bidang pendidikan. Setiap individu 
yang menjadi bagian dari pendidikan: murid, guru, kepala 
sekolah, dewan pendidikan dan komite sekolah memiliki 
hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam 
memperoleh manfaat dari pendidikan. 
 Pada kenyataannya, masih banyak disparitas atau 
kesenjangan yang terjadi dalam dunia pendidikan. 
Disparitas gender terjadi pada jabatan-jabatan structural 
pada lembaga pendidikan seperti kepala sekolah dan 
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jabatan-jabatan structural lainnya. Jabatan-jabatan dalam 
organisasi yang terkait dengan pendidikan seperti komite 
sekolah. Lebih dari 200 sekolah yang menjadi kelompok 
dampindan Indonesia-Australia Basic Education Project 
(IAPBE) pada tahun 2004-2007, tidak satu pun ketua komite 
sekolah dijabat oleh perempuan. Demikian pula Ketua 
Dewan Pendidikan ditiga kabupaten Jember, Jombang dan 
Gresik. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan proyek 
tersebut juga masih sangat sedikit. 
 Dibidang pendidikan, kaum perempuan masih 
tertinggal dibandingkan laki-laki. Kondisi ini antara 
laindisebabkan adanya pandangan dalam masyarakat yang 
mengutamakan dan mendahulukan laki-laki untuk 
mendapatkan pendidikan daripada perempuan. 
Ketertinggalan perempuan dalam bidang pendidikan 
tercermin dari presentase perempuan buta huruf (14,54%- 
tahun 2001) lebih besar dibandingkan laki-laki (6,87%), 
dengan kecenderungan meningkat selama tahun 1999-2000. 
Tetapi pada tahun 2002 terjadi penurunan angka buta huruf 
yang cukup signifikan. Namun angka buta huruf 
perempuantetap lebih besar dari laki-laki, khusunya 
perempuan kepala rumahtangga. Angka buta huruf 
perempuan pada kelompok 10 tahun keatas secara nasional 
(2002) sebesar 9,29% dengan komposisi laki-laki 5,85% dan 
perempuan 12,69% (BPS: Statistik kesejahteraan rakyat 1999-
2002). Menurut statistic kesejahteraan rakyat 2012, angka 
buta huruf perempuan 12,8% sedangkan laki-laki 5,84%. 
 Meski hasil penelusuran kemampuan hitung, baca 
dan tulis dikalangan murid yang dilakukan dalam proyek 
penigkatan kualitas SDM menunjukkan prosentase yang 
seimbang namun preferensi terhadap mata pelajaranyang 
mengarah pada streotipi gender masih sangat kuat dimana 
pelajaran sains dan matematika masih didominasi anak laki-
laki dan ilmu sosial dan bahasa lebih banyak diminati anak 
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perempuan. Sebaliknya. Fakultas-fakultas ilmu sosial dan 
bahasa lebih banyak didominasi oleh perempuan. 
Kesenjangan tersebut tentu saja akan berpengaruh pada 
bidang profesi dan keahlian dimana anak laki-laki akan 
mendapatkan pekerjaan yang memiliki prospek yang lebih 
baik dari perempuan. Hal tersebut akan menguatkan ketidak 
setaraan gender dalam praktek-praktek budaya yang telah 
ada. 
 Salah satu tingkat pendidikan yang sangat 
berpengaruh terhadap lingkungan masyarakat adalah 
pendidikan madrasah baik ittidaiyah maupun sanawiyah 
yang dikelola oleh swasta bersifat yayasan khususnya dikota 
Makassar Sulawesi selatan banyak menmpung anak warga 
masyarakat yang umumnya bertaraf ekonomi menengah 
kebawah dan yayasan atau lembaga yang mendirikan 
pendidikan pada umumnya dalam mengelola pendidikan di 
madrasahnya hanya menggunakan guru bantu/honorer dan 
pada umumnya kepala madrasah merangkap sebagai ketua 
yayasan. 
 Dengan situasi dan kondisi yang pada umumnya 
masih membutuhkan bantuan baik berupa material dan 
spiritual, meskipun pemerintah telah berupaya memberi 
bantuan melalui departemen agama dan departemen 
pendidikan nasional namun masih sangat dirasakan 
keperluan bantuan terutama berupa penguatan, pengelolaan 
manajemen sehingga visi dan misi serta tujuan falsafah 
madrasah sedapat mungkin dapat tercapai. 
 Untuk itulah salah satu lembaga donor yang 
bermitra dengan PSW UIN Jogjakarta dan PSW UIN 
Alauddin Makassar yang terakhir bekerjasama tahun 
2010/2011, adalah LAPIS ELOIS sebagai salah satu lembaga 
yang memiliki program untuk member bantuan pada 
madrasah ittidaiyah dan sanawiyah khususnya dikelola oleh 
swasta yang bertujuan mewujudkan peran serta 
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stackholders dalam bekerjasama yang biasa disebut 
kesetaraan gender. 
 Usaha kerjasama tiga lembaga tersebut untuk 
membantu madrasah swasta dalam tingkat MI/MTs untuk 
melakukan system manajemen pengelolaan madrasah yang 
berkesetaraan/responsive gender. Dalam hal ini bantuan 
dilakukan ada kurang lebih 51 madrasah swasta dikota 
Makassar. 
 
B. RUMUSAN MASALAH 
 Berdasar dari latar belakang masalah tersebut diatas 
maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai 
landasan untuk membahas lebih lanjut penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimanakah bentuk kerjasama antara LAPIS 
ELOIS/PSW UIN dan Lembaga Madrasah untuk 
mewujudkan madrasah responsive gender. 

2. Bagaimanakah system yang diterapkan dalam 
pengelolaan madrasah yang responsive gender. 

3. Bagaimanakah respons stackholders madrasah / 
yayasan terhadap penerapan nilai-nilai kesetaraan 
yang responsive gender. 
 

C. DEFENISI OPERASIONAL DAN RUANG LINGKUP 
PENELITIAN  

1. Sumbangsih 
Dalam kamus bahasa Indonesia artinya turut 
membantu atau menyokong baik dengan tenaga, 
pikiran maupun keuangan dan sebagainya sebagai 
tanda belaskasihan. 

2. LAPIS/ELOIS  
 LAPIS merupakan singkatan dari Learning 
Assistance Program For Islamic School merupakan 
proyek kerjasama pemerintah indonesia melalui 
departemen agama (Depag) dengan pemeriantah 
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Australia melalui AusAID yang berlangsung dari 
tahun 2006-2010. Sedangkan LOIS merupakan 
singkatan dari Equal Learning Opportunity in Islamic 
School. Sebagai sub project dari project LAPIS. 

3. Manajemen berbasis madrasah responsife gender 
 Model manajemen yang memberikan otonomi lebih 
besar kepada madrasah, memberikan fleksibilitas, 
keluwesan lebih besar kepada madrasah untuk 
mengelola sumberdaya madrasah dalam 
meningkatkan partisipasi langsung laki-laki dan 
perempuan sebagai warga madrasah (guru, murid, 
kepala madrasah, dan karyawan) serta masyarakat 
(orang tua murid masyarakat, ilmuwan dan 
pengusaha). Untuk meningkatkan mutu madrasah 
berdasarkan kebijakan dan perundang-undangan 
yang berlaku dengan mengakui adanya karakter 
kerja, kesempatan dan tugas cultural yang berbeda 
antara perempuan dan laki-laki dalam menjalankan 
tugas serta upaya untuk memberikan dukungan 
kebutuhan praktis yang diperlukan agar 
mendapatkan peran dan tanggungjawab yang 
seimbang. Dari pengertian tersebut dapat ditegaskan 
bahwa esensi manajemen berbasis madrasah 
responsive gender  adalah otonomi madrasah, 
fleksibilitas, partisipasi, dan kesetaraan serta keadilan 
gender untuk meningkatkan madrasah. 
 

D.  TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 
1. Melalui kerjasama LAPIS ELOIS member bantuan 

untuk mengadakan workshop manajemen berbasis 
madrasah yang berkesetaraan dalam bentuk 
sosialisasi serta masing-masing madrasah 
didampingi oleh kepala sekolah dan guru agar 
melalui workshop tersebut diharapkan dapat 
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memperoleh pemahaman dan wawasan bagi seluruh 
komponen stackholders tentang fungsi dan 
manfaatnya pengarus utamaan gender (PUJ) 

2. Untuk mensosialisasikan sejauh mana perlunya 
pengetahuan dan penerapan manajemen berbasis 
madrasah berkesetaraan (MBMB) dalam pengelolaan 
madrasah untuk mencapai visi dan misi tujuan serta 
penerapan ide-ide yang terkandung dalam MBMB 
untuk meningkatkan kapasitas/kemampuan para 
komunitas madrasah sehingga seluruh stackholders 
dapat diharapkan mampu memahami dan 
mengimplementasikan pelaksanaan PUG dalam 
madrasah binaannya masing-masing. 

3. Promosi pengarus utamaan gender dikuatkan dengan 
pembuatan rencana tindak lanjut dalam rangka 
peningkatan mutu madrasah melalui manajemen 
berbasis madrasah berkesetaraan. 

 
E. MANFAAT PENELITIAN 

1. Para seluruh stackholders yang terkait diharapkan 
dapat memahami konsep gender terutama kaitannya 
dengan agama dan budaya. 

2. Untuk menumbuhkan minat siswa-siswi dalam 
berkreasi sesuai dengan peran dan kemampuannya. 

3. Agar seluruh stackholders yang terkait dalam 
pengelolaan MI/MTs dapat menindak lanjuti 
rencana peningkatan mutu madrasah melalui 
prinsip-prinsip MBMB 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
1. Manajemen Berbasis Madrasah  

Merupakan pengembangan dari konsep school basic 
management yang bertujuan untuk mendesain ulang 
pengelolaan madrasah dengan memberikan keluasan 
otonomi kepala madrasah dan meningkatkan partisipasi 
masyrakat dalam upaya perbaikan kinerja madrasah yang 
mencakup: guru, siswa, komite madrasah, orang tua siswa 
dan masyarakat. 

Manajemen berbasis madrasah (MBM) mengubah 
system pengambilan keputusan dengan memindahkan 
otoritas pengambilan keputusan dan manajemen dari 
tingkat nasional pada pihak-pihak terkait dengan madrasah 
ditingkat local. 

Manajemen madrasah responsive gender memiliki 
karakter:  

a. Bersifat otonomi yang dapat diartikan sebagai 
kewenangan atau kemandirian baik laki-laki maupun 
perempuan bekerjasama dalam mengatur dan 
mengurus madrasahnya sendiri, tidak tergantung 
kepada pihak lain. Kemandirian dalam program 
madrasah dan pendanaan sebagai indicator utama 
kemandirian madrasah.  
Dengan kemandirian madrasah yang memperhatikan 
keseimbangan peran dan tanggung jawab laki-laki 
dan perempuan terus menerus diharapkan akan 
menjamin kelangsungan madrasah secara setara dan 
adil gender. 
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b. Fleksibilitas dapat diartikan sebagai keluwesan yang 
diberikan kepada madrasah untuk mengelola, 
memanfaatkan dan memberdayakan sumberdaya 
madrasah dengan mengintegrasikan kesetaaan 
gender secara optimal untuk meningkatkan mutu 
madrasah, dengan demikian madrasah akan lebih 
responsive dan lebih cepat terhadap tantangan, 
namun sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang 
berlaku. 

c. Peningkatan partisipasi adalah penciptaan 
lingkungan yang kondusif, demokratis dan 
memberikan akses dan peran tanggung jawab yang 
seimbang antara laki-laki dan perempuan sebagai 
warga madrasah (guru, murid, dan karyawan) dan 
masyarakat (orang tua, komite madrasah, tokoh 
masyarakat, usahawan atau ilmuwan dan 
sebagainya) terlibat secara langsung dalam 
penyelenggaraan pendidikan, dalam hal 
pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan 
dan evaluasi pendidikan yang diharapkan dapat 
meningkatkan mutu pendidikan/madrasah efektif. 
Partisipasi aktif akan menumbuhkembangkan rasa 
memiliki, menciptakan keterbukaan, akuntabilitas 
dan kerja tim yang kuat. 

d. Responsive gender dalam hal ini adalah manajemen 
lembaga atau organisasi, peraturan dan perundang-
undangan atau kebijakan yang mengakomodir 
kebutuhan praktis dan strategis perempuan dan laki-
laki untuk mencapai hasil yang sama atau seimbang. 

2. Manajemen madrasah responsive gender dapat dilihat 
dalam hal: 
 Menyediakan akses yang sama bagi laki-laki dan 

perempuan untuk berperan dan mendapatkan 
manfaat yang sama bagi keduanya 
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 Menghargai adanya karakter kerja, kesempatan 
dan tugas cultural yang berbeda antara perempuan 
dan laki-laki dalam menjalankan tugas kedinasan 

 Keduanya memiliki hak dan kepentingan yang 
sama dalam menempati dalam setiap posisi, 
control dan manfaat yang sama. 

1. Tugas dan fungsi madrasah untuk menerapkan MBM 
responsive gender 

Kesetaraan dan keadilan gender dapat 
diintegrasikan melalui tugas dan fungsi madrasah 
dalam menerapkan MBM yang meliputi: 
 Pengelolaan proses belajar mengajar 
 Perencanaan, evaluasi dan superfisi 
 Pengelolaan kurikulum 
 Pengelolaan ketenagaan 
 Pengelolaan fasilitas 
 Pengelolaan keuangan 
 Pelayanan siswa-siswi 
 Peran serta masyarakat 
 Pengelolaan budaya madrasah 

2. Prinsip-prinsip manajemen sekolah responsive 
gender 
Kesetaraan gender: dinyatakan dalam prioritas 

dalam misi sekolah dan dalam target kebijakan sekolah 
 Pembagian kerja 
 Struktur organisasi madrasah 
 Fasilitas gender praktis 
 Fleksibilitas kerja 
 Sumber daya manusia 
 System kerja 
 Kebijakan responsive gender 
 Inprastruktur. 
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Untuk lebih jelasnya uraian dalam penelitian ini 
dapat dilihat skema: 

SKEMA KERANGKA BERFIKIR 
Dinamika Manajemen Berbasis Madrasah 

Berkesetaraan / Responsive Gender 
DEPAG – DEPDIKNAS (KEBIJAKAN) 

 
 

                                               
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

LAPIS/ELOIS PSW UIN Yogyakarta/PSW UIN 
Alauddin 

MI / MTs Swasta Kota Makassar 

Formulasi 
Kebijakan Baru 

Telaah 
Kebijakan 

Analisis Masalah 
Gender 

 
 Formulasi 

Kebijakan 
tujuan dan 

program 
 

Analisis 
Kebijakan 

Saat Ini 

Identifikasi 
data 

terpilah 

Formulasi 
Program dan 

Kegiatan yang 
Responsif 
 

Klasifikasi bias 
netral dan 
responsive 

d 

Penetapan 
Masalah 
Gender 

 
  

Penetapan 
Kebijakan 
Strategis 

Identifikasi 
factor 

penyebab 
kesenjangan 

d 

 
 

Penyusunan 
mekanisme 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif 
dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif 
melalui survey, pengamatan, wawancara, kuesioner dan 
dokumentasi. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk 
memberikan gambaran sistematis, cermat dan akurat 
mengenai konsep dan program dinamika manajemen 
berbasis madrasah berkesetaraan/responsive gender sesuai 
modul kerja pengelolaan madrasah responsive gender 
LAPIS ELOIS kerjasama PSW UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta dan PSW UIN Alauddin Makassar tahun 2006-
2010 / 2011. Dalam berbagai konsep dan kegiatan meliputi 9 
unsur: 

1. Pengelolaan proses belajar mengajar 
2. Perencanaan, evaluasi dan supervise 
3. Pengelolaan kurikulum 
4. Pengelolaan ketenagaan 
5. Pengelolaan fasilitas 
6. Pengelolaan keuangan 
7. Pelayanan siswa-siswi 
8. Peran serta masyarakat 
9. Pengelolaan budaya madrasah. 

 
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

a. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di kotamadya Makassar 

sebagai lokasi tempat MI/MTs swasta yang menjadi mitra 
kerja LAPIS ELOIS dan PSW dalam mengelola manajemen 
berbasis madrasah kesetaraan/responsive gender. 
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b. Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 6 

bulan yaitu selama bulan Maret – Agustus 2013. Jalannya 
penelitian dilakukan secara bertahap, yaitu tahap persiapan, 
pelaksanaan, dan penyelesaian. 
 Tahap persiapan berupa kegiatan pengumpulan data 
sekunder dari madrasah MI/MTs swasta yang menjadi 
mitra kerja dalam pengelolaan MBMB serta pedoman teori 
modul dalam melaksanakan manajemen berbasis madrasah 
berkesetaraan. 
 Tahap pelaksanaan berupa penentuan subjek 
penelitian sesuai dengan criteria yang telah ditentukan dan 
melakukan wawancara mendalam dengan oknum-
oknum/kepala sekolah sebagai sampel atau stackholders 
dengan menggunakan kuesioner untuk mengetahui respon 
pengelola madrasah dan stackholders tentang dampak 
adanya MBMB. 
 

C. Populasi dan Sampel 
 Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dalam 
lokasi penelitian. Tehnik pengambilan sampel yaitu dengan 
stratified cluster sampling, yaitu menstratifikaasi primary 
sampling unit (PSU), dimulai dari melihat jumlah komponen 
seluruh MI/MTs sebagai lembaga pendidikan swasta yang 
formal. Masing-masing unit sampel tersebut akan dipilih 
dari unit sampel sebagai tahap pertama. Kemudian 
ditentukan beberapa madrasah (MI/MTS) yang menjadi unit 
sampel. 
 Mengenai jumlah sampel yang akan ditarik menjadi 
populasi dapat dilihat sesuai dengan kedekatan lokasi dari 
masing-masing madrasah. Dan sampel yang akan menjadi 
acuan analisis adalah dari sumber data yang dapat 
mencerminkan/mewakili populasi secara umum. 
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 Jumlah keseluruhan MI/MTs yang akan menjadi 
sumber data analisis 51/3 madrasah. 
 

D. Jenis dan sumber data 
Penelitian yang dilaksanakan mengunakan data 

sebagai berikut: 
a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung 

dari MI/MTs (Stackholders) melalui kuesioner dan 
wawancara 

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari 
kepala sekolah atau guru, komite, siswa-siswi, 
karyawaan dan lingkungan sekolah yang dianggap 
relevan dengan tujuan penelitian ini melalui 
dokumentasi. 

 
E. Tehnik Pengumpulan Data 

Tehnik pengumpulan data yang penulis gunakan 
dalam penelitian ini adalah: 

a. Kuesioner, yaitu suatu daftar yang berisi 
pertanyaan-pertanyaan yang disusun dengan 
pilihan jawaban yang didistribusikan kepada 
responden untuk dijawab atau diisi yang berkaitan 
dengan bermanfaat atau tidaknya teori dan praktek 
manajemen berbasis madrasah 
berkesetaraan/responsive gender. 

b. Wawancara mendalam, yaitu tehnik yang penulis 
gunakan untuk memperoleh informasi dari 
responden yang dilakukan secara mendalam guna 
melengkapi data yang belum tercover dalam 
kuesioner. 

c. FGD (Focus Group Discution) yang terdiri dari 
kelompok guru dan siswa-siswi untuk berdiskusi 
dalam menyampaikan hasil manfaat dan tidaknya 
MBMB. 
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d. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung 
dilapangan untuk mengetahui kondisi obyektif 
disekitar lokasi penelitian. 

e. Dokumentasi yaitu mendapatkan data sekunder 
dengan cara mempelajari arsip-arsip yang berupa 
perangkap administrasi pengelolaan MI/MTs yang 
berkaitan dengan judul penelitian. 

 
F. Tehnik Analisis Data 

Data yang diperoleh melalui kuesioner, wawancara, 
observasi, dan dokumentasi dianalisis secara deduktif dan 
dideskriptifkan melalui tabel sehingga akan ditemukan 
kesenjangan atau kesesuaian antara konsep dalam teks dan 
konsep dalam sosiologisnya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

Penenlitian ini merupakan hasil kerjasama antara 
LAPIS/ELOIS dengan PSW UINSuka Yogyakarta/PSW UIN 
Alauddin Makassar, dan bermitra dengan 51 MI/MTS 
Suwasta kota Makassar yang dinaungi oleh Yayasan dan 
Departemen Agama kota Makassar dan tetap dipayungi oleh 
Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan serta 
sebagai Pembina PSW UIN adalah Rektor UIN Suka 
Yogyakarta dan UIN Alauddin Makassar pada tahun ajaran 
2007-2010. 

Mitra kerja dilakukan antara proyek dan lembaga 
tersebut diatas, berusaha untuk melakukan perubahan dan 
bantuan terhadap MI/MTS Suwasta di kota Makassaragar 
terwujud sebagai Madrasah yang mampu bersaing baik 
secara local maupun global sehingga, dipandang perlu 
adanya penataan dalam mewujudkan Manajmen Berbasis 
Madrasah Berkesetaraan (MBMB). 

I. LANDASAN HUKUM  
Landasan Yuridis 
LAPIS/ELOIS sebagai mitra kerja PSW UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta dan PSW UIN Alauddin Makassar yang 
melakukan kerjasama dalam Pembinaan/Pengelolaan 
Manaemen Berbasis Maderasah Responsif 
Gender(berkesetaraan) Bagi Madrasah Ibtidaiyyah dan 
Tsanawiyah Swasta di Kota Makassar, seluruh kegitan 
dilakukan berdasarkan landasan Yuridis Indonesia, 
Utamanya Inpres No 9/2000 Tentang Pengarusutaman 
Gender dengan Konsideran Pancasila,UUD 1945,UU No 
7/1984 tentang pengesahan konvensi Penghapusan segala 
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bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan serta  UU system 
Pendidikan Nasional no.20/2003. 

UUD 1945 sebagai landasan hokum PUG; dapat 
terlihat dalam Pasal 27 (1) Segala warga Negara bersamaan 
kedudukannya di dalam hokum dan pemerintahan dan 
wajib menjunjung hokum dan pemerintahan itu dengan 
tidak ada kecualinya. 

Pasal 31 (1) Tiap-tiap warga Negara berhak 
mendapat pengajaran., demikian pula dijelaskan dalam UU 
RI No 7/1984 Bagian I Pasal 2. (d) Tidak melakukan suatu 
tindakan atau praktek diskriminasi terhadap perempuan, 
dan untuk menjamin bahwa pejabat – pejabat pemerintah 
dan lembaga-lembaga Negara akan bertindak sesuai dengan 
kewajiban tersebut. (e) Membuat peraturan-peraturan yang 
tepat untuk menghapus perlakuan diskriminasi terhadap 
perempuan oleh tiap orang, organisasi atau perusahaan. 

Bagian III Pasal 14 (d) Untuk memperoleh segala 
jenis pelatihan dan pendidikan, baik formal maupun non 
formal, termasuk yang erhubungan dengan pemberantasan 
buta huruf , fungsional, serta manfaat semua pelayanan 
masyarakat dan pelayanan penyuluhan  guna meningkatkan 
ketrampilan tehnik meeka; 

(f) Untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. 
INPRES N0. 9 TH 2000. Pengarusutamaan Gender 

dalam Pembangunan Nasional..Pertama: Melaksanakan 
Pengarusutamaan gender  guna terselenggaranya 
perencanaan,penyusunan,pelaksanaan ,pemantauan dan 
evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional 
yang berperspektif gender sesuai dengan bidang, tugas dan 
fungsi,serta kewenangan masing-masing. 

Kedua : Memperhatikan secara sungguh-sungguh 
pedoman Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan 
nasional sebagaimana terlampir dalam instruksi Presiden ini 



19 

sebagai acuan dalam melaksanakan pengarusutamaan 
gender.  

KEPMENDAGRI No. 132/2002 pedoman umum 
pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan 
daerah. 

BAB 1 Pasal 1: 
Pengarusutaan gender adalah salah satu stateggi 
pembangunan yang dilakukan untuk mencapai 
kesetaraan dan keadilan gender melalui 
pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, 
dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam 
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan efaluasi 
dari selurh kebijaka, dan program, proyek dan 
kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan 
pembnguana. 
 
Renstra Kementrian Pemberdayaan Perempuan 

Tahun 2005-2009 
Sasaran operasional di bidang pendidikan:  

- Teridentifikasinya pasal-pasal yang bias gender 
dalam peraturan perundang-undangan di bidang 
pendidikan. 

- Tersusunya usulan revisi peraturan perundang-
undangan di bidang pendidikan yang masih bias 
gender. 

- Tersusunya usulan peraturan perundang-undangn 
baru untuk meningkatkan kualitas hidup peempuan 
di bidang pendidikan. 

- Ditetapkan dan dilaksanakanya Peraturan Presiden 
Tentang penghapusan buta huruf perempuan di 
daerah. 

- Ditetapkan dan dilaksanakanya Peraturan Presiden 
Peningkaan Kesetaraan Perempuan dalam Program 
Pendidkan non Formal. 
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- Ditetapkan dan dilaksanakanya kebijakan dan 
strategi peningkatan penguasaan iptek oleh 
perempuan. 
PP NO. 7/2005: Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Tahun 2004-2009. 
Bab 27 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap 

Pendidikan Yang Berkualitas. 
o Meningkatnya taraf pendidikan penduduk 

Indonesia:  
o Meningkatnya secar nyata persentase penduduk 

yang dapat menelesaikan program wajib belajar 
pendidikan dasar Sembilan tahun. 

o Meningkatnya secara siknifikan partisipasi 
penduduk yang mengikuti pendidikan menengah 
berikut meningkatnya secara signifikan partisispsi 
penduduk yang mengikuti pendidikan tinggi yang 
antara lain diukur dengan meningkatnya APK 
jenjang pendidikan tinggi menjadi 18,00 % dengan 
jumlah mahasiswa menjadi sekitar 4,65 juta. 

o Meningkatnaya proporsi anak yang terlayani pada 
pendidkan anak usia dini. 

o Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia l5 
thn keatas menjadi 5% pada tahun 2009. 

o Meningkatnya akses orang dewasa untuk 
mendapatkan pendidikan kecakapan hidup. 

o Meningkatnya keadilan dan kesetaraan pendidikan 
antar kelompok masyarakat termaksud antara 
wilayah maju dan tertinggal, antara perkotaan dan 
pedesaan, antara antara daerah maju dan daerah 
tertinggal, antara prnduduk kaya dan penduduk 
miskin, serta penduduk laki-laki dan perempuan. 
Meningkatnya Kualitas Pendidkan Yang Ditandai 

Dengan: 
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o Tersedianya standar pendidikan Nasional serta 
pelayanan minimal untuk tingkat Kabupaten/Kota. 

o Meningkatnya proporsi pendidik pada jalur 
pendidikan formal maupun non formal yang 
memiliki kualifikasi minimu dan sertifikasi sesuai 
dengan jenjang kewenangan mengajar. 

o Meningkatnya proporsi satuan pendidikan baik negri 
maupun suwasta yang terakreditasi baik. 

o Efektifnya pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. 
o Meningkatnya anggaran pendidikan baik yang 

bersumber dari APBN maupun APBD sebagai 
prioritas Nasional yang tinggi di dukung oleh 
terwujudnya system pembiayaan yang adil, efisien, 
efektif, transparan dan akuntabel. 

o Meningkatnya peran serta masyarakat dalam 
pembanguna pendidikan. 

o Meningkantya efektifitas pelaksanaan otonomi dan 
desentralisasi pendidikan termaksud otonomi 
keilmuan. 
Sehubungan dengan adanya Pengarus utamaan 

Gender yang diimplementasikan pada pendidikan Dasar 
Islam, maka LAPIS/ELOIS berusaha untuk 
mensinergikannya dengan pemahaman Islam sebagai basis 
cultural masyarakat Indonesia khususnya di Kota Makassar 
Sulawesi-Selatan. 

Perspektif Islam yang Progressif dan kontektual 
digunakan sebagai rujukan dalam rangka mendorong 
tercapainya Keadilan dan Kesetaran Gender.Hal tersebut 
dilakukan dalam usaha mewujudkan Madrasah Sebagai 
lembaga Pendidikan yang dapat menerapkan keadilan dan 
kesetaraan dalam berbagai aspek tertama yang berkaitan 
dengan Pembinaan dalam bentuk penerapan berbagai 
system dan metode dengan memperhatikan tema-tema dan 
issu-issu antar bidang kesetaraan Gender.Adapun hal-hal 
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yang dianggap sangat urgen dalam mewujudkan keadilan 
dan kesearaan Gender terutama dalam pengelolaan 
Madrasah,maka perlunya dilakukan pehaman konsep serta 
penerapannya dalam pengelolaan yakni: 
a.  Sistim Administrasi Kurikulum 
b. Sistim Administrasi Kesiswaan. 
c. Sistim Administrasi Ketenagaan. 
d. Sistim Administrasi Keuangan. 
e. Sistim Administrasi Sarpras 
f. Sistim Kontroling dan Evaluasi. 

 
II. SISTEM PENGELOLAAN MADRASAH 

Memperhatikan beberapa konsep tersebut, maka berikut ini 
akan dijelaskan komponen-komponen sebagai berikut: 
 
a.Manajemen Kurikulum dan Program Pengajaran 

Manajemen kurikulum dan program pengajaran 
merupakan bagian dari Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). 
Manajemen kurikulum dan program pengajaran mencakup 
kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian 
kurikulum. Perencanaan dan pengembangan kurikulum 
nasional pada umumnya telah dilakukan oleh Departemen 
Pendidikan Nasional pada tingkat pusat. Karena itu level 
sekolah yang paling penting adalah bagaimana 
merealisasikan dan menyesuaikan kurikulum tersebut 
dengan kegiatan pembelajaran. Di samping itu, sekolah juga 
bertugas dan berwewenang untuk mengembangkan 
kurikulum muatan local sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat dan lingkungan setempat. 

Pengembangan kurikulum muatan local telah 
dilakukan sejak digunakannya Kurikulum 1984, khususnya 
di sekolah dasar. Pada kurikulum tersebut muatan local 
disisipkan pada berbagai bidang studi yang sesuai. Muatan 
local lebih diintensifkan lagi pelaksanaannya dalam 
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kurikulum 1994. Dalam kurikulum 1994, muatan local tidak 
lagi disisipkan pada setiap bidang studi, tetapi 
menggunakan pendekatan monolitik berupa bidang studi 
baik bidang studi wajib maupun pilihan.  

Untuk menjamin efektivitas pengembangan 
kurikulum dan program pengajaran dalam MBS, kepala 
sekolah sebagai pengelola program pengajaran bersama 
dengan guru-guru harus menjabarkan isi kurikulum secara 
lebih rinci dan operasional ke dalam program tahunan, catur 
wulan dan bulanan. Berikut diperinci beberapa prinsip yang 
harus diperhatikan. 

• Tujuan yang hendak dicapai harus jelas, makin 
operasional tujuan, makin mudah terlihat dan makin 
tepat program-program yang dikembangkan untuk 
mencapai tujuan. 

• Program itu harus sederhana dan fleksibel. 
• Program-program yang harus disusun dan 

dikembangkan harus sesuai dengan tujuan yang telah 
ditetapkan. 

• Harus ada koordinasi antarkomponen pelaksana 
program sekolah. 
 

b.Manajemen Tenaga Kependidikan 
Keberhasilan MBS sangat ditentukan oleh 

keberhasilan pimpinannya dalam mengelola tenaga 
kependidikan yang tersedia di sekolah. Dalam hal ini, 
peningkatan produktivitas dan prestasi kerja dapat 
dilakukan dengan meningkatkan perilaku manusia di 
tempat kerja melalui aplikasi konsep dan teknik manajemen 
personalia modern. 

Manajemen tenaga kependidikan atau manajemen 
personalia pendidikanbertujuan untuk mendayagunkan 
tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk 
mencapai hasil yang optimal namun tetap dalam kondisi 
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yang menyenangkan. Sehubungan dengan itu fungsi 
personalia yang harus dilaksanakan adalah menarik, 
mengembangkan, menggaji dan memotivasi personil guna 
mencapai tujuan system. 

Pengadaan pegawai meupakan kegiatan untuk 
memenuhi kebutuhan pegawai pada suatu lembaga, baik 
jumlah maupun kualitasnya. Untuk mendapatkan pegawai 
yang sesuai dengan kebutuhan, dilakukan rekruitmen, yaitu 
usaha untuk mencari dan mendapatkan calon-calon pegawai 
yang memenuhi syarat sebanyak mungkin, untuk kemudian 
dipilih calon yang terbaik.  

Organisasi senantiasa menginginkan agar 
personilnya melaksanakan tugas-tugas secara optimal dan 
menyumbangkan segenap kemampuannya untuk 
kepentingan organisasi, serta bekerja lebih baik dari hari ke 
hari. Di samping itu, pegawai sendiri sebagai manusia juga 
membutuhkan peningkatan dan perbaikan pada dirinya 
termasuk dalam tugasnya. Sehubungan dengan itu, fungsi 
pembinaan dan pengembangan pegawai merupakan fungsi 
pengelolan personil yang mutlak perlu, untuk memperbaiki, 
menjaga dan meningkatkan kinerja pegawai. Kegiatan ini 
dapat dilakukan dengan cara on the job training dan in  
service training. Kegiatan pembinaan dan pengembangan ini 
tidak hanya  menyangkut aspek kemampuan, tetapi 
menyangkut karier pegawai. 

Pemberhentian atas permohonan pegawai sendiri, 
misalnya karena pindah lapangna kerja yang bertujuan 
memperbaiki nasib. Pemberhentian oleh dinas atau 
pemerintah bisa dilakukan dengan beberapa alas an berikut: 

• Pegawai yang bersangkutan tidak cakap dan tidak 
memiliki kemampuan. 

• Perampingan organisasi. 
• Peremajaan, biasanya pegawai yang telah berusia 50 

tahun  ke atas berhak pension. 
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• Tidak sehat jasmani. 
• Melakukan pelanggaran tindak pidana. 
• Melanggar janji pegawai negeri sipil. 

Untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang 
dikemukakan terdahulu, diperlukan penilaian pegawai 
secara objektif dan akurat. 

Tugas kepala sekolah dalam kaitannya dengan 
manajemen tenaga kependidikan bukanlah pekerjaan yang 
mudah karena tidak hanya mengusahakan tercapainya 
tujuan sekolah, tetapi juga tujuan tenaga kependidikan(guru 
dan pegawai) secara pribadi. Karena itu, kepala sekolah 
dituntut untuk mengerjakan instrument pengelolaan tenaga 
kependidikan seperti daftar absensi dan kondite pegawai 
membantu kelancaran MBS di sekolah yang dipimpinannya. 

 
c. Manajemen Kesiswaan 

Manajemen kesiswaan (peserta didik) merupakan 
salah satu bidang operasional MBS. Manajemen kesiswaan 
adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang 
berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai 
dengan keluarnya peserta didik tersebut dari sekolah.  

Manajemen kesiswaan bertujuan untuk mengatur 
berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan 
pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancer, tertib dan 
teratur. 

Berdasarkan tujuan manajemen kesiswaan, Sutisna 
(1985) menjabarkan tanggung jawab kepala sekolah dalam 
mengelola bidang kesiswaan berkaitan dengan hal-hal 
berikut: 

1. Kehadiran murid di sekolah dan masalah-
masalah yang berhubungan dengan itu; 

2. Penerimaan orientasi, klasifikasi, dan 
penunjukkan murid kelas. 

3. Evaluasi dan pelaporan kemajuan belajar; 
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4. Program supervise bagi murid yang mempunyai 
kelainan; 

5. Pengendalian disiplin murid; 
6. Program bimbingan dan penyuluhan; 
7. Penyesuaian pribadi, sosial dan emosional. 
Tujuan pendidikan tidak hanya untuk 

mengembangkan pengetahuan anak, tetapi juga sikap 
kepribadian, serta aspek sosial emosional, di samping 
keterampilan-keterampilan lain. Sekolah tidak hanya 
bertanggung jawab memberikan berbagai ilmu 
pengetahuan, tetapi member bimbingan dan bantuan 
terhadap anak-anak yang dapat tumbuh dan berkembang 
secara optimal sesuai dengan data yang lengkap tentang 
peserta didik. Untuk itu, sekolah perlu dilakukan pencatatan 
dan ketatalakasanaan kesiswaan, dalam bentuk buku induk, 
buku mutasi dan sebagainya. 

 
d. Manajemen Keuangan dan Pembiayaan 

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu 
sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas 
dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih 
terasa lagi dalam implementasi MBS, yang menuntut 
kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan 
dan mngevaluasi serta mempertanggungjawabkan 
pengelolan dana serta transparan kepada masyarakat dan 
pemerintah. 

Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan 
pembiayaan merupakan potensi yang sangat menetukan dan 
merupakan  bagian yang tak terpisahkan dalam kajian 
manajemen pendidikan. 

Komponen utama manjemen keuangan meliputi: 
a. Prosedur anggaran 
b. Prosedur akuntansi  
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c. Pembelajaran, pergudangan dan prosedur 
pendistribusian  

d. Prosedur investasi 
e. Prosedur pemeriksaan 
Pemikiran tentang dana pendidikan, paling tidak dapat 

difokuskan pada dana langsung, tidak langsun dan sumber-
sumber dana. Dana tak langsung sering juga dipandang 
sebagai biaya pendidikan yang tidak dapat dilihat secara 
nyata yang dapat dibedakan menjadi : 

a. Biaya yang seolah-olah hilang karena siswa 
bersekolah 

b. Nilai pengecualian pajak seperti yang umumnya 
dikenakan pada organisasi non profit (termasuk 
lembaga pendidikan) 

c. Imputed cost depresi dan bunga dengan biaya-
biaya gedung. 
 

 Klasifikasi Dana Pendidikan 
Dalam kaitannya dengan pendidikan, Thomas (1985) 

memngungkapkan adanya dana langsung dan dana tidak 
langsung, serta dana masyarakat dan dana pribadi. 

1. Dana langsung dan Tidak Langsung 
Dana lansung adalah dana yang langsung digunakan 

untuk operasional sekolah dan langsung dikeluarkan untuk 
kepentingan pelaksanaan proses belajar-mengajar, terdiri 
atas dana pembangunan dan dana rutin. 

Dana tidak langsung adalah dana berupa 
keuntungan yang hilang dalam bentuk kesempatan yang 
hilang yang dikorbankan oleh peserta didik selama 
mengikuti kegiatan belajar-mengajar. Dana tidak langsung 
juga menyangkut dana yang menyangkut siswa untuk dapat 
hadir di sekolah. 

2. Dana Masyarakat dan Dana Pribadi 
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Dana masyarakat adalah dana yang dikeluarkan 
masyarakat untuk kepentingan pendidikan baik yang 
dikeluarkan secara langsung berupa uang sekola, uang buku 
dan dana lainnya. 

Dana pribadi ialah dana langsung yang dikeluarkan 
dalam bentuk uang sekolah, uang kuliah dan hidup setiap 
siswa. 

Sumber keuangan dan pembiayaan pada suatu 
sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 
tiga sumber utama yaitu: 

 Pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah ataupun 
kedua-duanya. 

 Orang tua atau peserta didik. 
 Masyarakat, baik mengikat maupun tidak 

mengikat.  
Contoh Manual rencana kegiatan dan anggaran 

Madrasah manajemen berbasis madrasah berkesetaraan 
Rekapitulasi Rencana Anggaran dan Kegiatan Madrasah 
Tahun pelajaran : 
Madrasah: 
Kecamatan: 
Kota/kabupaten: 
Provinsi: 
 

Sumber Pendanaan Pembiayaan 
N
o  

Uraian  Jumlah  N
o 

Uraian  Jumlah  

1 Saldo tahun 
sebelumnya 

 1 Belanja 
pendidikan 

 

2 BOS  2 Belanja 
pegawai 

 

3 Iuran 
pendidikan 

 3 Belanja habis 
pakai 
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4 DPP  4 Belanja 
inventaris 

 

5 Amal jum’at  5 Belanja 
perawatan 

 

6 Jasa Giro  6 Belanja jalanan 
dinas 

 

7 Infaq Guru 
– karyawan 

 7 Belanja daya 
dan jasa 

 

8 Zakat Maal  8 Belanja Lain-
lain 

 

9 Tasyakuran 
Kenaikan 
Kelas 

    

10 Usaha 
Finansial 

    

11 DIPA     
Toal Dana  Total Biaya  

 
Rencana Biaya Kegiatan 
Madrasah Ibtidaiyah…… 
Tahun Pelajaran…… 

No Nama 
Kegiatan 

Uraian 
Kegiatan Satuan Harga 

satuan Volume jumlah 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

        



30 

 
 
 

       

 
 

  Total     

 
Rencana Anggaran dan Kegiatan Madrasah Berkesetaraan 
Madrasah Ibtidaiyah…… 
Tahun Pelajaran…… 

No Nama 
Kegiatan 

Uraian 
Kegiatan Satuan Harga 

satuan Volume jumlah 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

  Total     

 
Komite Madrasah,   .......,..............200. 
 
 
...............................   ............................ 
     NIP.  
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e. Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan 
Manajemen sarana dan prasarana pendidikan 

bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana 
pendidikan agar dapat kontribusi secara optimal dan berarti 
pada jalannya proses pendidikan.  

Manajemen sarana dan prasarana yang baik 
diharapkan dapat menciptakan sekolah yang bersih, rapi, 
indah sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan 
baik bagi guru maupun murid untuk berada di sekolah. Di 
samping itu juga diharapkan tersedianya fasilitas belajar 
yang memadai dapat dimanfaatkan secara optimal untuk 
kepentingan proses pendidikan baik oleh guru maupun 
murid sebagai pelajar. 
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BAB V 
KONSTRUKSI GENDER 

 
Laki-laki dan perempuan semua kalangan 

memahami berbeda, namun perbedaan tersebut tidak sama 
kadarnya.ada yangbersifat menetap dan ada yang bersifat 
relative, adapun yang dipahami sebagai perbedaan yang tak 
dapat berubah yakni yang terdapat pada alat dan fungsi 
pada jenis kelamin, perbedaan tersebut biasa juga disebut 
dengan perbedaan alat atau fungsi yang bersifat Qudrati 
(penciptaan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk masing-
masing jenis kelamin).Perbedaan ini bersifat universal yang 
tidak dapat dipertukarkan baik tempat,bentuk serta 
fungsinya. Dimanapun dan kapanpun seumur hidup sampai 
akhirat, sehingga kondisi dan peran ini sangat erat 
kaitannya dngan aspek-aspek yang sifatnya biologis. 

Seluruh aspek yang berkaitan dengan Biologis dapat 
diklasifikasi kedalam dua aspek yakni: (a) .Aspek Biologi 
Primer . adalah alat kelamin yang khas pada laki-laki yang 
dapat meneluarkan sperma serta alat kelamin perempuan 
yang khas dan fungsi Rahim untuk mengandung janin 
(b).Aspek Biologi Sekunder bagi laki-laki adalah 
jakun,kumis serta bentuk tubuh dn otot yang lebih kuat dan 
besar, sedang bagi  perempuan adalah bentuk payudara, 
kulit yang lebih halus dan bentuk bodi yang relative lebih 
kecil, Kondisi dan bentuk  kesemuanya inilah yang dikelal 
dengan istilah "Identitas Jenis Kelamin" 
 Adanya perbedaan Biologis, baik primer maupun 
sekunder,serta perbedaan laki-laki dan perempuan yang 
sifatnya dapat berubah, kontekstual dan kondisional. 
Adapun yang dimaksud dengan perbedaan relative adalah 
umumnya terkait dengan sifat, peran serta kondidi sosial 
yang dipandang pantas untuk kedua jenis kelamin baik laki-
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laki maupun prempuan missal kaitannya dengan lapangan 
kerja baik domestic maupun public. 

Wilayah kerja lki-laki maupun perempuan yang 
sudah mengakar dan membudaya bagi setiap lingkup 
masyarakat terdapat perbedaan nilai sesuai situasi dan 
kondisi setempat , yang terkadang disatu tempat adalah 
biasa saja namun ditempat lain dipandang tabu atau 
pemali/ketulahan dan sebagainya. Sehingga disebut 
perbedaan relative. 
 Hal tersebut dapat dipahami bahwa intinya adalah 
sifat, peran dan posisi tersebut dapat ditemukan pada diri 
laki-laki dan perempuan, misalnya sifat halus dan 
kepedulian sebenarnya bukan hanya watak dan kerakter 
perempuan semata melainkan ada juga kaum lelaki seperti 
itu, hanya saja lebih umum dimiliki oleh perempuan dalam 
pengamatan sementara, demikian pula sifat-sifat yang lain 
seperti tegas agresif dan sebagainya bukan hanya watak dan 
sifat lelaki semata melainkan ada juga kaum perempuan 
seperti demikian. Perbedaan relative dan kondisi seperti 
tersebut dinamai"Identitas Gender". 

 
Pada dasarnya perbedaan jenis kelamin dan gender 

dapat diklasifikasikan 
JENIS KELAMIN GENDER 

Perbedaan biologis laki-
laki dan perempuan, 
fungsi dan 
reproduksinya. 

Perbedaan sifat, peran, 
posisi, dan tanggung 
jawab laki-laki dan 
perempuan sebagai 
hasil konstruksi sosial. 

Ciptaan tuhan, bersifat 
kodrati, tidak dapat 
dirubah fungsinya, tidak 
dapat dipertukarkan dan 
berlaku sepanjang zaman. 

Buatan manusia, 
Bersifat sosial 
Dapat berubah 
Dapat dilakukan laki-
laki dan perempuan 
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sesuai dengan 
kebutuhan, 
kesempatan dan 
komitmen. 

Perempuan : menstruasi, 
hamil dan melahirkan 
serta menyusui 
Laki-laki: membuahi 
(spermatozoa)  
 

Tergantung waktu dan 
kepatutan budaya 
setempat. 

 
A. Pengenalan Terhadap Gender 

Gender merupakan sifat, peran posisi atau status 
laki-laki dan perempuan yang dientuk oleh masyarakat 
tertentu dan dalam kurung waktu tertentu. Hal tersebut 
berbeda dengan jenis kelamin yang bersifat kodrati. Laki- 
laki dan perempuan memang berbeda tetapi perbedaan 
tersebut tidak sama kadarnya.  

Jenis kelamin adalah perbedaan biologis dan kodrati 
laki-laki dan perempuan baik dari ciri-ciri fisik primer, 
organ dan fungsi reproduksinya maupun cirri-ciri sekunder 
sedangkan gender adalah perbedaan sifat, peran dan posisi 
sosial baik laki-laki maupun perempuan sebagai hasil 
konstruksi budaya dalam kehidupan keluarga dan 
masyarakat, identitas jenis kelamin sering kali dikaitkan 
denga keadaan alamiah laki-laki dan perempuan sedangkan 
identitas gender adalah kondisi menjadi laki-laki dan 
perempuan dalam kultur tertentu.  

Dalam memahami konteks bahasa Indonesia 
rupanya tidak terdapat istilah yang variatif untuk menyebut 
perbedaan antara jenis kelamin dan gender. Hal tersebut 
masih menjadi perdebatan karena ada ya ng memahami 
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bahwa istilah laki-laki dan perempuan berasal dari bahasa 
melayu sedangkan istilah pria dan wanita berasal dari 
bahasa jawa sedangkan dalam bahasa inggris jenis kelamin 
disebut male and famile sedangkan identitas gender adalah 
men and women, dalam bahasa arab jenis kelamin disebut 
assakar wal unsa dan identitas gender disebut ar-rajul dan 
an- nisa, yang bentuk sifat musakkar dan muannas. 

Adanya perbedaan identitas jenis kelamin dan 
identitas gender dalam masyarakat maka kenyataannya baik 
sifat, peran, posisi, maupun tanggung jawab dapat 
ditemukan secara lintas kategori antara laki-laki dan 
perenpuan. Bukan merupakan hal yang berlebihan jika pada 
saat sekarang ini banyak kaum perempuan yang menjadi 
tulang punggung keluarga dan berkiprah diberbagai profesi 
serta jenis-jenis pekerjaan demikian pula sebaliknya makin 
banyak kaum laki-laki yang terlibat dalam urusan domestic 
karena profesi dan bakatnya. Sampai saat ini masih 
ditemukan kecenderungan pembakuan pembagian peran 
dan tanggung jawab seperti diatas. Namun sering kali 
menimbulkan masalah karena cenderung menimbulkan 
stigmatisasi dari pada menghargai dan menguatkan peran-
peran tersebut. Tugas domestic seperti pekerjaan rumah dan 
merawat anak yang diyakini sebagai kodrat perempuan 
sekarang sudah banyak dilakukan oleh laki-laki baik 
diperkotaan maupun perdesaan. Namun, semuanya terjadi 
karena perubahan yang dipengaruhi oleh perubahan 
sosiokultural, politik, ekonomi, pendidikan dan 
perkembangan teknologi. Pembagian dan pembakuan 
gender pada dasarnya tidak menjadi selama tidak 
menimbulkan ketidakadilan. Dalam banyak kajian yang 
ditemukan terbukti bahwa pembakuan peran dan 
pandangan yang bias gender umumnya bersumber dari 
budaya patriarki dan matriarki berpotensi menimbulkan 
ketidakadilan baik pada perempuan maupun pada laki-laki 
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karena budaya patriarki cenderung mengutamakan laki-laki 
melebihi perempuan. Sebaliknya budaya matriarki lebih 
mengunggulkan perempuan sehingga keduanya berpotensi 
menimbukalkan ketidakadilan gender. 

Unsur-unsur budaya yang bias patriarki dan 
matriarki sudah semakin tidak  relevan jika diperhadapkan 
dengan situasi modern yang egaliter, demokratis, dan 
berkeadilan. Budaya egaliter dan demokratis dapat member 
penghargaan pada seseorang sesuai dengan kemampuan 
dan  jasanya yang biasa disebut (meritocrasy) bukan 
berdasarkan jenis kelamin atau gender.  

Adapun budaya yang berkeadilan, para pihak yang 
rentang dan mengalami diskriminasi dalam mendapatkan 
hak-hak dasarnya, maka ia mendapat perlakuan khusus. 
Hak-hak dasar ini berupa : ekonomi, pendidikan, kesehatan, 
politik, pangan, serta ekspresi kebudaayaan lainnya. 
Namun, perlakuan khusus diberikan dalam kurung waktu 
tertentu sampai laki-laki dan perempuan mencapai posisi 
yang setara untuk berpartisipasi dalam kehidupan 
masyarakat. 

Sejalan dengan perubahan sosial, pendidikan, 
ekonomi, dan politik serta perkembangan teknologi maka 
terlihat peran-peran sosial berubah secara drastis bila 
dibandingkan dengan norma yang terkait dengan gender. 

Norma tersebut tidak mudah disesuaikan karena 
terkait dengan keyakinan masyarakat. Kesenjangan antara 
norma dan peren gender kontenporer sering kali 
menimbulkan bias gender. Laki-laki dan perempuan dapat 
memiliki akses yang sama dalam dunia public, namun 
demikian terlihat masih banyaknya perempuan yang 
mengalami hambatan dalam memperoleh akses dan 
partisipasi yang sama dengan laki-laki. Hal ini terjadi 
disebabkan masih kuatnya norma masyarakat yang 
beranggapan bahwa tugas primer perempuan adalah 
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sebagai pengelolah rumah tangga atau ibu yang baik adalah 
harus lebih banyak berperan serta dalam pembianaan 
keluarga dalam rumah tangga. 

Namun disisi lain terdapat pandangan masyarakat 
dan dunia kerja masih belum menghargai tugas-tugas 
kerumah tanggaan sehingga banyak menjadi hambatan bagi 
perempuan untuk berkarir. 

 
B. Gender Dalam masalah Sosial 

Manusia sebagai individu dan anggota masyarakat 
secara budaya dapat menempati posisi sebagai pemilik 
norma dan perilaku. Karena manusia memiliki norma yang 
menjadi tata nilai dapat dikonstruksikan oleh suatu 
masyarakat yang mengikat perilaku, sementara perilaku 
merupakan perbuatan dan peran yang ditampilakan baik 
laki-laki maupun perempuan dalam pola adaptasi dengan 
lingkungan sosialnya. Sehingga norma yang terkait denga 
gender merupakan tata nilai yang mengikat bagaimana 
menjadi laki-lagi dan perempuan. Perilaku gender adalah 
perbuatan atau peran-peran yang dilakukan oleh laki-laki 
dan perempuan dalam proses adaptasi sosial. 

Biasanya norma budaya seringkali ditentukan oleh 
kadar nilai terhadap eksistensi laki-laki dan perempuan. 
Budaya yang menganggap laki-laki lebih utama dari 
perempuan disebut dengan budaya patrilinial atau patriarki, 
sedangkan budaya yang lebih mengunggulkan perempuan 
daripada laki-laki disebut budaya matriliniar atau matriarki. 

Adapun pandangan partiarki yang memandang 
bahwa garis keturunan dan kedudukan sosial bersumber 
dari laki-laki, misalnya suku batak dan bugis. Sebaliknya 
dalam budaya matrilinial garis keturunan dan posisi sosial 
ditentukan oleh garis ibu seperti pada budaya Minagkabau, 
sehingga warisan diperuntukkan masing-masing sesuai 
dengan garis posisi sosialnya. 
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Kedua budaya tersebut baik patriakhi maupun 
matriarkhi di zaman modern ini sudah kurang tepat baik 
bagi laki-laki maupun perempuan karena dapat 
menimbulkan bias gender yang berpeluang meminggirkan 
salah satu jenis kelamin dalam mendapatkan akses dan 
manfaat. 

Realitas kehidupan dewasa ini menunjukkan bahwa 
masyarakat modern menuju pada tata kehidupan yang 
harus berkeadilan. Setiap manusia memiliki hak yang setara 
dalam mendapatkan akses dan kesempatan untuk 
memperoleh manfaat dari pembangunan dan kehidupan 
yang berkemajuan dan berperadaban sebagaimana yang 
terlihat dalam undang-undang dasar 1945 bahwa "Negara 
menjamin dan melindungi segenap warga Negara serta 
meningkatkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia". Oleh karena itu perbedaan 
agama, etnis, jenis kelamin dan gender, kelas sosial serta 
kemampuan fisik yang berbeda bukanlah menjadi 
penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan hak yang 
sama (hak hidup, kesehatan, pendidikan, pangan, politik 
dan ekspresi sosial budaya lainnya). 

Sesuai perputaran zaman terlihat adanya 
peningkatan partisipasi laki-laki dan perempuan dalam 
kehidupan sosial. Namun demikian, secara kuantitatif dan 
kualitatif, akses dan partisipasi laki-laki pada dunia politik 
masih lebih besar. Meskipun Indonesia pernah memiliki 
presiden perempuan serta beberapa menteri namun belum 
menggambarkan akses dan partisipasi yang setara. Di 
bidang politik Indonesia masih belum dapat mencapai kuota 
30% yang ditetapkan bersama oleh PBB. 
Madrasah Sehat Dan Responsif Gender 

Dari segi kesehatan, menurut catatan departemen 
kesehatan 2005 perempuan masih menjadi pihak yang 
rentang terhadap kematian dan masalah kesehatan 
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reproduksi dibandingkan dengan laki-laki. Terdapat 315 
kematian ibu dari 100.000 kelahiran dan banyak perempuan 
mengalami mengalami masalah reproduksi seperti infeksi 
dan peradangan semata-mata karena menjalankan fungsi 
biologisnya. Sementara problem kesehatan bagi laki-laki 
didominasi oleh penyakit-penyakit degenerative yang 
disebabkan oleh pola hidup dan pola makan yang tidak 
sehat. Selain itu, kekerasan fisik, psikis dan seksual masih 
banyak menimpa perempuan dibanding dengan laki-laki. 
 Pengertian madrasah sehat dan responsif gender 

Madrasah sehat dan responsif gender dapat diartikan 
bahwa seluruh warga madrasah tumbuh berkembang 
normal sesuai usia mereka dan terhindar dari berbagai 
macam penyakit. 

 
 Ciri-ciri madrasah sehat dan responsif gender 

Ciri-ciri madrasah sehat dan responsif gender adalah 
sebagai berikut: 

- Tumbuh kembang normal 
- Terhindar dari berbagai penyakit 
- Sanitasi memadai 
- Terhindar dari polusi 
- Madrasah terjaga kebersihannya 
- Rasio lahan dengan jumlah warga madrasah 

memadai 
- Terhindar dari bahaya rokok dan narkoba. 
- Kebutuhan air bersih tercukupi 
- Cahaya dan penerangan di dalam dan atau di luar 

ruangan memadai 
- Madrasah tidak menggunakan bahan kimia untuk 

konsumsi siswa-siswi  
- Konstruksi bangunan aman bagi siswa dan warga 

madrasah  
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- Bangunan memperhatikan kebutuhan warga yang 
memiliki kebutuhan yang khusus 

- Rasio MCK memadai dengan memperhatikan 
keseimbngan gender. 
 

 Contoh tujuan madrasah sehat dan responsif 
gender aspek fisik 

Pada tahun 2014: 
1. Madrasah memiliki lingkungan yang bersih, rindang, 

nyaman, aman, ramah lingkungan, terhindar polusi, 
cukup air bersih serta sanitasi memadai dengan 
memperhatikan keseimbangan gender. 

2. Warga madrasah terhindar dari bahaya rokok dan 
narkoba. 

3. Siswa-siswi tumbuh berkembang normal dan 
terhindar dari berbagai penyakit. 
 

 Contoh sasaran dari tujuan pertama madrasah sehat 
dan responsif gender 

- Pada tahun 2010 madarasah memiliki lingkungan yang 
bersih dan terbebas dari pemakaian bahan kimia. 

- Pada tahun 2011 madrasah memiliki sumber air yang 
bersih yang mencukupi untuk 50% warga madrasah. 

 
 Contoh program dari sasaran 2010 

- Pengadaan sarana hidup bersih bagi warga madarasah 
sehat responsive gender 

- Penciptaan kantin sehat di madrasah 
 
 Contoh kegiatan dari program pertama 

- Pemasangan poster manfaat hidup bersih 
- Pembangunan tempat cuci tangan di setiap sudut 

halaman 
- Penyediaan tempat sampah yang mencukupi  
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- Penyediaan alat-alat kebersihan 
 
Pengertian, Visi dan Misi UKS 
 Pengertian 

UKS adalah segala usaha untuk memfasilitasi 
pertumbuhan dan perkembangan kesehatan fisik mental dan 
sosial secara berkesetaraan siswa-siswi usia sekolah. 
 Visi UKS 

Visi UKS adalah terwujudnya madrasah aman, sehat 
dan berwawasan lingkungan secara berkesetaraan. 
Indikator visi 
Sehat: siswa siswi tumbuh kembang sesuai usia 
Aman: bebas kekerasan (fisik dan mental) dan bebas 
narkoba 
Berwawasan Lingkungan: bersih, rindang, bebas polusi, 
cukup air bersih dan sanitasi memadai. 
 

Madrasah sebagai lembaga pendidikan memiliki fungsi 
sebagai pusat pembaharuan dan pembangunan sosial 
budaya masyarakat. Budaya sehat merupakan orientasi 
penting dalam suatu lembaga pendidikan di masa depan. 
Dalam upaya pembentukan budaya sehat itulah, madrasah 
perlu berupaya mewujudkan madrasah sehat baik secara 
fisik, mental dan sosial. Bagian ini membahas konsep sehat 
secara sosial, penyusunan tujuan, sasaran, program dan 
kegiatan untuk mewujudkan madrasah sehat secara sosial. 

 
Definsi Sehat Secara Sosial  

Sehat secara sosial adalah orientasi atau perilaku 
yang memperhatikan minat, keinginan, dan kebutuhan 
oramg lain tanpa disriminatif. 
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Ciri-Ciri Madrasah Sehat Responsif Gender dari Aspek 
Sosial 
a. Madrasah memiliki iklim sosial yang menjadi 

teladan/model pembinaan kesehatan sosial (saling 
menghargai kebutuhan orang lain) 

b. Madrasah memiliki program untuk membina kesehatan 
sosial siswa-siswi untuk mengembangkan kesehatan 
sosial. 

c. Siswa-siswi memiliki kesehatan sosial secara memadai 
d. Warga madrasah terbebas dari kekerasan fisik dan non 

fisik 
e. Warga madrasah berpartisipasi aktif menciptakan 

lingkungan sehat 
f. Warga madrasah berpartisipasi aktif mencegah dan 

menanggulangi hal yang membahayakan kesehatan 
g. Warga madrasah memiliki kepedulian terhadap orang 

lain 
h. Warga madrasah berperilaku aktif menyosialisasikan 

kebiasaan yang merugikan kesehatan diri sendri maupun 
orang lain 

i. Tercipata suasana hubungan kekeluargaan yang akrab 
dan erat antarsesama warga madrasah 

 
Visi: Terwujudnya Madrasah sehat, Inovatif, Berkualitas 
dan Berkesetaraan 
Misi: Mewujudkan lingkungan madrasah sehat fisik, mental 
dan sosial 
 
Contoh 1 
 Tujuan : pada tahun 2014 semua warga madrasah 

terbebas dari perilaku kekerasan baik secara fisik 
maupun non fisik. 
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 Sasaran: pada tahun 2010, 20% siswa-siswi terbebas 
dari semua perilaku kekerasan secara fisik maupun 
non fisik. 

 Program: sosialisasi lingkungan madrasah bebas 
kekerasan fisik dan non fisik bagi warga madrasah. 

 Kegiatan: lomba karya ilmiah bagi guru 
 
Contoh 2 

 Tujuan: pada tahun 2014 semua warga madrasah 
berpartisipasi aktif mencegah/menanggulangi 
masalah kesehatan 

 Sasaran: pada tahun 2010, 25% warga madrasah 
berpartisipasi aktif mencegah/menanggulangi 
masalah kesehatan 

 Program: gerakan peduli kesehatan untuk semua 
 Kegiatan: pembuatan poster menghimbau warga 

madrasah tidak membahayakan kesehatan orang 
lain. 

 
Contoh 3 
 Tujuan: pada tahun 2014, 50% siswa-siswi 

berpartisipasi aktif dalam organisasi kesehatan di 
Madrasah 

 Sasaran: pada tahun 2010, 20% siswa-siswi 
berpartisipasi aktif dalam organisasi kesehatan di 
Madrasah 

 Program: promosi menjadi sukarelawan dalam 
bidang kesehatan 

 Kegiatan: pelatihan dokter kecil dan pelatihan Palang 
Merah Remaja 

 
Konsep Madrasah Sehat Responsif Gender Aspek 
Mental(MSRG)  
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 Madrasah yang warganya baik laki-laki maupun 
perempuan yang memiliki aspek kolektif yang terdiri 
atas intelektual /pikiran dan kesadaran untuk hidup 
sehat 

 Madrasah yang warganya baik laki-laki maupun 
perempuan memiliki perasaan sehat dan bahagia, 
kemampuan mengatasi tantangan hidup 

 Madrasah yang warganya baik laki-laki maupun 
perempuan secara kognitif dan emosional dapat 
memnuhi kebutuhan hidup kesehariannya. 

 
Ciri-Ciri MSRG 
Warga madrasah laki-laki maupun perempuan memiliki: 
 Kesehatan pikiran 
 Kesehatan spiritual 
 Kesehatan emosional 

 
Strategi mempertahankan MSRG Sehat Mental 
Warga madrasah laki-laki maupun perempuan : 
 Membiasakan berpikir positif baik terhadap dirinya, 

orang lain, atau peristiwa hidup 
 Memiliki kesadaran bahwa setiap perilaku adalah 

sadar berdasarkan pengetahuan 
 Memiliki kesadaran bahwa kenikmatan itu tidak 

selalu diperoleh dengan cara yang menyenangkan 
 Memiliki pengetahuan yang memadai dan kesadaran 

yang yang baik 
 Memiliki ketaqwaan, kejujuran, kecermatan dan 

kesabaran 
 

Madrasah sehat responsive gender perlu diwujudkan 
dalam konteks pendidikan di masa depan. Evaluasi dan 
monitoring menjadi bagian penting dalam semua program. 
Demikian juga upaya mewujudkan madrasah sehat 
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responsive gender, perlu diikuti dengan monitoring dan 
evaluasi. Tanpa evaluasi dan monitoring kita tidak pernah 
tahu apa yang sudah dicapai. 

 
Monitoring dan Evaluasi  

Monitoring merupakan kegiatan pemantauan 
terhadap pelaksanaan program dengan berbagai cara agar 
pelaksanaan tidak menyimpang dari yang direncanakan dan 
dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi dalam 
pelaksanaan. Monitoring ditujukan untuk melihat sejauh 
mana progres yang telah dicapai dalam pelaksanaan 
kurikulum, apa kendalanya dan factor apa sajakah yang 
mempengaruhinya. 

Selanjutnya konsep monitoring merupakan suatu 
kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi atau memantau 
proses/ perkembangan pelaksanaan program madrasah. 
Focus monitoring adalah untuk mendapatkan informasi 
mengenai pelaksanaan program madrasah, bukan pada 
hasilnya. Lebih spesifiknya, focus monitoring adalah pada 
komponen proses pelaksanaan program, baik yang 
menyangkut proses pengambilan keputusan, pengelolan 
kelembagaan, pengelolaan program maupun pengelolaan 
proses belajar dan mengajar. 

Evaluasi merupakan suatu proses sistematis dalam 
mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan 
data dan informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan 
pelaksanaan program madrasah dengan criteria tertentu 
untuk keperluan pembuatan keputusan. Informasi hasil 
evaluasi dibandingkan dengan sasaran yang ditetapkan 
pada program. Apabila hasilnya sesuai dengan sasaran yang 
ditetapkan, berarti program tersebut efektif. Jika sebaliknya, 
maka program tersebut dianggap tidak efektif. 

Tujuan monitoring sebagai berikut: 
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 Memantau untuk menetukan sejauh mana 
perkembangan yang telah dicapai dalam 
pelaksanaan suatu program 

 Menemukan pelajaran yang baik maupun yang 
masih perlu ditingkatkan. 

 Monitoring dilakukan untuk tujuan supervise, yaitu 
mengetahui apakah program madrasah berjalan 
sebagaimana yang direncanakan, apa hambatan yang 
terjadi dan bagaimana cara mengatasi masalah 
tersebut. 

 Monitoring menekankan pada pemantauan proses 
pelaksanaan program dan sedapat mungkin 
tim/petugas meberikan saran untuk mengatasi 
masalah yang terjadi. 

 Hasil monitoring digunakan sebagai umpan balik 
untuk penyempurnaan pelaksanaan program-
program di sekolah. 
 
Tujuan evaluasi sebagai berikut: 

 Mendeskripsikan gambaran lengkap pencapaian 
indikator 

 Mendeskripsikan hasil yang dicapai (hasil akademik 
/ non akademik) 

 Mengidentifikasi dampak tambahan misalnya 
perubahan iklim 

 Mengetahui apakah program madarasah mencapai 
sasaran yang diharapkan. 

 Menekankan pada aspek hasil  
 Evaluasi baru dapat dilakukan jika program sekolah 

sudah berjalan satu periode, sesuai dengan tahapan 
sasaran yang dirancang, misalnya untuk satu tahun 
pelajaran.  
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Peranan Monitoring dan Evaluasi adalah sebagai 
berikut: 

 Madrasah sadar akan kekurangan yang ada sehinga 
diharapkan munculnya program perbaikan 

 Berdasarkan data Monitoring dan Evaluasi dapat 
disusun program kegiatan untuk masa yang akan 
datang 

 Pengawas dapat menentukan focus supervise 
madrasah 

 Kepala madrasah dan stakeholder lainnya 
diharapkan akan lebih peduli dalam meningkatkan 
mutu pendidikan. 

 Hasil monev berupa informasi untuk pengambilan 
keputusan, sehingga informasi/ datanya harus dapat 
dipertanggungjawabkan. 

 Informasi dan simpulan hasil monitoring dapat 
digunakan untuk mengambil keputusan tentang apa 
yang perlu dilakukan untuk membantu agar 
program madrasah berhasil seperti yang diharapkan. 

 Informasi dan simpulan hasil evaluasi diharapkan 
untuk mengambil keputusan tentang program 
sekolah secara utuh, mulai dari kesesuaian dengan 
kebutuhan masyarakat dan tuntutan masa depan, 
input, proses, output yang ditargetkan maupun 
outcome yang diharapkan. 

 Selama pelaksanaan program, diperlukan kegiatan 
monitoring agar program dapat terlaksana sesuai 
dengan yang direncanakan. 

 Setelah pelaksanaan program, sangat penting untuk 
mengevaluasi untuk mendapatkan umpan balik. 

 Evaluasi akan menilai makna atau nilai suatu 
program. 



49 

 Dengan evaluasi akan diketahui apakah program 
madrasah sudah mencapai target yang telah 
ditetapkan. 

 Dengan evaluasi akan diperoleh umpan balik untuk 
mengembangkan aspek-aspek program yang perlu 
diubah. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 

Karakteristik monev bersetaraan  
 Indikator keberhasilan 

mengandung kriteria bahwa 
program tidak diskriminatif. 

 Monitoring diarahkan pada 
pelibatan semua warga 
madrasah dengan 
mempertimbangkan 
kesetaraan 

 Evaluasi diarahkan pada 
manfaat program yang tidak 
diskriminatif 
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Langkah monev 
Langkah monev mencakup sebagai berikut: 

1. Tahap Penyusunan rancangan monev 
Tahap penyusunan rancangan meliputi: 

a. menetukan fokus kegiatan/program yang akan 
dimonev. 

b. menentukan indikator 
c. menentukan informasi yang akan ditemukan dalam 

monev 
d. menentukan instrumen pengumpulan data 
e. menyusun jadwal monitoring 

Karakteristik monev bersetaraan  
 Indikator keberhasilan 

dijabarkan dari sasaran dan 
program/kegiatan 

 Indikator harus teukur 
 Mempertimbangkan 

kesetaraan. 
Contoh : ada 5 guru dan 3 
karyaewan yang mengikuti 
pendidikan studi lanjut jenjang 
s1 dengan meprtimbangkan 
jumlah laki-laki dan 
perempuan 

 



51 

2. tahap pelaksanaan 
tahap pengumpulan data dilakukan dengan cara: 
a. penyebaran dan pengumpulan instrumen angket 
b. penggalian data dokumentatif 
c. pengamatan prioses pelaksanaan 
d. penggalian data dengan wawancara 

 
cara mengisi temuan dilakukan dengan cara 

mendeskripsikan hasil pengamatan dari informasi yang 
telah dirancang dibandingkan dengan rencana yang telah 
ditetapkan sebelumnya. Misalnya:  

a. jadwal pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan 
rencana 

b. kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan berupa 
kurangnya panduan yang jelas permata pelajaran 
pada penyusunan silabus. 

Pada tataran monitoring, pemecahan masalah berupa 
upaya melakukan tindakan berdasarkan kesulitan yang 
telah didiangonisis. Pemecahan masalah dilakukan agar 
program terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. Jika 
ada penyimpangan segera dilakukan tindakan pada orang-
orang terkait agar kembali pada rencana semula. 

 
Proses pelaksanaan monitoring dan evaluasi 
terangkum pada alur berikut: 
Proses pelaksanaan monitoring 
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menetapkan 
indikator 

keberhasilan 

Menetap 
kan 

informasi 
yang akan 
ditemukan 

Mengamati 
pelak-   

sanaan/ 
dokumen 

Memban
-dingkan 

Menulis 
temuan 

Melanjutkan 
progres 
kegiatan 
tahapan 

berikutnya 

Batas 
Toleransi  

Tidak  Ya 
Mengatasi 

masalah laagar 
kembali pada 

renvcana semula 
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Proses Evaluasi 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Cara mengisi temuan hasil evaluasi adalah dengan 
mendeskripsikan hasil pengamatan dibandingkan dengan 
kriteria (indikator keberhasilan yang telah ditetapkan.  
Temuan bisa berupa tingkat pencapaian atau keefektifan 
suatu program. Contoh temuan hasil evaluasi. 

a. Tingkat ketercapaian program baru 50% yang berarti 
program kurang efektif 

b. Tingkat ketercapaian belum mencapai target. 
3. Tahap pelaporan 

menetapkan 
indikator 

keberhasilan 

Menetap 
kan 

informasi 
yang akan 
ditemukan 

Mengamati 
pelak-   

sanaan/ 
dokumen 

Memban
-dingkan 

Menulis 
tingkat 

pencapai
-an 

Dilanjutkan  
pada program 

lain 

Tercapai   

Tidak  Ya 
Diprogramkan 
lagi pada tahun 

berikutnya 
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Tahap pelaporan dilakukan dengan melakukan 
analisis data dari temuan da disusun menjadi sebuah 
laporan yang komunikatif. 

4. Tahap pemanfaatan hasil monev dan tindak lanjut 
Tahap pemanfaatan hasi monev berupa identifikasi 
dan inventarisasi pelaksanaan program kemudian 
menetapkan strategi peningkatan dan perbaikan 
program sekolah. 
Tahap tindak lanjut bisa berupa pembinaan bagi 
kepala madrasah, guru dan komite madrasah. 

Sasaran Monitoring dan Evaluasi 
Sesuai dengan tujuannya, sasaran monitoring meliputi hal-
hal berikut: 

 Bagaimana kesesuaian pelaksanaan program 
dengan yang telah ditetapkan pada rencana. 

 Bagaimana kesesuaian pelaksanaan program. 
 Apakah semua personal sudah mengerjakan tugas 

sesuai peran dan tanggung jawabnya. 
 Apakah ketersedian saran pendukung untuk 

memudahkan pelaksanaan program. 
 Apa saja kendala dan kesulitan yang muncul dalam 

pelaksanaan program. 
Contoh format Rancangan Monitoring Program 
Pengembangan Madarasah 
Madrasah Ibtidaiyah: 
Tahun Pelajaran: 
N
o  

Sasaran  Program 
Kegiatan  

Indikator 
Keberha- 
Silan 

Informasi Sumber 
Data 

Waktu 
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C. Ketidak adilan Gender adalah Ketidak Adilan 
Sosial  

 
Bentuk-Bentuk Diskriminasi Sosial  

a. Gender sebagai salah satu kategori sosial (ras, etnik, 
kelas, agama, kemampuan fisik dan usia) berpotensi 
menimbulkan ketidakadilan sosial jika tidak 
ditumbuhkan sikap sensitif terhadap bentuk-bentuk 
diskriminasi sosial ada 5 sebagai berikut: 

1. Sterotipi atau sigmatisasi dan pelabelan negative 
Steotipi adalah pandangan negative dan 

stigmatic bagi salah satu jenis kelamin. Pandangan 
stigmatic dan negative yang biasanya menrendahkan 
dan merugikan salah satu pihak pada sebagian besar 
budaya, perempuan sangat rentang mengalami hal 
ini karena dipandang sebagai makhluk Allah yang 
lemah dan kurang akal. Sehingga perempuan dapat 
terhambat mendapatkan pendidikan sebagian besar 
sebagaimana yang prospektif laki-laki. Anggapan 
bahwa perempuan adalah memiliki emosional tinggi 
sehingga tidak diperhitungkan untuk menduduki 
jabatan-jabatan strategis. 
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2. Subordinasi 
Subordinasi merupakan posisi sosial yang 

asismetris dengan adanya pihak superior dan 
inferior. Subordinasi ini merupakan kelanjutan dari 
pandangan strotipi yang merendahkan sehingga 
melandasi pola relasi atau pola hubunga sosial yang 
herarkis dimana salah satu pihak memandang 
dirinya lebih tinggi dari mereka direndahkan. Sudah 
sejak lama diyakini bahwah perempuan adalah 
makhluk rasional dan irrasional sehingga diposisikan 
sebagai yang harus dipimpin dan diatur. 

Subordinasi menciptakan ketergantungan 
yang berlebihan pada umumnya diberikan pada 
perempuan. Ketergantungan ini dapat menjadi 
sumber peremehan atau mengecilkan eksistensi 
mereka. Dan terjadi diseluruh level mulai dari 
keluarga sampai kepada konteks internasional. 

 
3. Marginalisasi atau peminggiran 

Marginalisasi merupakan proses 
pengginkiran kepentingan, hak-hak, kebutuhan serta 
aspirasi berdasarkan jenis kelamin yang berlangsung 
secara sistematis dalam memperoleh manfaat dari 
kesejahteraan hidup dan pembangunan. Contoh : 
perempuan tidak jawib mencari nafkah dan 
banyaknya aturan pengajian yang memandang 
karyawan perempuan sebagai single dan tidak 
berhak mendapatkan tunjangan keluarga. 
Pandangan marginalisasi berlangsung atas anggapan 
bahwa kepentingan, hak-hak dan kebutuhan salah 
satu jenis kelamin lebih penting dan merupakan 
kepentingan sosial yang utama dan harus 
diperhatikan. Contoh : Peminggiran perempuan 
terhadap kesempatan pendidikan berdasar dari 
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anggapan bahwa anak perempuan tidak terlalu 
penting melanjutkan pendidikan karena tempat 
mereka kembali adalah di dapur. 

Asumsi terssebut terutama dikalangan 
masyarakat ekonomi lemah berkesipulan bahwa 
anak perempuan lebih baik tinggal dirumah dan 
untuk membantu pekerjaan- pekerjaan domestic 
mencuci dan memasak sebagai kontribusu yang 
cukup penting terhadap kehidupan keluarga. 

 
4. Beban kerja berlipat atau berlebihan 

Suatu prinsip yang memeksakan atau 
membiarkan salah satu jenis kelamin umumnya 
perempuan yang menanggung beban aktivitas 
berlebihan, misalnya perempuan yang harus mencari 
nafkah diluar (sector public) namun sekaligus harus 
melakukan semua pekerjaan domestic seperti 
memasak, mencuci, mengasuh anak dan semua 
pekerjaan rumah tangga. Semantara laki-laki tidak 
diwajibkan seperti itu. 

Dalam ilustrasi terlihat bagaimana 
perempuan menanggung kerja berlipat disbanding 
dengan laki-laki sehingga membuat perempuan 
terbebani baik secara fisik maupun mental. 

 
5. Kekerasan berbasisi gender 

Keadaan seperti ini yang umumnya dialami 
perempuan yang biasanya bersifat: tekanan, seranga, 
atau kekerasan fisik yang dilakukan oleh laki-laki 
terhadap perempuan dan sebaliknya namun lebih 
banyak tertimpa kepada perempuan, hal ini terjadi 
karena adanya persepsi bahwa perempuan adalah 
lemah dan kekerasan berbasis dapat berupa 
kekerasan fisik, mental dan seksual.Sehingga tidak 
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kurang perempuan terutama ibu rumah tangga yang 
mengalami trouma berganda secara fisik dan psikis 
secara berkepanjangan seumur hidupnya. 
Memperhatikan bentuk-bentuk diskriminasi diatas 

yang biasa dikenal dengan istilah perlakuan yang 
menimbulkan bias-bias gender maka untuk mencapai 
kesetaraan gender dapat dilakukan upaya secara koltural 
dan structural. Upaya koltural dapat dilakukan dengan 
menjadikan setiap individu sensitif gender melalui 
rekonstruksi nilai dan norma sosial yang bias gender. 
Sedangkan secara struktural dapat dilakukan dengan 
melaksanakan pengaruh keutamaan gender disemua 
bidang. 

 
b. Mengapa Gender Berubah 

        Adanya perubahan Struktur masyarakat dari 
masyarakat tradisional-feodalis (penghasilan tunggal) 
menuju masyarakat urban modern(penghasilan 
ganda).Demikian pula pembagian kerja jika tidak disertai 
dengan adaptasi terhadap perubahan akan menimbulkan 
masalah sosial. 
 

c. Perlu dipahami hal-hal yang mendasar dalam 
lingkup keadilan sosial dalam aspek-aspek 
kesetaraan sebagai berikut: 

− Akses :Kesempatan yang sama dalam memperoleh 
hak-hak dasar. 

− Partisipasi :Keterlibatan yang sama dalam 
memperoleh sumber daya 

− Kontrol: Keterlibatan yang sama dalam pengambilan 
keputusan. 

− Manfaat : Jaminan untuk mendapatkan hasil yang 
sama dari  pembangunan. 
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d. Perlunya memahami kebijakan Responsif Gender. 
        Manajemen lembaga atau organisasi, perturan atau 
perundangan yang mengakomodir kebutuhan praktis dan 
strategis perempuan dan laki-laki untuk mencapai hasil 
yang sama. 
        Kebutuhan Praktis Gender, merupakan kebutuhan 
yang mendukung pelaksanaan peran gender konvensional 
sehingga tidak menghalangi target yang diharapkan. 
Mengupayakan terjadinya fleksibilitas peran laki-laki dan 
perempuan dalam mengharmonisasikan kebutuhan 
domestic dan pekerjaan. 
        Selanjutnya adalah kebutuhan Strategis Gender; 
merupakan kebutuhan untuk mengubah relasi dan peran 
gender konvensional guna mencapai target manajemen yang 
diharapkan. Memberlakukan affirmative action kepada 
perempuan untuk meningkatkan ketrampilan dan kepastian 
manajerial. 
 
D. Gender Dalam  Masalah Pendidikan. 

Konstruksi gender dapat menjadi masalah 
pendidikan apabila menghalagi akses, partisipasi, control 
atau pelibatan dalam pengambilan keputusan serta hak 
mendapatkan manfaat dari pendidikan.termasuk dalam 
kategori ketidakadilan adalah ketika seseorang tidakdapat 
pengoptimalkan potensi intelektual, behavioral dan 
manegemen dalam bidang pendidikan. Setiap individu yang 
menjadi bagian dari pendidikan: murid, guru, kepala 
sekolah, dewan pendidikan dan komite sekolah memiliki 
hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam 
memperoleh manfaat dari pendidikan. 

Pada kenyataanya, masih banyak disparatis atau 
kesenjangan yang terjadi dalam dunia pendidikan. 
Disparatis gender terjadi terjadi pada jabatan-jabatan 
structural pada lembaga pendidikan seperti kepala sekolah 
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dan jabatan-jabatan structural lainnya. Jabatan-jabatan 
dalam organisasi yang terkait dengan pendidikan seperti 
komite sekolah. Lebih dari 200 sekolah yang menjadi 
kelompok dampingan Indonesia-Australia basic Education 
Project (IAPBE) pada tahun 2004-2007, tidak satupun ketua 
komite sekolah dijabat oleh perempuan. Demikian pula 
ketua dewan Pendidikan di tiga kabupaten Jember, Jombang 
dan Gresik. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan proyek 
tersebut juga masih sangat sedikit. 

Di bidang pendidikan, kaum perempuan masih 
tertinggal dibandingkan laki-laki. Kondisi ini antara lain 
disebabkan adanya pandangan dalam masyarakat yang 
mengutamakan dan mendahulukan laki-laki untuk 
mendapatkan pendidikan daripada perempuan. 
Ketertinggalan perempuan dalam bidang pendidikan 
tercermin dari presentase perempuan buta huruf (14,54% 
tahun 2001) lebih besar dibandingkan laki-laki (6,87%), 
dengan kecenderungan meningkat selama tahun 1999-2000. 
Tetapi pada tahun 2002 terjadi penurunan angka buta huruf 
yang cukup signifikan. Namun angka buta huruf 
perempuan tetap lebih besar dari laki-laki khususnya 
perempuan kepala rumah tangga. Angka buta huruf 
perempuan pada kelompok 10 tahun ke atas secara nasional 
(2002) sebesar 9,29% dengan komposisi laki-laki 5,85% dan 
perempuan 12,69% (sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan 
Rakyat 1999-2002). Menurut statistic Kesejahteraan Rakyat 
2003, angka buta huruf perempuan 12,8% sedangkan laki-
laki 5,84%( duniaesia.com). 

Meski hasil penelusuran kemampuan hitung, baca 
dan tulis di kalangan murid yang dilakukan dalam proyek 
ini menunjukkan presentase yang seimbang namun 
preferensi terhadap mata pelajaran yang mengarah pada 
stereotipi gender masih sangat kuat dimana pelajaran sain 
dan matermatika masih didominasi anak laki-laki dan ilmu 
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sosial dan bahasa lebih banyak diminati anak perempuan. 
Nampaknya, kesenjangan tersebut terjadi sampai pada 
tingkat universitas diman partisipasi anak perempuan masih 
sedikit dibanding dengan anak laki-laki sebaliknya, fakultas 
ilmu-ilmu sosial dan bahasa lebih banyak didominasi oleh 
perempuan. Kesenjangan tersebut sangat berpergaruh pada 
profesi dan keahlian dimana anak laki-laki tentu akan 
mendapatkan pekerjaan yang memiliki prospek yang lebih 
baik dibanding dengan anak perempuan, kenyataan tersebut 
dapat menguatkan ketidaksetaraan gender dalam beberapa 
potensi peraktek budaya yang ada. 
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BAB VI 
MANAJEMEN BERBASIS MADRASAH 

 
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Manajemen Berbasis 

Madrasah 
Untuk mengetahui lebih jelas pengertian manajemen 

madrasah, maka terlebih dahulu dikemukakan pengertian 
dan lingkup peratek manajemen dalam islam. Kegiatan 
kependidikan dalam Islam dikenal sejak adanya manusia itu 
sendiri (Nabi Adam dan Ibu Hawa), bahkan ayat Al-Qur’an 
yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad 
SAW, adalah bukan perintah tentang shalat, puasa dan 
lainnya, tetapi justru perintah iqra’ (membaca, merenungkan, 
menelaah, meneliti atau mengkaji) atau perintah untuk 
mencerdaskan kehidupan manusia yang merupakan inti 
dari aktivitas pendidikan. Dari situlah manusia memikirkan, 
menelaah dan meneliti bagaimana pelaksanaan pendidikan 
itu, sehingga muncullah pemikiran dan teori-teori 
pendidikan Islam. Karena itu, Abd. Ghani “Ubud (1977) 
menyatakan bahwa tidak mungkin ada kegiatan pendidikan 
Islam dan system pengajaran Islam, tanpa adanya teori atau 
pemikiran pendidikan Islam. Pandangan tersebut diperkuat 
oleh Langgulung (1988). 

Banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli 
mengenai pendidikan Islam, tetapi menurut penulis intinya 
ada dua yaitu: pertama, pendidikan Islam merupakan 
aktivitas pendidikan yang diselenggarakan atau didirikan 
dengan hasrat dan niat untuk mengejewantahkan ajaran dan 
nilai-nilai islam. Kedua,  pendidikan Islam adalah system 
pendidikan yang dikembangkan dari dan disemangati atau 
dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam. Dari kedua 
pengertian pendidikan Islam tersebut, maka pengertian 
pertama lebih menekankan pada aspek kelembagaan dan 
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program pendidikan Islam dan yang kedua lebih 
menekankan pada aspek spirit Islam yang melekat pada 
setiap aktivitas pendidikan. 

Manajemen pendidikan adalah manjemen yang 
diterapkan dalam pengembangan pendidikan. Dalam arti, ia 
merupakan seni dan ilme mengelola sumber daya 
pendidikan Islam untuk mencapai tujuan pendidikan Islam 
secara efektif dan efisien. Manajemen pendidikan lebih 
bersifat umum untuk semua aktivitas pendidikan pada 
umumnya, sedangkan manajemen pendidikan Islam lebih 
khusus lagi mengarah pada manajemen yang diterapkan 
dalam pengembangan pendidikan Islam.  

Lembaga pendidikan Islam bisa dikategorikan 
sebagai lembaga industry mulia (noble industry) karena 
mengemban misi ganda yaitu profit sekaligus sosial. Misi 
profit yaitu untuk mencapai keuntungan, ini didapat ketika 
efisiensi dan efektifitas dana bisa tercapai sehingga 
pemasukan lebih besar dari biaya operasional. Misi sosial 
bertujuan untuk mewariskan dan menginternalsasikan nilai 
luhur. Misi kedua ini dapat dicapai secara maksimal apabila 
lembaga pendidikan Islam tersebut memiliki human-capital 
dan social-capital yang memadai dan juga memiliki tingkat 
keefektifan dan efisiensi yang tinggi. Itulah sebabnya 
mengelola lembaga pendidikan Islam tidak hanya butuh 
profisionalisme yang tinggi tetapi juga misi niat yang suci 
dan mental berlimpah.  

Sumber daya pendidikan Islam itu setidak-tidaknya 
menyangkut peserta didik, pendidik dan tenaga 
kependidikan (termasuk di dalamnya tenaga administrasi), 
kurikulum atau program pendidikan, sarana/prasarana, 
biaya atau keuangan, informasi, proses belajar mengajar atau 
pelaksanaan pendidikan, lingkungan, output dan outcome, 
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serta hubungan kerja sama/kemitraan dengan stakeholder 
dan lain-lain, yang ada pada ke lima jenis pendidikan Islam 
tersebut di atas. 

Uraian tersebut menggarisbawahi adanya 
manajemen pendidikan Islam, dalam arti manajemen yang 
diterapkan dalam pengembangan pendidikan yang 
diselenggarakan atau didirikan dengan hasrat dan niat 
untuk mengejewantahkan ajaran dan nilai-nilai Islam, yang 
dalam praktiknya dapat berwujud manajemen: (1) Pondok 
Pesantren atau Madrasah Diniyah atau pendidikan 
keagamaan (Islam) formal; (2) PAUD/RA, BA, TA, 
Madrasah dan pendidikan lanjutannya seperti IAIN/STAIN 
atau Universitas Islam Negeri yang bernaung di bawah 
Departemen Agama; (3) Pendidikan usia dini/TK, sekolah 
/perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh dan berada di 
bawah naungan yayasan dan organisasi Islam; (4) Pelajaran 
agama Islam di sekolah/ Madrasah/ perguruan tinggi 
sebagai suatu mata peljaran atau mata kuliah, dan atau 
sebagai program studi; dan (5) Pendidikan Islam dalam 
keluarga atau tempat ibadah dan atau forum kajian 
keislaman, majelis taklim, dan institusi lainnya yang 
sekarang sedang digallakn oleh masyarakat, atau 
pendidikan keagamaan (Islam) melalui jalur pendidikan 
nonformal dan informal. 

Di samping itu, dapat berarti me-manage pendidikan 
yang disemangati atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai 
Islam, yang dalam praktiknya bisa berupa: (1) 
pendidik/guru/dosen, kepala madrasah/sekolah atau 
pimpinan perguruan tinggi dan atau tenaga kependidikan 
lainnyayang melakukan dan mengembangkan aktivitas 
kependidikannya disemangati atau dijiwai oleh ajaran dan 
nilai Islam, dan atau (2) komponen-komponen pendidikan 
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lainnya, seperti tujuan, materi/bahan ajar, 
alat/media/sumber belajar, dan lain-lain yang disemangati 
oleh ajaran dan nilai Islam atau yang berciri khas Islam. 

Selanjutnya terdapat pula beberapa pengertian 
antara lain dikemukakan oleh Kathryn M. Bartol dan David 
C. Martin (1995), adalah proses untuk mencapai tujuan-
tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan dari empat 
fungsi utama, yaitu merencanakan (planning), 
mengorganisasikan (organizing), memimpin (leading), dan 
mengendalikan (controlling). Dengan demikian, manajemen 
adalah sebuah kegiatan yang berkesinambungan. Sementara 
itu, menurut Stoner (1995) manajemen adalah proses 
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 
pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan 
penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai 
tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 
 Dalam konteks pendidikan, menurut Djam’an Satori 
(1980) manajemen pendidikan merupakan “keseluruhan 
proses kerja sama dengan meamnfaatkan semua sumber 
personel dan material yang tersedia dan sesuai untuk 
mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara 
efektif dan efisien.” Dari sekian banyak pengertian 
manajemen pendidikan dapat ditarik benang merah bahwa 
(1) manajemen pendidikan merupakan suatu kegiatan; (2) 
manajemen pendidikan memanfaatkan berbagai sumber 
daya; dan (3) manajemen pendidikan berupaya untuk 
mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. 

Fungsi Manajemen 

 Untuk memudahkan pemahaman tentang fungsi-
fungsi manajemen pendidikan, dibawah ini akan 
dipaparkan tentang fungsi manajemen pendidikan dalam 
perspektif persekolahan, dengan merujuk kepada pemikiran 
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G.R Terry, meliputi (1) Perencanaan (planning); (2) 
pengorganisasian (organizing); (3) pelaksanaan (actuating); (4) 
pengawasan (controlling). 

a. Perencanaan  

Menurut T. Hani Handoko (1995) perencanaan 
adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan 
penetuan strategi, kebijaksanaan, proyek, prosedur, system 
dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. 
Pembuatan keputusan banyak terlibat dalam fungsi ini. 

Arti penting perencanaan terutama adalah 
memberikan kejelasan arah bagi setiap kegiatan sehingga 
setiap kegiatan dapat diusahakan dan dilaksanakan seefisien 
dan seefektif mungkin. T. Hani handoko mengemukakan 
Sembilan manfaat perencanaan bahwa perencanaan; (a) 
membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan 
perubahan lingkungan; (b) membantu dalam kristalisasi 
persesuaian pada masalah-masalah utama; (c) 
memungkinkan manajer memahami keseluruhan gmbaran; 
(d) membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat; (e) 
memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi; (f) 
memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara 
berbagai bagian organisasi; (g) membuat tujuan lebih khusus 
dan lebih mudah dipahami; (h) meminimumkan pekerjaan 
yang tidak pasti; dan (i) menghemat waktu, usaha dan dana. 

Indriyo Gito sudarmo dan Agus Mulyono (1996) 
mengemukakan langkah-langkah pokok dalam perencanaan 
yaitu: 

1. Penetuan tujuan dengan memenuhi persyaratan 
sebagai berikut: (a) menggunakan kata-kata yang 
sederhana, (b) mempunyai sifat fleksibel, (c) 



68 

mempunyai sifat stabilitas, (d) ada dalam 
perimbangan sumber daya dan (e) meliputi semua 
tindakan yang diperlukan. 

2. Pendefinisian gabungan situasi secara baik, yang 
meliputi unsure sumber daya manusia, sumber daya 
alam dan sumber daya modal. 

3. Merumuskan kegiatan yang akan dilaksanakan 
secara jelas dan tegas. 

Perencanaan strategic akhir-akhir ini menjadi sangat 
penting sejalan dengan perkembangan lingkungan yang 
pesat dan sangat sulit diprediksikan, seperti perkembangan 
teknologi yang sangat pesat dan percepatan lingkungan 
eksternal lainnya. 

b. Pengorganisasian (organizing) 

Fungsi manajemen berikutnya adalah 
pengorganisasian (organizing), George R. Terry (1986) 
mengemukakan bahwa pengoraganisasian adalah tindakan 
mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif 
antara orang-orang shingga mereka dapat bekerjasama 
secara efisien dan memperoleh kepuasan pribadi dalam 
melaksanakan tugas-tugas tertentu, dalam kondisi 
lingkungan tertentu guna mencapai tujuan tertentu. 

Hal yang penting untuk diperhatikan dalam 
pengorgansasian adalah bahwa setiap kegiatan harus jelas 
siapa yang mengerjakan, kapan dikerjakan dan apa 
targetnya. Berkenaan dengan pengorganisasian ini, Hadari 
Nawawi (1992) mengemukakan beberapa asas dalam 
organisasi, di antaranya adalah (a) organisasi harus 
professional, yaitu dengan pembagian satuan kerja  yang 
sesuai dengan kebutuhan; (b) pengelompokkan satuan kerja 
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harus menggambarkan pembagian kerja dan (c) organisasi 
harus fleksibel dan seimbang. 

c. Pelaksanaan (Actuating) 

Dari seluruh rangkaian proses manajemen, 
pelaksanaan (actuating) merupakan fungsi manajemen yang 
paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan 
pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-
aspek abstrak proses manajemen sedangkan fungsi actuating 
justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan 
langsung dengan orang-orang dalam organisasi. 

Hal yang penting untuk diperhatikan dalam actuating 
ini adalah bahwa seorang guru akan termotivasi untuk 
mengerjakan sesuatu jika (1) merasa yakin akan mampu 
mengerjakan; (2) yakin bahwa pekerjaan tersebut 
memberikan amanfaaat bagi dirinya; (3) tidak sedang 
dibebani oleh problem pribadi atau tugas yang lain yang 
lebih penting; (4) tugas tersebut merupakan kepercayaan 
bagi yang bersangkutan dan (5) hubungan antarteman 
dalam organisasi tersebut harmonis. 

d. Pengawasan  

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang 
tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi. Semua 
fungsi terdahulu, tidak akan efektif tanpa disertai fungsi 
pengawasan. Dalam hal ini, Louis E. Boone dan David L. 
Kurtz (1984) memberikan rumusan tentang pengawasan 
sebagai “…the process by which manger determine wether actual 
operation are consistent with plans.” 

Sementara itu, menurut Robert J. Mocker, 
pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematik 



70 

untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan 
perencanaan, merancang system informasi umpan balik, 
membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah 
ditetapkan sebelumnya, serta mengambil tindakan koreksi 
yang diperlukan untuk menjamin semua sumber daya yang 
digunakan dengan cara paling efektif dan efisien. 

Dalam perspektif persekolahan, agar tujuan 
pendidikan di sekolah dapat tercapai secara efektif dan 
efisien, proses manajemen pendidikan memiliki peranan 
yang amat vital karena bagaimanapun sekolah merupakan 
suatu system yang di dalamnya melibatkan berbagai 
komponen dan sejumlah kegiatan yang perlu dikelola secara 
baik dan tertib. Dengan demikian, setiap kegiatan 
pendidikan di sekolah harus memiliki perencanaan yang 
realistis, pengorganisasian yang efektif, pengerahan dan 
pemotivasian seluruh personel sekolah untuk selalu dapat 
meningkatkan kualitas kinejanya dan pengawasan secara 
berkelanjutan. 

Di lain pihak, Direktorat Pendidikan Menengah 
Umum Depdiknas (1999) telah menerbitkan buku Panduan 
Manajemen Sekolah, yang di dalamnya mengetengahkan 
bidang-bidang kegiatan manajemen, yaitu sebagai berikut: 

a. Manajemen Kurikulum 

Manajemen kurikulum merupakan substansi 
manajemen yang utama di sekolah. Prinsip dasar 
manajemen kurikulum ini adalah berusaha agar proses 
pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dengan tolak ukur 
pencapaian tujuan oleh siswa dan mendorong guru untuk 
menyusun dan terus menerus menyempurnakan strategi 
pembeljarannya. Tahapan manajemn kurikulum di sekolah 
dilakukan melalui empat tahap yaitu perencanaan, 
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pengorganisasian dan koordinasi, pelaksanaan dan 
pengendalian. 

b. Manajemen Kesiswaan  

Dalam manajemen kesiswaan terdapat empat prinsip 
dasar, yaitu (a) siswa harus diperlakukan sebagai subjek dan 
bukan objek sehingga harus didorong untuk berperan serta 
dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan yang 
terkait dengan kegiatan mereka; (b) kondisi siswa sangat 
beragam, ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, 
sosial ekonomi, minat dan seterusnya; (c) siswa hanya 
termotivasi belajar, jika mereka menyenangi apa yang 
diajarkan; dan (d) pengembangan potensi siswa tidak hanya 
menyangkut ranah kognitif, tetapi jugan ranah afektif dan 
psikomotor. 

Pengelolaan manajemen kesiswaan di madrasah 
dilaksanakan secara baik dan benar memegang peranan 
penting. Manajemen kesiswaan digunakan sebagai 
kelengkapan madrasah untuk pelaksanaan proses belajar 
mengajar. 

Kepala madrasah merencanakan kegiatan kesiswaan 
pada tahun pelajaran berlangsung sesuai program yang ada 
di madrasah.  

Kepala madrasah akan lebih mudah dalam 
melaksanaan program kesiswaan apabila ada format-fiormat 
yang mendukung kegiatan tersebut. 

Langkah-langkah manajemen kesiswaan: 
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Tujuan manajemen kesiswaan 

Tujuan manajemen kesiswaan adalah sebagai berikut: 

a. Memahami pengelolaan manajemen kesiswaan di 
madrasah berkesetaraan 

b. Memahami format-format yang digunakan dalam 
pengelolaan kesiswaan. 

c. Memahami penerapan pengelolaan manajemen 
madrasah berkesetaraan. 

Contoh form Standar Operasional Manajemen Kelas yang 
dilakukan oleh MTs Malang dengan kerajasama dengan 
Lapis/Elois. 

Standar Operasional Manajemen Kelas 

Madrasah Ibtidaiyah…… 

N
o  

Peraturan/ 
indikator 

Prosedur 
pelaksanaan 

Prosedur 
penanganan 
kasus 

Konsekuensi 
logis 

Pengantar 
Tujuan 

Kesiswaan 

Overview 
Kesiswaan 

Curah 
Pendapat 

Pengalaman 
Mengelola 

Dispok 
Pengelolaan 

Presentasi 
Pengelolaan 

Penguatan 
dan 

Refleksi 
Pengelolaan 
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A Datang ke sekolah sebelum pelajaran di mulai 
 Masuk pintu 

gerbang 
dalam 
sebelum 
pukul 06. 45 

1.  pkl. 06.45 
guru telah 
berada di 
depan pintu 
kelas 
2.  siswa 
membentuk 
barisan 
putera dan 
puteri di 
depan kelas 
urut 
ketinggian 
rendah ke 
tinggi 
3.  aba-aba 
barisan: siap 
gerak, 
setengah 
lancang 
kanan grak 
dan tegak 
grak 
4.  barisan 
yang tertib/ 
rapi masuk 
terlebih 
dahulu 

Siswa yang 
datng 
terlambat 
ditangani 
sebagai 
berikut: 
• di data di 

bagian 
responsif 
terlebih 
dahulu, 
baru 
menuju ke 
kelasm 

• bila 
temannya 
sedang 
berbaris, 
anak yang 
terlambat 
berdiri di 
samping 
guru 

• bila sedang 
berdoa, 
menunggu 
hingga 
selesai 
berdoa 

• masuk ke 
dalam 
kelas 
dengan 
mengetuk 
pintu dan 
mengucap

• Bila siswa 
dapat 
memberikan 
alasan 
keterlambata
n dengan 
penyebab di 
luar 
kesengajaan 
maka guru 
mempersilah
kan kepada 
siswa untuk 
mengikuti 
pembelajara
n 

• Bila 
terlambat 
dengan 
unsur 
kesengajaan 
maka dapat 
dinasehati 
atau 
dihukum 
sesuai kadar 
permasalaha
nnya 
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kan salam 
• meminta 

maaf dan 
menyampa
ikan alasan 
keterlamba
tan kepada 
guru di 
kelasnya 

B Selalu mentaati peraturan sekolah dan perintah guru 
 Memakai 

seragam 
lengkap, rapi 
dan bersih 
sesuai 
ketentuan 

Kelengkapan 
seragam: 
*putra  
• Baju lengan 

pendek, 
celana 
panjang 
dan 
beratribut, 
berdasi, 
bertopi, 
memakai 
ikat 
pinggang 
dan berkaos 
kaki 

Bila terdapat 
siswa tidak 
mngikuti 
ketentuan 
maka siswa 
yang tidak 
rapi guru 
menyuruhn
ya untuk 
merapikan 
sebelum 
masuk ke  
barisan dan 
siswa yang 
tidak 
memakai 
seragam 
dengan 
lengkap 
guru 
bertanya 
dan siswa 
memberikan 
alasan 

Bila terjadi 
pelanggaran 
seragam tidak 
lengkap: 
• 1-2 kali, 

siswa 
diperingatk
an secara 
lisan 

• 3-4 kali 
berturut-
turut, siswa 
mengisi 
buku kasus 

• 5 kali dan 
seterusnya 
mengisi 
buku kasus 
dan 
membuat 
pertanyaan 
yang 
diketahui 
orang tua 

C Menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan ruang 
belajar, gedung dan halaman sekolah 

 Menjaga • Berdiri Bila ada Keluar dari 
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ketertiban 
memasuki 
ruang belajar 

tegak di 
depan 
pintu 

• Mengetuk 
pintu  3 kali 

• Mengucapk
an salam 

• Berjalan 
masuk dan 
mendekati 
salah 
seorang 
guru 

• Menjabat 
tangan 

• Menyampai
kan 
maksud 
kedatangan 

siswa yang 
tidak 
melakukan 
sesuai 
prosedur 
maka 
ditanya 
tentang tata 
cara yang 
benar dan 
memberi 
penjelasan 
atau 
menegaskan 
kembali 

ruangan dan 
mengulang 
tata cara 
memasuki 
ruangan 
dengan benar 
setiap kali 
melakukan 
pelanggaran 

D Menjalankan perintah Allah dan Menjauhi Larangan-Nya 
 Berdoa pada 

saat 
mengawali 
dan 
mengakhiri 
pelajaran 

• setelah 
siswa baris 
dan siswa 
masuk ke 
kelas, 
ketua 
kelas/ 
siswa 
sesuai 
noimor 
urut 
presensi 
memipin 
berdoa 

• tata cara 
berdoa 
pada awal 

jika siswa 
yang berdoa 
tidak sesuai 
dengan adab 
maka guru 
menyuruh 
siswa 
tersebut 
berdoa 
kembali 
dengan 
benar 

bila siswa 
berdoa tidak 
sesuai dengan 
adab maka 
setiap kali 
melanggar 
diminta untuk 
mengulang 
kembali 
dengan adab 
yang benar 
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dan khir 
pelajaran: 
duduk 
dengan 
tertib, 
tangan 
menengad
ah, kepala 
tunduk 
dam suara 
pelan 
(khusyuk) 

  

 Ditetapkan: di Malang 

 Tanggal     : 14 juli 2008 

 Oleh   : Kepala MIN Malang 

c. Manajemen Personalia 

Terdapat empat prinsip dasar manajemen personalia, yaitu 
(a) dalam mengembangkan sekolah, sumber daya manusia 
adalah komponen paling berharga; (b) sumber daya manusia 
akan berperan secara optimal jika dikelola dengan baik 
sehingga mendukung tujuan institusional; (c) kultur dan 
suasana organisasi di sekolah, serta perilaku manajerial 
sekolah sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan 
pengembangan sekolah; dan (d) manajemen personalia di 
sekolah pada prinsipnya mengupayakan agar setiap warga 
dapat bekerja sama dan saling mendukung untuk mencapai 
tujuan sekolah. 
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d. Manajemen Keuangan 

Manajemen keuangan di sekolah terutama berkenaan 
dengan kiat sekolah dalam menggali dana, kiat sekolah 
dalam mengelola dana, pengelolan keuangan dikaitkan 
dengan program tahunan sekolah, dan cara melakukan 
pengawasan, pengendalian serta pemeriksaan. Oleh karena 
itu, di samping mengupayakan ketersediaan dana yang 
memadai untuk kebutuhan pembangunan maupun kegiatan 
rutin operasional di sekolah, juga perlu diperhatikan factor 
akuntabilitas dan transparansi setiap penggunaan keuangan. 

e. Manajemen Perawatan Sarana dan Prasarana 
Sekolah 

Dalam manajemen ini perlu dibuat program 
perawatan preventif di sekolah dengan cara pembentukan 
tim pelaksana, membuat daftar sarana dan prasarana, 
menyiapkan jadwal kegiatan perawatan, menyiapkan 
lembar evaluasi untuk menilai hasil keja perawatan pada 
masing-masing bagian dan memberikan penghargaan bagi 
mereka yang berhasil meningkatkan kinerja peralatan 
sekolah dalam rangka meningkatkan kesadaran merawat 
sarana dan prasarana sekolah. 

Sementara itu, untuk pelaksanaannya dilakukan: 
pengarahan kepada tim pelaksana, mengupayakan 
pemantauan bulanan ke lokasi tempat saran dan prasarana, 
dan membuat program lomba perawatan terhadap sarana 
dan fasilitas sekolah untuk memotivasi warga sekolah. 
Kurikulum akan berjalan dengan baik bila manjemen 
sekolah ditata dengan baik dan dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
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Merupakan pengembangan dari konsep school basic 
management yang  bertujuan untuk mendesain ulang 
pengelolaan madrasah dengan memberikan keleluasaan 
otonomi kepada kepala madrasah dan meningkatkan 
partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja 
madrasah yang mencakup : guru, siswa, komite madrasah, 
orang tua siswa dan masyarakat.  

 Manajemen berbasis madrasah (MBM) mengubah 
system pengambilan keputusan dengan memindahkan 
otoritas pengambilan keputusan dan manejemen dari 
tingkat nasional pada pihak-pihak terkait dengan madrasah 
ditingkat local (Local stakeholder). 

 
B. Pengertian, Landasan, Prinsip Pengembangan dan 

Komponen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
(KTSP) 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 
tahun 2006 mewajibkan setiap madrasah mengembangkan 
dan menetapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan 
(KTSP) sesuai kebutuhannya dengan memperhatikan 
panduan penyusunan KTSP yang disusun oleh Badan 
Standar Nasional Pendidikan. Sesuai dengan peraturan 
tersebut, semua satuan pendidikan termasuk madrasah, 
diharapkan sudah menyusun dan melaksanakan KTSP 
secara utuh paling lambat tahun 2009/2010. Terkait dengan 
hal tersebut, pada bagian ini dikemukakan (1) pengertian, (2) 
landasan, (3) prinsip pengembangan, (4) komponen. 

 
1.Pengertian KTSP 
KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun 

oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. 
KTSP member ruang yang luas bagi satuan pendidikan 
untuk mengembangkan kurikulumnya sendiri sesuai 
dengan kebutuhannya. Setiap satuan pendidikan diberi 
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kewenangan untuk mengembangkan kurikulum sendiri-
sendiri sehingga kurikulum antara satuan pendidikan yang 
satu dengan yang lain tidak harus sama, artinya boleh 
berbeda. 

 
2.Landasan  
a.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
b.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 

tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 
c.Standar Isi 
d.Standar Kompotensi Lulusan 
 
3.Prinsip-Prinsip Pengembangan KTSP 
KTSP dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh 

setiap kelompok atau satuan pendidikan di bawah 
koordinasi dan supervise dinas pendidikan atau kantor 
departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan 
dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. 

KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip 
sebagai berikut: 

a.Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan 
dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya 

Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa 
peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan 
kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 
bertanggungjawab. 

 
b.Beragam dan terpadu 
Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan 

keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah dan 



80 

menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan 
agama, suku, ras dan adat istiadat. 

 
c.Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni 
Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran 

bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang 
berkembang secara dinamis. 

 
d.Relevan dengan kebutuhan kehidupan 
Pengembangan kurikulum dilakukan dengan 

melibatkan pemangku kepentingan untuk menjamin 
relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, 
termasuk didalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia 
usaha dan dunia kerja. 

 
e.Menyeluruh dan berkesinambungan 
Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi 

kompotensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran 
yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan 
antarsemua jenjang pendidikan. 

 
f. Belajar sepanjang hayat 
Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, 

pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang 
berlangsung sepanjang hayat. 

g.Seimbang antara kepentingan nasional dan 
kepentingan daerah 

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan 
kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk 
membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara. 

4.Komponen KTSP 
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KTSP secara garis besar terbagi atas dua dokumen, 
yaitu dokumen I yang terdiri atas komponen: (1) tujuan, (2) 
strukutur dan muatan KTSP, (3) kalender dan dokumen II 
terdiri atas komponen (1) silabus dan (2) rencana 
pelaksanaan pembelajaran. 

Dokumen I 
a.Tujuan  
Tujuan memuat secara rinci tujuan pendidikan tingkat 

satuan pendidikan, visi dan misi serta tujuan satuan 
pendidikan dan tujuan khusus program pendidikan sesuai 
dengan jenjang pendidikannya. 

 
b.Struktur dan Muatan KTSP 
Struktur dan muatan KTSP pada jenjang pendidikan 

dasar dan menengah yang tertuang dalam Standar Isi 
meliputi lima kelompok mata pelajaran sebagai berikut: 

• Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia 
• Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan 

kepribadian 
• Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan 

tekonologi 
• Kelompok mata pelajaran estetika 
• Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan 

kesehatan 
 

c.Kalender pendidikan 
Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat 

menyusun kalender pendidikan sesuai dengan kebutuhan 
daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik dan 
masyarakat, dengan memperhatikan kalender pendidikan 
sebagaimana yang dimuat dalam Standar Isi. 

 
Dokumen II 
a.Silabus  
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Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan 
atau kelompok mata pelajaran/ tema tertentu yang 
mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi 
pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, 
penilaian, alokasi waktu dan sumber/ bahan/ alat belajar. 
Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan 
kompetensi dasar ke dalam materi pokok/pembelajaran, 
kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian 
kompetensi untuk penilaian. 

 
b.Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan 

perangkat pembelajaran yang harus dibuat oleh seorang 
guru ketika proses kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. 
RPP menjadi panduan bagi seorang guru dalam 
mengembangkan kompetensi dasar menjadi indikator, 
menentukan pengalaman belajar yang sesuai, materi pko 
pembelajaran, menentukan bentuk, teknik dan instrument 
pembelajran berdasarkan alokasi waktu dan sumber belajar. 

Penyusunan Silabus Inklusif Gender 
Silabus merupakan pengaturan dan penjabaran 

seluruh kompetensi dasar suatu mata pelajaran dalam 
standar isi sehingga relevan dengan konteks madrasahnya 
dan siap digunakan sebagai panduan pembelajaran setiap 
mata pelajaran. Bagian ini membahas (1) langkah 
penyusunan inklusif gender, (2) perbedaan silabus bias 
gender, netral dan inklusif gender, dan (3) praktik 
penyusunan silabus inklusif gender. 

1.Langkah-Langkah Penyusunan Inklusif Gender 
• Menuliskan identitas silabus 
• Menuliskan standar kompetensi dan kompetensi 

dasar inklusif gender 
• Menuliskan materi pokok 
• Menuliskan pengalaman belajar inklusif gender 
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• Menentukan indikator inklusif gender 
• Penilaian inklusif gender 
• Menentukan jenis penilaian inklusif gender 
• Sumber/bahan/alat 

 
Tips Memilih Tujuan Inklusif Gender  
a.Mempertimbangkan pengalaman dan 

kecenderungan siswa-siswi agar dapat menarik minat dan 
motivasi dalam mempelajari konsep. 

b.Perbedaan sosialisasi gender, termasuk permainan 
anak laki-laki dan perempuan mempengaruhi 
kecenderungan belajar mereka. 

c.Perlu dicantumkan kata “siswa-siswi” atau “siswi-
siswa” secara bergantian untuk menumbuhkan kepekaan 
bahwa keduanya memiliki kesempatan berkembang secara 
bersama-sama. 

 
Tips Memilih Materi Inklusif Gender 
a.Kalimat/teks dan gambar tidak melanggengkan 

nilai-nilai stereotype secara kuantitatif maupun kualitatif. 
 
b.Bahan ajar menggambarkan keadilan dan kesetaraan 

antara perempuan dan laki-laki di dalam memperoleh akses, 
partisipasi dan pengambilan keputusan. 

 
c.Menghadirkan sumber belajar dari karya perempuan 

dan kelompok dan penggiat masyarakat sipil berkenaan isu 
kontemporer yang berkembang di masyarakat. 

 
Tips Memilih Strategi Pembelajaran Inklusif Gender 
a.Memilih strategi/metode yang secara eksplisit 

memfasilitasi kecenderungan belajar yang berbeda antara 
siswa-siswi.  
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b.Mencantumkan strategi untuk memberikan 
penguatan kepada kelompok yang tertinggal dalam hal 
prestasi, kerajinan dan partisipasi di suatu mata pelajaran. 

c.Menerapkan cara belajar dan mengajar yang lebih 
kooperatif dan interaktif, termasuk cara belajar berkelompok 
dengan proporsi yang seimbang antara siswa-siswi. 

d.Pengelolaan kelompok disesuaikan dengan 
kebutuhan belajar yang berbeda antara anak laki-laki dan 
perempuan 

 Tips Memilih Media Inklusif Gender 
a.Pilih media yang sesuai dengan proses adaptasi dari 

perbedaan gender sehingga dapat mendorong keduanya 
mampu menguasai materi pelajaran dan menghindari 
diskriminasi gender. 

b.Pilih media yang dapat diakses dan dimanfaatkan 
untuk anak laki-laki dan perempuan. 

c.Pilih dan tentukan media yang dapat mendorong 
keseimbangan gender seperti penggunaan alat-alat modern 
seperti computer. 

d.Pilih media yang mudah digunakan tanpa hambatan 
perbedaan gender seperti alat peraga kedokteran dan lalu 
lintas. 

Tips Menentukan Penilaian Efektif Berbasis Gender 
a.Jelas dan berhubungan langsung dengan kurikulum 

dan kompetensi yang telah mengintegrasikan prinsip 
keadilan gender. 

b.Meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian 
serta kemampuan bekerja sama dengan teman yang berbeda 
jenis kelamin 

c.Menggunakan indikator kesetaraan gender agar 
terjaga validitasnya. 

d.Mendorong siswa-siswi mampu melakukan 
penilaiannya sendiri. 
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e.Dapat digunakan untuk upaya perubahan bias 
gender menuju sensitifitas gender. 

f. Bersifat kontinyu, agar mudah teridentifikasi jika 
terjadi kesenjangan gender antara keduanya dan 
menentukan alternative solusinya. 

1.Data Sekolah/ Madrasah 
o Nama sekolah/madrasah 
o Nomor Identitas Sekolah 
• Nomor Identitas Madrasah 
o Nomor Statistik Sekolah 
• Nomor Statistik Madrasah 
o Alamat Sekolah/madrasah 
Kecamatan 
Kabupaten/Kota 
Provinsi 
Kode pos 
Telepon 
Email 
o Status sekolah/ madrasah 
o Nama yayasan 
o Tahun berdiri sekolah/madrasah 
o Luas bangunan 
2.Kurikulum dan Pembelajaran 
• Sekolah/madrasah memiliki dokumen kurikulum 
• Sekolah/madrasah memiliki dukumen kurikulum 

selain KTSP 
• Sekolah/madrasah memiliki kalender pendidikan 
• Guru mengembangkan silabus untuk setiap mata 

pelajaran sesuai kurikulum 
• Sekolah/madrasah memiliki buku pelajaran yang 

digunakan sebagai buku pegangan guru 
• Sekolah/madrasah memiliki buku pelajaran yang 

digunakan siswa dalam pembelajaran 
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• Sekolah/madrasah memiliki jadwal pelajaran yang 
tertulis 

3.Administrasi dan Manajemen Sekolah/Madrasah 
• Sekolah/madrasah memiliki program perencanaan 

jangka panjang (misalnya 8 tahunan) 
• Sekolah/madrasah memiliki program perencanaan 

jangka menengah (misalnya 4 tahunan) 
• Sekolah/madrasah memiliki program perencanaan 

tahunan 
• Sekolah/madrasah memiliki program perencanaan 

pengembangan kompetensi dan kualifikasi tenaga guru dan 
non guru. 

• Sekolah/madrasah menyusun Rencana Anggaran 
Pendapatan dan Belanja sekolah/madrasah. 

• Sekolah/madrasah memiliki peraturan untuk 
memberikan sanksi kepada warga sekolah/madrasah yang 
melanggar tata tertib. 

• Sekolah/madrasah mengikutsertakan guru dalam 
pelatihan, penataran dan sejenisnya. 

4.Organisasi dan Kelembagaan 
• sekolah/madrasah memiliki akta 

pendirian/kelembagaan 
• sekolah/madrasah memiliki bagan /struktur 

organisasi yang lengkap 
Untuk melihat contoh penyusunan administrasi yang 

merupakan standar saran dan prasarana maka diperlukan 
data-data antara lain sebagai berikut: 

Standar Pengelolaan 
- Rencana kerja jangka menengah (empat tahunan)  
- Rencana kerja tahunan yang dimiliki 
- Kepemilikan dokumen aspek pengelolaan 

pendidikan  
- Kepemilikan struktur organisasi sekolah/madrasah 
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- Pelaksanaan kegiatan sekolah/madrasah sesuai 
rencana kerja tahunan 

- Jenis kegiatan kesiswaan yang dilakukan 
sekolah/madrasah 

- Jenis pengembangan kurikulum dan pembelajaran 
- Pelaksanaan program pendayagunaan pendidik dan 

tenaga kependidikan 
- Pengelolaan program sarana dan prasarana 

pembelajaran 
- Pengelolaan program keuangan dan pembiayaan 

pendidikan  
- Bentuk penciptaan suasana, iklim dan lingkungan 

pembelajaran kondusif yang dilakukan sekolah/madrasah. 
- Bentuk keterlibatan masyarakat dalam membangun 

kemitraan dengan lembaga lain yang dilakukan 
sekolah/madrasah 

5.Sarana dan Prasarana 
• sekolah/madrasah memiliki gedung 
• sekolah/madrasah memiliki lahan milik sendiri 
• sekolah/madrasah memiliki halaman 
Untuk melihat contoh penyusunan administrasi yang 

merupakan standar saran dan prasarana maka diperlukan 
data-data antara lain sebagai berikut: 

- luas lahan sekolah/madarasah 
- luas lantai sekolah/madrasah 
- sanitasi di dalam dan di luar bangunan 
- daya instalasi listrik yang dimiliki sekolah/madrasah 
- sekolah/madrasah memiliki perpustakaan dengan 

koleksi buku  
- sekolah/madrasah memiliki buku teks yang telah 

ditetapkan dengan Permendiknas  
- jenis peralatan laboratorium IPA 
- jumlah guru yang dimiliki sekolah/madrasah dan 

kualifikasinya 
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- jumlah guru yang mengajar memiliki latar belakang 
pendidikan sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan 

- jumlah tenaga administrasi 
6.Ketenagaan  
• Rasio jumlah guru dengan jumlah siswa adalah 1:40 

atau lebih kecil 
• Jumlah guru yang mengajar sesuai dengan latar 

belakang pendidikannya 
• sekolah/madrasah memiliki tenaga khusus untuk 

kebersihan sekolah/madrasah 
7.Pembiayaan dan Pendidikan 
• sekolah/madrasah mengalokasikan dana untuk 

program peningkatan mutu 
• sekolah/madrasah menyediakan biaya untuk 

kreativitas siswa 
• sekolah/madrasah memiliki dana yang memadai 

untuk mendukung kegiatan operasional 
Untuk melihat contoh penyusunan administrasi yang 

merupakan standar saran dan prasarana maka diperlukan 
data-data antara lain sebagai berikut: 

- anggaran pendapatan dan belanja sekolah selama 
tiga tahun terakhir 

8.Peserta Didik 
• Proses penerimaan siswa baru dilakukan terbuka dan 

adil 
• Tingkat kelulusan siwa adalah 90% atau lebih 
• sekolah/madrasah mengirimkan siswa untuk 

berbagai perlombaan 
9.Lingkungan dan Biaya Sekolah/Madrasah 
• sekolah/madrasah melaksanakan program 

kebersihan 
• sekolah/madrasah melaksanakan program 

keamanan 
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• sekolah/madrasah melaksanakan program 
ketertiban 

 
Model Belajar dan Pembelajaran 
Menurut Hilgard (1962), belajar adalah sutu proses 

dimana suatu perilaku munvul atau berubah karena danya 
respon terhadap suatu situasi. Berkaitan dengan pengaruh 
pengalaman terhadap belajar banyak sekali definisi para 
penganut empirisme tentang belajar. Sagala (2009) 
mendefinisikan belajar adalah suatu proses dimana suatu 
organism berubah perilakunya sebagai akibat dari 
pengalaman.  

Ronald Gross dalam bukunya berjudul Peak Learning 
(1991), sebagai akibat belajar yang kurang kondusif dan 
tidak memberikan kesempatan untuk berkreasi, telah 
mengidentifikasi beberapa mitos tentang belajar antara lain: 

 belajar itu membosankan, merupakan kegiatan 
yang tidak menyenangkan. 

 pembelajaran harus pasif, menerima dan mengikuti 
apa yang diberikan guru 

 si pembelajar di bawah perintah dan aturan guru 
 belajar harus mengikuti seluruh program yang telah 

ditemukan 
Mitos semacam ini timbul karena dilandasi oleh fakta, 

banyak praktik pembelajaran di sekolah yang menunjukkan 
pelaksanaan hal-hal tersebut. Oleh sebab itu, harus 
diciptakan suasana agar belajar di sekolah berlangsung 
secara aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyengkan.1 

 
1.Kepala madrasah sebagai pendidik 

                                                           
1 Belajar Dan Pembelajaran: Teori dan Konsep Dasar 
Oleh Suyono dan Hariyanto, Universitas Negeri surabaya. 
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- Kemampuan membimbing guru 
- Kemampuan membimbing karyawan 
- Kemampuan membimbing siswa-siswi 
- Kemampuan mengikuti perkembangan IPTEK 
- Kemampuan memberi contoh mengajar yang baik 
2.Kepala madrasah sebagai manajer 
- Kemampuan menyusun program 
- Kemampuan mengorganisasi personalia 
- Kemampuan menggerakkan guru dan karyawan 
- Kemampuan mengoptimalkan sumber daya 

madrasah 
3.Kepala madrasah sebagai administrator 
- Kemampuan mengelola administrasi KBM dan BK 
- Kemampuan mengelola admnistrasi kesiswaan 
- Kemampuan mengelola administrasi ketenagaan 
- Kemampuan mengelola administrasi sarana 

prasarana 
- Kemampuan mengelola administrasi persuratan 
4.Kepala madrasah sebagai pemimpin 
- Memiliki kepribadian yang kuat 
- Memahami kondisi guru, karyawan dan siswa-siswi 

yang baik 
- Memiliki visi dan misi madrasah 
- Memiliki kemampuan berkomunikasi 
5.Kepala madrasah sebagai motivator 
- Kemampuan mengatur lingkungan kerja yang 

bersifat fisik. 
- Kemampuan mengatur suasana kerja yang bersifat 

non fisik 
- Kemampuan menerapkan prinsip penghargaan dan 

hukuman 
Sepuluh kemampuan dasar guru 

o Mengembangkan kepribadian 
o Menguasai landasan pendidikan 
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o Menguasai bahan pengajaran 
o Menyusun program pengajaran 
o Melaksanakan program pengajaran 
o Menilai hasil dan proses belajar mengajar yang telah 

dilaksanakan 
o Menyelenggarakan program bimbingan 
o Menyelenggarakan administrasi sekolah 
o Berinteraksi dengan sejawat dan masyarakat 
o Menyelenggarakan penelitian sederhana untuk 

keperluan pengajaran 
Administrasi Keuangan 
Suatu usaha dan kegiatan pengaturan uang yang 

meliputi kegiatan perencanaan, sumber keuangan, 
pengalokasian, penganggaran, pemanfaatan dana, 
pembukuan, penyimpanan hingga pertanggungjawaban dan 
pelaporan uang yang digunakan dalam penyelenggaraan 
pendidikan di Madrasah. 

Komponen administrasi keuangan 
a.Kegiatan perencanaan 
• Perencanaan jangka pendek 
• Perencanaan jangka menengah 
• Perencanaan jangka panjang 
b.Sumber keuangan 
Madrasah negeri  
• Dana Alokasi Umum (DAU), berasal dari pemerintah 

pusat yang dialokasikan pada pemerintah daerah 
• Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
• Sumbangan dari pemerintah pusat 
• Sumbangan masyarakat 
• Sumbangan orang tua siswa 
• Sumbangan lainnya. 
Madrasah Swasta 
Ditambah dari sumber dana yang berasal dari 

penyelenggaraan/yayasan 
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• Zakat guru dan karyawan 
• Usaha financial madrasah 
• Amal jum’at 
• Infak orang tua 
c.Pengalokasian 
d.Penganggaran 
• Rencana dan penanggungjawab kegiatan 
• Perincian program 
• Perincian kebutuhan barang dan sarana serta jumlah 

biaya yang diperlukan 
• Jumlah anggaran untuk setiap kegiatandan jumlah 

total anggaran menyeluruh 
• Sumber dana yang terdiri atas jumlah sumber dan 

dan perinciannya. 
e.Pemanfaatan dana 
• Pembelajaran 
• ATK 
• Perawatan 
• Daya dan jasa 
• Hubungan lintas sektoral 
f. Pembukuan 
Prinsip pembukuan: 
• Pemasukan dan pengeluaran tercatat secara tertib  
• Pencatatan siap diberikan setiap saat 
• Pembukuan dilakukan secara terbuka 
g.Pemerikasaan dan pengawasan 
h.Pertanggungjawaban dan pelaporan 
• Jumlah uang yang telah diterima dan yang 

dikeluarkan 
• Buku penerimaan dan pengeluaran 
• Waktu transaksi 
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C. Manajemen Berbasis Responsif Gender 
 
Model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar 
kepada madrasah, memberikan fleksibilitas/keluwesan 
lebih besar kepada madrasah untuk mengelolah sumber 
daya madrasah dalam meningkatkan parisipasi langsung 
laki-laki dan perempuan sebagai warga madrasah (guru, 
murid, kepala madrasah, karyawan) dan masyarakat (orang 
tua murid, masyarakat, ilmuan dan pengusaha) untuk 
meningkatkan mutu madrasah berdasarkan kebijakan dan 
perundang-undangan yang berlaku dengan mengakui 
adanya karakter kerja, kesempatan dan tugas kultural yang 
berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan 
tugas serta upaya dalam memberikan dukungan kebutuhan 
praktis yang diperlukan agar mendapat peran dan tanggung 
jawab yang seimbang. 

Dari pengertian tersebut dapat dipahami dengan 
tegas bahwa esensi manajemen berbasis madrasah 
responsive gender adalah otonomi madrasah yang memiliki 
fleksibilitas dan partisipasi serta kesetaraan dan keadilan 
gender untuk meningkatkan mutu madrasah. 

Keadilan dan kesetaraan merupakan salah satu 
tuntunan agama islam yang tertinggi sebagaimana yang 
terterah dalam al Quran surah an- Nahl ayat 97 yang artinya 
: siapa saja laki-laki atau perempuan yang beriman dan 
beramal saleh, niscaya kami berikan kehidupan yang baik 
selanjutnya Undang-undang Dasar 1945 juga memberikan 
hak yang sama kepada setiap orang dengan berbagai latar 
belakang agama, budaya, suku , ekonomi, jenis kelamin dan 
gendernya. Hal tersebut mencakup hal yang adil dan setara 
dalam mencapai manfaat dari pembangunan dan 
kesejahteraan, termasuk manfaat pendidikan.  

Dalam masalah pendidikan hadist riwayat Abu 
Dawud antara lain dijelaskan : bahwa menuntut ilmu adalah 
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kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Selanjutnya 
aspek-aspek lain di Indonesia khususnya kota Makassar 
Sulawesi Selatan dengan memperhatikan masalah 
kesetaraan lebih diarahkan pada upaya mengurangi 
kesenjangan kesempatan dan partisipasi laki-laki dan 
perempuan atau yang disebut dengan kesenjangan gender 
dibidang pendidikan. 

Gender merupakan aspek sosial budaya yang 
melekat pada laki-laki dan perempuan. Perbedaan yang 
relative ini  pada umumnya terkait dengan masalah : sifat, 
peran dan posisi sosial yang dipandang pantas dan 
seharusnya untuk laki-laki dan perempuan. Perbedaan juga 
dapat berdampak ketidakadilan pada akses, partisipasi, 
pengambilan keputusan dalam keluarga, masyarakat dan 
Negara serta perolehan manfaat dari pembangunan dan 
kesejahteraan. Baik laki-lagi maupun perempuan semuanya 
dapat berpotensi mengalami ketidakadilan sosial namun 
dalam kenyataan tampaknya perempuan lebih tentang 
terhadap ketidak adilan karena masih mengakarnya 
pengaruh nilai-nilai budaya patriarkhi dan pemahaman 
konsep-konsep agama. Kesenjangan gender merupakan 
masalah pendidikan bilamana dapat menghalangi anak laki-
laki dan perempuan untuk mendapatkan akses, partisipasi, 
control atau pelibatan dalam pengambilan keputusan serta 
hak mendapatkan manffat dari pendidikan. Salah satu hal 
yang dapat dikategorikan ketidakadilan bilamana seseorang 
tidak dapat mengoptimalkan potensi intelektual dan 
manajemen dalam bidang pendidikan. Setiap individu yang 
menjadi bagian dari pendidikan (Murid, guru, kepala 
sekolah, karyawan, dan komite madrasah) memiliki hak 
untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam 
memperoleh manfaat dalam pendidikan. 

Sebagaimana landasan-landasan hukum tentang 
kesetaraan melalui kebijakan pengaruh kesetaraan gender 
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dari beberapa Impres yang telah disebutkan akan dapat 
mewujudkan pendidikan yang sama untuk anak laki-laki 
dan perempuan sebagaimana diajarkan oleh Islam dan 
diamanahkan oleh UUD 1945 serta amanah Perserikatan 
Bangsa-Bangsa tentang "Pendidikan Untuk Semua" 
(Education For All). 

D. Manajemen Madrasah Responsif Gender 
Yang dimaksud madrasah responsif gender adalah 

o Menyediakan akses yang sama bagi laki-laki maupun 
perempuan untuk berperan dan mendapatkan 
manfaat yang sama bagi keluarganya. 

o Menghargai adanya karakter kerja, kesempatan dan 
tugas cultural yang berbeda antara perempuan dan 
laki-laki dalam menjalankan tugas kedinasan. 

o Keduanya memiliki hak dan kepentingan yang sama 
dalam menempati setiap posisi, control dan manfaat 
yang sama. 
 

 Tugas dan fungsi madrasah untuk menerapkan MBM 
Responsif Gender 

Kesetaraan dan keadilan gender dapat diintegrasikan 
melalui tugas dan fungsi madrasah dalam menerapkan 
MBM yang meliputi: 

1. Pengelolaan proses belajar mengajar 
2. Perencanaan, evaluasi dan supervise 
3. Pengelolaan kurikulum 
4. Pengelolaan ketenagaan 
5. Pengelolaan fasilitas 
6. Pengelolaan keuangan 
7. Pelayanan siswa-siswi 
8. Peran serta masyarakat 
9. Pengelolaan budaya madrasah 
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BAB VII 
TUGAS DAN FUNGSI MADRASAH 

DALAM MENERAPKAN PENGELOLAAN 
PROSES BELAJAR MENGAJAR 

 
A. Strategi Pembelajran 

1. Pengertian Belajar 
Istilah belajar dan pembelajaran berasal dari bahasa 

inggris learning dan instruction. Belajar sering diberi batasan 
yang berbeda-beda tergantung sudut pandangnya. Hilgard 
(1984: 4) mengatakan bahwa: 

Learning is the process by which an activity originates or is 
changed through  responsding to a situation, provide the change 
can not be attributed to growth or the temporary state or the 
organism as in fatique or under drugs. 

 Belajar merupakan suatu proses perubahan kegiaan 
dan reaksi terhadap lingkungan. Perubahan tersebut tidak 
dapat disebut belar apabila disebabkan oleh pertumbuhan 
atau keadaan, sementara seseorang seperti kelelahan atau di 
bawah pengaruh obat-obatan. Perubahan kegiaan yan 
dimaksud mencangkp pengetahuan , kecakaan, dan tingkah 
laku. Perubahan itu diperoleh melalui pengalaman (latihan) 
bukan dengan sendirinya berubah karena kematangan atau 
keadan sementara.2 

 Menurut Klein (1996: 2), . . . lerning can be defined as 
ad experiential prosecess resulting in a relatively permanen 
change in behavior that cannot be explained by tenporary 
states, manaturation, or innate response tendencies. Dari 

                                                           
2 Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran: Teori Dan 
Aplikasi Penerbit A. Media 
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kutipn di atas, dapat dikatakan bahwa ... belajar dapat 
didefinisikan sebagai hasil proses eksperimental dalam 
perubahan tingkah laku yang relaif permanen yang tidak 
dapat diucapkan dengan pernyataan sesaat. Kmponen 
pentang dari pembelajaran Klein (1996: 2) adalah 1) learning 
reflects a change in the potential for behavior; 2) it does not 
automatically lead to a change inbehavior; 3) the behavior 
can be due to processes other dhan learning. Konsep tersebut 
menjelaskan bahwa: 1) pembelajaran merefleksikan 
perubahan pada perilaku yang potensial, 2) perubahan 
perilaku akibat pembelajaran tidak perlu permanen; 3) 
perubahan-perubahan perilaku dapat disebabkan oleh 
proses selain pembelajaran. 

 Wikel (2007: 49) menyatakan bahwa belajar adalah 
suatu aktivitas mental/psikis, yang berlangsung dalam 
interaksi aktif engan lingkungan, keterampilan-sikap. 

 Demikian halnya denagn Budiningsih (2005: 58), 
menyatakan bahwa belajar merupakan suatu proses 
pembentukan pengetahuan, yangmana siswa aktif 
melakukan kegiatan, aktif berfikir, menyusun konsep, dan 
memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. 

  Denagn demikain, beljar merupakan suatu proses 
usaha yang dilakukan individu secara sadar untuk 
memperoleh perubahan tingkah laku tertentu, baik yang 
dapat diamati secara langsun maupun yang tidak dapat 
diamati secara langsung sebagai pengalaman (latihan) dalam 
interaksinya dengan lingkungan. Dapat dikatakan juga 
bahwa belajar sebagai suatu aktifitas mental atau psikis yang 
berlangsung dalam ineraksi aktif dengan lingkungan  dan 
menghasiilkan perubahan dalam pengetahuan da 
pemahaman, keterampilan serta nila-nilai dan sikap. 

B.Teori Belajar 
Teori belajar secra umum daat dikelompokkan 

menjadi empat aliran, yaitu aliran behavioristik, 
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kognitivistik, humanistik, dan siberneti. Menurut aliran 
behavioristik, belajar merupkan perubahan perilaku  
berdasarkan stimulus-respons. 

a.Teori Belajar Behavioritik 
Teori belajar behavioristik atau tingkah laku 

menjelaskan bahwa perubahan tingkah laku sebagai 
interaksi anara stimulus dan respons. Menurut penganut 
teori ini, belajar dalah perubahan perlaku yang dapat 
diamati, diukur, dan dinili secara konkret. Teori behaviorstik 
hanya menganalisis perilaku yang tampak saja, yang dapat 
diukur,dilukiskan, dan diramalkan. Teori kaum behvioristik 
lebih dikenal dengan nama teori belajar karena seliuruh 
perlaku manusia adalah hasil belajar. Kaum behvioristik 
tidak mau mempersoalkan apakah manusia baik atau jelek, 
rasional atau emosional; behaviorisk hanya ingin mengeahui 
bagaimana perilakunya dikendalikan oleh fakto-faktor 
lingkungan.  

 
Misalnya :  

a.Teori Koneksionisme oleh Thorndike 
Menurut Thorndike, belajar merupakan perisiwa 
terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa-peristiwa 
yang disebut Stimulus (S) dengan respons (R). Stimulus 
adalah suatu perubahan dari lingkungan eksternal yang 
menadi tanda untuk mengaktifkan organisme guna beraksi 
atau berbuat, sedangkan respons dari adalah sembarang 
tingkah lak yang dimuncukan karena adanya perangsang. 
 Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar 
Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Nana Sudjana3  . 
Untuk mengetahui keberhasilan belajar dapar diukur 
melalui empat pertanyaan 

                                                           
3Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, Sinar baru 
Algesindo 
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 apakah hasil belajar yang bersifat tunggal dan 
terlepas satu sama lain membentuk satu integritas 
tertentu? 

 Apakah hasil belajar yang dicapai siswa dari proses 
pengajaran mempunyai daya guna dan dapat 
diaplikasikan dalam kehidupan siswa terutama 
dalam pemecahan masalah yang dihadapinya, 
ataukah suatu hasil yang sifatnya samar-samar 
sehingga tak banyak dan tak dapat diterapkan? 

 Apakah hasil belajar yang diperoleh siswa tahan 
lama diingat dan mengendap dalam pikirannya serta 
cukup mempengaruhi perilaku dirinya ataukah 
bersifat incidental masuk dari telinga kiri keluar dari 
telinga kanan? 

 Apakah yakin bahwa perubahan yang ditunjukkan 
oleh siswa merupakan akibat dari proses pengajaran 
ataukah perubahan itu sebagai akibat lain di luar 
proses pengajaran? 

•Faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa 
Hasil belajar yang dicapai siswa yang dipengaruhi 

oleh dua faktor utama yakni faktor dalam diri siswaitu dan 
faktor yang datang dari luar diri siswaatau faktor 
lingkungan. Faktor yang datang dari diri siswa terutama 
kemampuan yang dimilikinya. Faktor  kemampuan siswa 
besar sekali pengaruhnya terhadap hasil belajar yang 
dicapai. Seperti yang dikemukakan oleh Clark  bahwa hasil 
belajar siswa di sekolah 70% dipengaruhi oleh kemampuan 
siswa dan 30% dipengaruhi oleh lingkungan. 

Disamping kemampuan yang dimiliki siswa, juga ada 
faktor lain, seperti motivasi belajar, minat dan perhatian, 
sikap dan kebiasaan belajar, ketekunan, sosial ekonomi, 
faktor fisik dan psikis. Faktor tersebut banyak menarik 
                                                                                                                        

3  
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perhatian para ahli pendidikan untuk diteliti, seberapa jauh 
kontribusi/sumbangan yang berikan oleh faktortersebut 
terhadap hasil belajar siswa. Adanya pengaruh dari dalam 
diri siswa, merupakan hal yang logis dan wajar, sebab 
hakikat perbuatan belajar adalah perubahan tingkah laku 
individu yang diniati dan disadarinya. Siswa harus 
merasakan, adanya suatu kebutuhan untuk belajar dan 
berprestasi. Ia harus berusaha mengerahkan segala daya dan 
upaya  untuk dapat mencapainya.4 

Sesungguhnya demikian, hasil yang dapat diraih 
masih juga bergantung dari lingkungan. Artinya, ada faktor-
faktor yang berada di luar dirinya yang dapat  menetukan 
atau mempengaruhi hasil belajar yang dicapai. Salah satu 
lingkungan belajar yang paling dominan mempangaruhi 
hasil belajar di sekolah, ialah kualitas pengajaran. Yang 
dimaksud dengan kualitas pengajaran ialah tinggi 
rendahnya atau efektif tidaknya proses belajar-mengajar 
dalam mencapai tujuan pengajaran. Hasil belajar pada 
hakikatnya tersirat dalam tujuan pengajaran. Oleh sebab itu 
hasil belajar  siswa di sekolah dipengaruhi oleh kemampuan 
siswa dan kualitas pengajaran. Pendapat ini sejalan dengan 
teori belajar di sekolah (Theory of school learning) dari 
Bloom) yang mengatakan ada tiga variabel utama dalam 
teori belajar sekolah, yakni karakteristik individu, kualiats 
pengajaran dan hasil belajar siswa. Sedangkan 
carollberpendapat bahwa hasil belajar yang dicapai siswa 
dpengaruhi oleh lima faktor, yakni (a) bakat belajar, (b) 
waktu yang tersedia untuk belajar, (waktu yang diperlukan 
siswa untuk menjelaskan pelajaran, (d) kualitas pengajaran, 
dan (e) kemampauan individu. Empat faktor yang disebut di 

                                                           
4Nana Sudjana,  Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, Sinar 

baru Algesindo 
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atas (a b c e) berkenaandengan kemampuan individu dan 
faktor (d) adalah faktor di luar individu (lingkungan). 

Disamping faktor guru, kualitas pengajaran 
dipengaruhi jaga oleh karakteristik kelas. Variabel 
karakteristik kelas antara lain: 

a.Besarnya kelas (class size).  
Artinya, banyak sedikitnya jumlah siswa yang belajar. 

Ukuran yang biasa digunakan ialah ratio guru dengan 
siswa. Pada umumnya dipakai ratio 1:40, artinya satu orang 
guru melayani 40 siswa. Diduga makin besar jumlah siswa 
yang harus dilayani guru dalam satu kelas, makin rendah 
kualitas pengajaran, demikian pula sebaliknya. Secara logika 
atau akal sehat, tak mungkin guru dapat mengembangkan 
kegiatan belajar yang efektif dalan situasi kelas yang 
memiliki jumlah siswa yang banyak. 

b.Suasana belajar.  
Suasana belajar yang demokratis akan memberi 

peluang mencapai hasil belajar yang optimal, dibandingkan 
dengan suasana belajar yang kaku, disiplin yang ketat 
dengan otoritas ada pada guru. Dalam suasana belajar yang 
demokratis, ada kebebasan siswa belajar, mengajukan 
pendapat, berdialog dengan teman sekelas dan lain-
lain.perasaan cemas dan khawatir pada siswa sering tidak 
menumbuhkan kekreatifan belajar siswa. 

c.Fasilitas dan sumber belajar yang tersedia.  
Sering kita temukan bahwa guru merupakan satu-

satunya sumber belajar di kelas. Situasi ini kurang 
menunjang kualitas pengajaran, sehingga hasil belajar yang 
dicapai siswa tidak optimal. Kelas harus diusahakan sebagai 
laboratorium belajar bagi siswa. Artinya kelas harus 
menyediakan berbagai sumber belajar seperti buku 
pelajaran, alat peraga, dan lain-lain. Disamping itu harus 
diusahakan agar siswa diberi kesempatan untuk berperan 
sebagai sumber belajar. 
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Faktor lain yang mempengaruhi kualitas pengajaran di 
sekolah adalah karakteristik sekolah itu sendiri. 
Karakteristik sekolah berkaitan dengan disiplin sekolah, 
perpustakaan yang ada di sekolah, letak geografis sekolah, 
lingkungan sekolah, estetika dalam arti sekolah memberikan 
perasaan nyaman, dan kepuasan belajar, bersih, rapih dan 
teratur. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada tiga 
unsur dalam kualitas pengajaran yang berpengaruhi 
terhadap hasil belajar siswa, yakni: kompetensi guru, 
karaktersitik kelas, dan karakteristik sekolah. 

• Bentuk Dan Tipe Hasil Belajar 
Dalam proses belajar-mengajar, tipe hasil belajar yang 

diharapkan dapat dicapai siswa penting diketahui oleh 
guru, agar guru dapat merancang/mendesain pengajaran 
secara tepat dan penuh arti. Setiap proses belajar-mengajar 
keberhasilannya diukur dari seberapa jauh hasil belajar yang 
dicapai siswa, disamping diukur dari segi prosesnya. 
Artinya, seberapa jauh tipe hasil belajar dimiliki siswa. Tipe 
hasil belajar harus nampak dalam tujuan pengajaran (tujuan 
instruksional), sebab tujuan itulah yang akan dicapai oleh 
proses belajar-mengajar. 

Peristiwa belajar sendir adalah alat untuk mencapai 
tujuan pengajaran. Ada beberapa pendapat yang melihat 
peristiwa belajar. Ada beberapa pendapat yang melihat 
peristiwa belajar. Dari semua pendapat dapat dibagi menjadi 
tiga sudut pandang, yakni (a) melihat belajar sebagai proses, 
(b) melihat belajar sebagai hasil, (c) melihat belajar sebagai 
fungsi. Ketiga cara memandang ini perlu bagi guru, karena 
tugas guru adalah membina, membimbing dan 
mengarahkan kegiatan belajar siswa, agar memperoleh hasil 
yang telah dirancang sebelumnya. Dalam uraian ini 
peristiwa belajar akan dipandang dari segi hasil. 
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Howard kingsley membagi tiga macam hasil belajar, 
yakni (a) keterampilan dan kebiasaan, (b) pengetahuan dan 
pengertian, (c) sikap dan cita-cita, yang masing-masing 
golongan dapat diisi dengan bahan yang ditetapkan dalam 
kurikulum sekolah. 

Gagne mengemukakan lima kategori tipe hasil belajar, 
yakni (a) verbal information, (b) intelektual skill, (c) 
cognitive strategy, (d) attitude, dan (e) motor skill. 
Sementara itu Benyamin Bloom berpendapat bahwa tujuan 
pendidikan yang hendak kita capai digolongkan atau 
dibedakan (bukan dipisahkan) menjadi tiga bidang, yakni 
(a) bidang kognitif, (b) bidang afektif, dan (c) bidang 
psikomotor. Masing-masing bidang dibagi lagi menjadi 
beberapa tingktan. 

Dalam tulisan ini, hanya akan dibahas tipe hasil belajar 
menurut Gagne dan Benyamin Bloom. Sekalipun dalam 
sistem pendidikan kita menganut teori yang dikemukakan 
oleh benyamin bloom, namun ada baiknya dikemukakan 
pendapat gagne sebagia bahan perbandingan, sekaligus 
dapat memperkaya pemabaca, sebab pendapat keduanya 
banyak persamaanya. 

1.Bentuk perbuatan belajar 
Gagne berpendapat, bahwa belajar dapat dilihat dari 

segi proses dan dapat pula dilihat dari segi hasil. Dari segi 
proses, menurut gagne ada empat ipe perbuatan belajar, 
yakni: 

a.Belajar signal. Bentuk belajar ini paling sederhana 
yaitu memberikan reaksi terhadap perangsang. 

b.Belajar mereaksi perangsang melalui penguatan, 
yaitu memberikan reaksi yang berulang-ulang manakala 
terjadi reinforcement atau penguatan. 

c.Belajar membentuk rangakain, yaitu belajar 
menghubung-hubungkan gejala/faktor/yang satu dengan 
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yang lain, sehingga menjadi satu kesatuan (rangkaian) yang 
berarti. 

d.Belajar asosiasi verbal, yaitu memberikan reaksi 
dalam bentuk kata-kata, bahasa, terhadap perangsang yang 
diterimanya.  

Sedangkan belajar yang berkenaan dengan hasil, 
(dalam pengertian banyak hubungannya dengan tujuan 
pengajaran), gagne mengemukakan adal lima jenis atau lima 
tipe, yakni: 

a.Belajar kemahiran intelektual (cognitif) 
Dalam tipe ini termasuk belajar deskriminasi belajar 

konsep dan belajar kaidah. 
Belajar deskriminasi, yakni kesanggupan membedakan 

beberapa objek berdasarkan ciri-ciri tertentu. Untuk ini 
diperlukan pengamatan yang cermat dari ciri-ciri objek 
tersebut seperti bentuknya, ukuran, warna, dan lain-lain. 
Kemampuan membedakan objek dipengaruhi oleh 
kematangan, pertumbuhan dan pendidikannya. 

 
b.Belajar informasi verbal 
Pada umumnya belajar, berlangsung melalui informasi 

verbal, apalagi belajar di sekolah, seperti membaca, 
mengarang, bercerita, mendengarkan uraian guru, 
kesanggupan menyatakan pendapat dalam bahasa 
lisan/tulisan, berkomunikasi, kesanggupan memberi arti 
setiap kata/kalimat dan lain-lain. 

 
c.Belajar mengatur kegiatan intelektual 
Kalau dalam belajar kemahiran intelektual ditekankan 

kepada belajar deskriminasi, belajar konsep dan kaidah, 
maka dalam belajar mengatur kegiatan intelektual, yang 
ditekankan ialah bersanggupan memecahkan masalah 
melalui konsep dan kaidah yang dimilikinya. Dengan kata 
lain, tipe belajar ini menekankan pada aplikasi kognitif 
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dalam pemecahan persoalan. Ada dua aspek penting dalam 
tipe belajar ini, yakni prinsip masalah (problem solving). 

d.Belajar sikap 
Sikap merupakan kesiapan dan kesediaan seseorang 

untuk menerima atau menolak sautu objek 
berdasrkanpenilaian terhadap objek itu, aoakah berarti atau 
tidak bagi dirinya itulah sebabnya sikap berhubungan 
dengan pengetahuan, dan perasaan seseorang terhadap 
objek. Sikap, juga dapat di pandang sebagai kecenderungan 
seseorang untuk beperilaku (predisposisi).  

 
e.Belajar keterampilan motorik 
Belajar keterampilan motorik banyak berhubungan 

dengan kesanggupan menggunakan gerakan anggota badan, 
sehingga memeliki rangkaian urutan gerakan yang teratur, 
luwes, tepat, cepat dan lancar. Misalnya belajar menjahit, 
mengetik, bermain basket dan lain-lain. 

 
2.Tipe hasil belajar 
Berikut ini dikemukakan unsur-unsur yang terdapat 

dalam ketiga aspek hasil belajar tersebut. 
2. 1 Tipe hasil Belajar Bidang Kognitif 
a.Tipe hasil belajar pengetahuan hafalan (Knowledge) 
Pengetahuan hafalan dimaksudkan sebagai terjemahan 

dari kata “knowledge” dari Bloom. Cakupan dalam 
pengetahuan hafalan termasuk pula pengetahuan yang 
sifatnya faktual, di samping pengetahuan yang mengenai 
hal-hal yang perlu dingat kembali seperti batasan, 
peristilahan, pasal, hukum, bab, ayat, rumus, dan lain-lain. 

b.Tipe hasil belajar pemahaman (comprehention) 
Tipe hasil belajar pemahaman lebih tinggi satu tingkat 

satu tingkat dari tipe hasil belajar pengetahuan hafalan. 
Pemahaman memerlukan kemampuan menangkap makna 
arti dari sesuatu konsep. Untuk itu maka diperlukan adanya 
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hubungan atau pertautan antara konsep dengan makna 
yang ada dalam konsep tersebut. 

c.Tipe hasil belajar penerapan (aplikasi) 
Aplikasi adalah kesanggupan menerapkan, dan 

mengabstraksi suatu konsep, ide, rumus, hukum dalam 
situasi yang baru. Misalnya, memecahkan persoalan dengan 
menggunakan rumus tertentu, menerapkan suatu dalil atau 
hukum dalam suatu persoalan. Jadi, dalam aplikasi harus 
ada konsep, teori, hukum, rumus. Dalil hukum tersebut, 
diterapkan dalam pemecahan suatu masalah (situasi 
tertentu). Dengan perkataan lain, aplikasi bukan 
keterampilan motorik tapi lebih banyak keterampilan 
mental. 

d.Tipe hasil belajar analisis 
Analisis adalah kesanggupan memecah, mengurai 

suatu integritas (kesatuan yang utuh) menjadi unsur-unsur 
atau bagian-bagian yang mempunyai arti, atau mempunyai 
tingkatan/hirarki. Analisis merupakan tipe hasil belajar 
yang kompleks, yang memanfaatkan unsur tipe hasil belajar 
sebelumnya, yakni pengetahuan, pemahaman, aplikasi. 
Analisis sangat diperlukan bagi para siswa sekolah 
menengah apalagi di Perguruan Tinggi. 

e.Tipe hasil sintesis 
Sintesis adalah lawan analisis. Bila pada analisis 

tekanan pada kesanggupan menguraikan suatu integritas 
menjadi bagian yang bermakna, pada sintesis adalah 
kesanggupan menyatukan unsur atau bagian menjadi satu 
integritas. 

f. Tipe hasil belajar evaluasi 
Evaluasi adalah kesanggupan memberikan keputusan 

tentang nilaisesuatu berdasarkan judgment yang dimilkinya, 
dan kriteria yang dipakainya. Tipe hasil belajar ini 
dikategorikan paling tinggi, dan terkandung semua tipe 
hasil belajar tang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam tipe 
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hasil beljar evaluasi, tekanan pada pertimbangan sesuatu 
nilai, mengenai baik tidaknya, tepat tidaknya, dengan 
menggunakan kriteria tertentu. 

2.2. Tipe hasil belajar bidang afektif 
Ada beberapa tingakatan bidang afektif sebagai tujuan 

dan tipe hasil belajar. Tingkatan tersebut dimulai tingkat 
yang dasar/sederhana sampai tingkatan yang kompleks.  

a.Receiving/attending. Yakni semacam kepekaan 
dalam menerima rangsangan (stimulasi) dari luar yang 
datang pada siswa, baik dalam bentuk masalah situasi, 
gejala. Dalam tipe ini termasuk kesadaran, keinginan untuk 
menerima stimulus, kontrol dan seleksi gejala atau 
rangsangandari luar. 

b.Responding atau jawaban. Yakni reaksi yang 
diberikan seseorang terhadap stimulasi yang datang dari 
luar. Dalam hal ini termasuk ketepatan reaksi, perasaan, 
kepuasan dalam menjawab stimulus dari luar yang datang 
kepada dirinya. 

c.Valuing (penilaian). Yakni berkenaan dengan nilai 
dan percayaan terhadap gejala atau stimulus tadi. 

2.3 Tipe hasil belajar bidang psikomotor 
Hasil belajar bidang psikomotor tampak dalam bentuk 

keterampilan (skill), kemampuan bertindak individu 
(seseorang). 

Ada 6 tingkatan keterampilan: 
a.Gerakan refleks (keterampilan pada gerakan yang 

tidak sadar) 
b.Keterampilan pada gerakan-gerakan dasar. 
c.Kemampuan perseptual termasuk di dalamnya 

membedakan visual, membedakan auditif motorik dan lain-
lain. 

d.Kemampuan di bidang fisik, misalnya kekuatan, 
keharmonisan dan ketepatan. 
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e.Gerakan-gerakan skill, mulai dari keterampilan yang 
sederhana sampai pada keterampilan yang kompleks. 

f. Kemampuan yang berkenaan dengan non decursive 
komunikasi seperti gerakan ekspresif, interpretatif. 

Tipe hasil belajar yang dikemukakan di atas 
sebenarnya tidak berdiri sendiri, tapi selalu berhubungan 
satu sama lain bahkan ada dalam kebersamaan. Seseorang 
yang berubah tingkat kognisinya sebenarnya dalam kadar 
tertentu telah berubah pula sikap dan perilakunya. Carl 
Rogers berpendapat bahwa seseorang yang telah menguasai 
tingkat kognitif maka perilaku orang tersebut sudah bisa 
diramalkan. 

Dalam proses belajar-mengajar di sekolah saat ini tipe 
hasil belajar kognitif lebih dominan jika dibandingkan 
dengan tipe hasil belajar bidang afektif dan psikomotorik. 
Sekalipun demikian tidak berarti bidang afektif dan 
psikomotor. 

Menjadi persoalan dan perlu dikembangkan ialah 
bagaimana menjabarkan tipe hasil belajar tersebut di atas 
menjadi tingkah laku operasional sehingga memudahkan 
dalam membuat rumusan tujuan instruksional khusus. 
Demikian beberapa tipe hasil belajar, yang sangat penting 
diketahui guru, sebagai dasar dalam membuat tujuan 
pengajaran. 
• Tujuan Pengajaran 

Tujuan merupakan komponen utama yang terlebih 
dahulu harus dirumuskan guru dalam proses belajar-
mengajar. Peranan tujuan sangat penting sebab menentukan 
arah proses belajar-mengajar. Tujuan yang jelas akan 
memberi petunjuk yang jelas pula terhadap pemilihan bahan 
pelajaran, penetapan metode mengajar dan alat bantu 
pengajaran serta memberi petunjuk terhadap penilaian. 

Untuk dapat memahami persoalan tujuan akan 
dijelaskan hal yang berkenaan dengan tingkat dan klasifikasi 
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tujuan dan cara merumuskan tujuan terutama tujuan 
pengajaran. 

1.Klasifikasi Tujuan 
Pendidikan dan pengajaran adalh usaha yang 

bertujuan. Lebih dari itu kegiatan pendidikan dan 
pengajaran terikat dan diarahkan untuk mencapai tujuan. 
Dalam pendidikan, kita mempunyai pedoman umum atau 
sasaran umum yang hendak dicapai yang dirumuskan 
dalam bentuk tujua umum pendidikan. Tujuan umum 
pendidikan tidak sama untuk setiap negara karena tujuan 
itu bukan hanya bersifat filosofik tetapi juga bersifat politik, 
seperti aturan putusan pemerintah. Negara kita telah 
menggariskan dasar, sistem dan tujuan pendidikan nasional 
pancasila secara umum menjadi pedoman dasar dan arah 
kegiatan pendidikan. Undang-Undang ini memberikan 
gambaran umum manusia Indonesia yang kita harapkan, 
terbentuk sebagai hasil kegiatan pendidikan yang kita 
laksanakan. 

Dalam penjabaran lebih lanjut, sesuai dengan 
tingkatan, jenis sekolah dan program pendidikan yang 
diberikan kita mengenai 4 tingkatan tujuan pendidikan 
yaitu: 

- Tujuan umum pendidikan yakni pembentukan 
manusia pancasila. 

- Tujuan institusional 
- Tujuan kurikuler 
- Tujuan instruksional 

• Metode Mengajar 
Metode mengajar ialah cara yang dipergunakan guru 

dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat 
berlangsungnya pengajaran. Oleh karena itu, peranan 
metode mengajar sebagai alat untuk menciptakan proses 
belajar dan mengajar. 

1.Jenis-Jenis metode mengajar 
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Dibawah ini akan diuraikan secara singkat metode-
metode mengajar yag sampai saat ini masih banyak 
digunakan dalam proses belajar mengajar. 

a.Metode Mengajar 
Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam 

penggunaan metode ini, yakni: 
• Menetapkan apakah metode ceramah wajar 

digunakan dengan mempertimbangkan hal-hal antara lain 
tujuan yang hendak dicapai. 

• Langkah-langkah menggunakan metode ceramah. 
b.Metode Tanya jawab 
Metode tanya jawab adalah metode yang 

memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang 
bersifat two way traffic sebab pada saat yang sama terjadi 
dialog antara guru dan siswa. Dalam komunikasi terlihat 
adanya hubungan timbal balik secara langsung antara gurui 
dan siswa. 

c.Metode Diskusi 
Diskusi pada dasarnya ialah tukar menukar informasi, 

pendapat, dan unsur-unsur pengalaman secara teratur 
denga maksud untuk mendapat pengertia bersama yang 
lebih jelas dan lebih teliti tentang sesuatu atau untuk 
mempersiapkan dan merampungkan keputusan bersama. 
Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam metode ini 
adalah persiapan/perencanaan diskusi, pelaksanaan diskusi 
dan tindak lanjut diskusi. 

d.Metode Tugas Belajar dan Resitasi 
Tugas dan resitasi tidak sama dengan pekerjaan 

rumah, tetapi jauh lebih luas dari itu. Tugas bisa 
dilaksanakan di rumah, di sekolah, di perpustakaan dan 
ditempat lainnya. Tugas dan restirasi merangsang anak 
untuk aktif belajar baik secara individual maupun secara 
kelompok. Oleh karena itu, tugas dapat diberikan secara 
individu maupun secara kelompok. 
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1.Peran Guru dalam Pembelajaran Aktif 
Oleh Warsono dan Hariyato, Universitas Negeri 

Surabaya. 
Peran fungsional guru dalam pembelajaran aktif yang 

utama adlah sebagai fasilitator. Hal ini sesuai dengan teori 
konstruktivisme. Fasilitator adalah seseorang yang 
membantu peserta didik untuk belajar dan memiliki 
keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam 
mencapai tujuan pembelajaran. Sebagai fasilitator, guru 
menyediakan fasilitas pedagogis, psikologis, dan akademik 
bagi pengembangan dan pembangunan struktur kognotif 
siswanya.  Dengan kata lain, guru wajib dan harus 
menguasai teoripendidikan dan metode pembelajaran serta 
mumpuni dalam menguasai bahan ajar agar pembelajaran 
aktif bergulir dengan lancar. Itulah kewajiban mutlak guru 
abad ini.5 

Dalam hubungan ini, Tylee (2000) mengatakan tugas 
pokok seorang fasilitator atau peran guru pada saat tatap 
muka dikelas terutama adalah: 

• Menilai para siswa 
• Merencanakan pembelajaran 
• Mengimplementasikan rancangan pembelajaran  
• Melaksanakan evaluasi proses pembelajaran 
Dalam hubungannya dengan tugas menilai siswa 

sebagai prasyarat awal agar observasi terhadap siswa yang 
dinilai dapat secermat mungkin, guru harus berupaya akrab 
dengan siswa. Dengan kata lain, ia mengenal dan mngetahui 
para siswanya dengan baik. Aspek pengting yang dinilai 
dari siswa antara lain kemauan belajar dan kecakapan siswa. 
Kedua hal tersebut dapat membuka secara luaskesempatan 

                                                           
5 Warsono dan Hariyato, Pembelajaran Aktif: Teori dan 

Asesmen, Universitas Negeri Surabaya. 
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belajar bagi siswa. Kemauan belajar  siswa terkait dengan 
nilai-nilai, sedangkan perasaan siswa terkait dengan 
pembelajaran. Setiap kecakapan siswa dalam belajar 
mengacu pada pemahaman belajar dan keterampilan yang 
diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran, 
sedangkan mengetahui sistwm nilai yang dipegang para 
siswa diperlukan untuk mengetahui hal-hal apakah yang 
penting dan menarik minat mereka.  

2.Model Pembelajaran Inovatif  
Menurut Tukiran Taniredja, dkk.6 Terdapat beberapa 

model pembelajaran inovatif yaitu sebagai berikut: 
• Model Pembelajaran Diskusi Kelompok 

Diskusi ialah suatu proses penglihatan dua atau lebih 
individu yang berinteraksi secara verbal dan saling 
berhadapan muka mengenai tujuan atau sasarnan yang 
sudah ditentukan melalui cara tukar menukar informasi, 
mempertahankan pendapat, atau pemecahan masalah. 
Sedangkan metode diskusi adalah suatu cara penyajian 
bahan pelajaran dimana guru memberi kesempatan kepada 
para siswa unutk mengadakan perbincangan ilmiah guna 
mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau 
menyusun berbagai alternatif pemecahan atas suatu masalah 
(hasibuan dan moedjiono, 2008:20) 

Diskusi yang baik menurut kasmadi (1990:106) bukan 
semata tibul dari peran guru. Akan tetapi lebih tepatnya 
apabila timbul dari murid setelah memahami masalah dan 
situasi yang dihadapinya. 

Menurut budiardjo, L., 1997: 8-17 Ada beberapa 
kelebihan metode diskusi kelas atau kelompok, antara lain ; 

• Memungkinkan adanya interaksi antara dosen 
dengan mahasiswa  

                                                           
6Tukiran Taniredja, dkk, Model Pembelajaran Inovatif, Alfabeta.  
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• Dosen dapat membaca fikiran mahasiswa tentang 
konsep yang baru dipelajari, seperti menilai 
pemahaman mereka apakah mereka salah mengerti 
atau bias terhadap konsep baru tersebut. 
 

Metode diskusi menurut semiawan, dkk. (1988: 76) 
juga memiliki keuntungan 

o Mempertinggi peran serta secara perorangan  
o Mempertinggi peran kelas secara keseluruhan 
o Memupuk sikap saling menghargai pendapat orang 

lain. 
Menurut suryosubroto(2002:185) metode keuntungan 

diskusi cukup banyak, yakni: 
a. Melibatkan semua siswa secara lansung dalam 

proses belajar 
b. Setiap siswa dapat menguji tingkat pengetahuan 

dan penguasaan bahan pelajarannya masing-
masing 

c. Dapat menumbuhkan dan mengembangkan cara 
berfikir dan sikap ilmiah 

d. Dengan mengajukan dan mempertahankan 
pendapatnya dalam diskusi diharapkan para siswa 
akan dapat memperoleh kepercayaan akan diri 
sendiri 

e. Dapat menunjang usaha-usaha pengembangan 
sikap sosial dan sikap demokratis para siswa 
• Pemimpin diskusi  

Pemimpin diskusi adalah seorang yang bertugas 
memimpin diskusi agar diskusi dapat berjalan dengan baik 
dan lancar. Untuk awal-awal sebagai latihan, sebaiknya 
guru/dosen yang memimpin diskusi kelas. Tetapi apabilah 
sudah beberapa kali pertemuan dilaksanakan diskusi, maka 
bisa secara bergantian siswa/mahasiswa dilatih untuk 
memimpin diskusi. 
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Peran pemimpin diskusi menurut semiawan (1988:77) 
terutama adalah dua, yaitu: 

1.Sebagai pengatur lalu lintas pembicaraan, yakni 
bertugas mengatur jalannya diskusi agar lancar, dengan 
cara;  

• Mengajukan pertanyaan kepada anggota kelompok 
tertentu 

• Menjaga agar berbicara menurut giliran tidan 
serempak 

• Memjaga agar pembicaraan tidak dikuasai oleh 
orang-orang tertentu yang gemar berbicara 

• Membuka kesempatan bagi orang-orang tertentu 
untuk mengemukakan pendapatnya  

• Mengatur pembicaraan agar didengar oleg semua 
anggota 

2.Sebagai dinding penangkis, artinya pemimpin 
diskusi menerima pernyataan-pernyataan atau komemtar 
dari anggota, kemudian melempaar kembali kepada 
anggota. 

Kasmadi (1990: 107-108) memberikan rincian tanggung 
jawab pimpinan diskusi, antara lain: 

1.Membuat peraturan diskusi 
2.Mengumumkan tujuan diskusi dan prosedur yang 

harus di ikuti oleh semua peserta 
3.Menyiapkan diskusi berjalan dengan aman agar 

tidak menyimpang dari tujuan 
4.Membuat ringkasan hasil diskusi, atau dapat 

menugaskan seseorang untuk melakukan 
 
• Mengelola Kelompok Diskusi 
  Pembentukan kelompok 

• Pembentukan  kelompok sebaiknya diserahkan 
kepadaa mahasiswa untuk memilih teman 
mereka dalam kelompok. Hal ini sesuai dengan 
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salah satu nilai kewarganegaraan yaitu 
kebebasan berkelompok. Disamping itu apabila 
mereka memilih sendiri dimungkinkan mereka 
sudah saling mengenal dengan baik dan akan 
dapat bekerja sama dengan sebaik-baiknya. 
Mereka akan memilih teman yang menurut 
mereka merupakan teman yang cerdas, mudah 
diajak kerja sama, cepat kaki ringan tangan dan 
sebagainya. 

 
  Pengaturan tempat 
o Idealnya ada ruang-ruang kecil yang cukup hanya 

menampung sejumlah anggota kelompok 5-7 orang, 
sehingga masing-masing kelompok dengan leluasa bekerja 
sama  atau diskusi bersama tanpa gangguan dari kelompok 
lain. Mereka supaya memilih sendiri ketua kelompok 
mereka secara musyawarah. Posisi duduk mereka lebih baik 
berbentuk lingkaran, sehingga mereka merasa memiliki 
derajat, hak dan keawajiban bersama. Atau berbentuk 
angkare / U, sehingga ketua kelompok berada didepan, di 
tangah-tengah posisi anggota kelompok. 

 
Sebagaimana dikemukakan oleh Trianto7 dalam 

mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif perlu 
diketahui hal-hal berikut. 

• Pengajaran Terbalik (Reciprocal Teaching) 
 Pengajaran terbalik merupakan satu pendekatan 

terhadap pengajaran siswa akanstrategi-strategi belajar. 
Pelajaran terbalik adalah pendekatan konstruktivis yang 
berdasar pada prinsip-prinsip penbuatan/pengajuan 

                                                           
7 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-

Progresif, Penerbit Kencana. 
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peranyaan, dimana keterampilan-keterampilan metakognitif  
diajarkan melalui pengajaran langsung dan pemodelan oleh 
guru untuk memperbaiki kinerja membaca siswa yang 
membaca pemahamannya rendah (Nur dan Wikandari, 
2000:16). Dengan pengajaran terbalik guru mengajarkan 
siswa keterampilan-keterampilan kognitif penting dengan 
mencipakan pengalaman belajar, melalui pemodelan 
perilaku tertentu dan kemuian membantu siswa 
mengembangkan keterampilan tersebut atas usaha mereka 
sendiri dengan pemberin semangat, dukungan dan suatu 
sistem scaffolding (Ann Broun, dan Annemariae Palincsar, 
dalam Nur, 2000: 48). 

 Penggunaan pendekatan ini dipilih karena beberapa 
sebab, yaitu: 

o Merupakan kegiatan yang secara ruin digunakan 
pembaca; 

o Meningkatkan pemahaman maupun memberi 
pembaca peluang untuk memantau pemahaman 
sendiri; dan 

o Sangat mendukng dialog bersifat kerja sama 
(diskusi). 

 
1.Memperkenalkan Pengajaran Terbalik 
Pada awal penerapan pengajaran terbalik guru 

memberitahukan akan memperkenalkan suatu 
pendekatan/strategi belajar, menjelaskan tujuan, manfaat 
dan prosedurnya. Selanjutya mengawali pemodelan  dengan 
membaca satu paragraf suatu bacaan. Kemudian 
menjelaskan dan mengaarkan bahwa pada saat atau selesai 
membaca terhadap kegiatan-kegitan yang harus dilakukan 
yaitu:  

a. Memikirkan pertanyaan-pertanyaan penting yang 
dapat diajkan dari apa yang telah dibaca; berkenaan 
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dengan wacana, dan memastikan bisa 
menjawabnya; 

b. Membuat ikhtisar/rangkuman tentang infoormasi 
terpenting dari wacana; 

c. Memprediksi/meramalkan apa yang mungkin akan 
dibaha selanjutnya; da 

d. Mencatat apabila ada hal-hal yang kurang 
jelas atau tidak masuk akal dari uatu bagian, 
selanjutnyamemeriksa apakah kita isa berhasil 
membuat hal-hal itu masuk akal. (Nur dan 
Wikandari, 2000: 20) 

2.Prosedur Harian 
Dalam tahap kelanjutan pelksanaannyapengajaran 

terbalik melalui prosedur harian sebagai berikut: (Nur dan 
Wikandari, 2000: 22) 

1. Disediakan teks bacaan sesuai materi yang hendak 
diselesaikan. 

2. Dijelaskan bahwa pada segmen pertama guru 
bertindak sebagai guru (model) 
Siswa diminta membaca dalan hati baian teks yang 

diteapkan. Untuk memudahkan mula-mula bekerja paragraf 
demi paragraf. 

• Model Pengembangan Perangkat Pembelajaran 
Inovatif-Progresif 

Menurut Sudjana (2001: 92), untuk melaksanakan 
pengembangan perangkat membelajaran diperlukan model-
model pengembangan yang sesuai dengan sistem 
pendidikan. Sehubungn dengan itu ada beberapa model 
pengembangan pembelajaran. Dalm pengembangan 
perangkat pembelajaran dikenal tiga model pengembangan 
perangkat, yairu: model Dick-Carey, model 4-D dan model 
kemp. 

Secara umum setiap model terdiri dari 4 (empat) 
tahap: pertama, tahap pendefenisian (define), yaitu tahapan 
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yang bertujuan untuk menentukan dan mendefenisikan 
kebutuhan pembelajaran; kedua, tahap perancangan 
(design) yaitu perancangan prototipe perangkat 
penbelajaran; ketiga, tahap pengembangan (develop), yaitu 
yang bertujuan untuk menghasilkan peangkat pembelajaran; 
dan keempat, tahap penyebaran (disseminate), yaitu tahap 
penggunaan perangkat yang dikembangkan. 
   
Pengajaran Berdasarkan Masalah Problem Based 
Instruction 

A.Ruang Lingkup Pengajaran Berdasarkan Masalah 
1.Masalah Pembelajaran 
Banyak kritik yang ditujukan pada cara guru mengajar 

yang terlalu menekankan pada penguasaan sejumlah 
informasi/konsep belaka. Penumpukan informasi/konsep 
pada subyek didik dapat saja kurang bermanfaat bahkan 
tidak bermanfaat sama sekali. Kalau hal tersebut hanya 
dikomunikasikan oleh guru kepada subyek didik melalui 
satu arah seperti menuang air ke dalam sebuah gelas 
(Rampengan 1993:1). Tidak dapat disangkal, bahwa konsep 
merupakan suatu hal yang sangat penting, namun bukan 
terletak pada konsep itu sendiri, tetapi terletak pada 
bagaimana konsep itu dipahami oleh subyek didik. 
Pentingnya pemahaman dalam proses belajar mengajar 
sangat mempengaruhi sikap, keputusan, dan cara-cara 
memecahkan masalah. Untuk itu yang terpenting terjadi 
belajar yang bermakna dan tidak hanya seperti menuang air 
dalam gelas pada subyek didik. 

Menurut Arends (1997:243) : “it is strange that we expect 
students to learn yet seldom teach then about learning, we expect 
student to solve problems yet seldom teach then about problem 
solving”, yang berarti dalam mengajar guru selalu menuntut 
siswa untuk belajar dan jarang memberikan pelajaran 
tentang bagaimana siswa untuk belajar, guru juga menuntut 
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siswa untuk menyelesaikan masalah, tapi jarang 
mengajarkan bagaimana siswa seharusnya menyelesaikan 
masalah. 

2.Istilah dan Pengertian 
Menurut Arends (1997), pengajaran berdasarkan 

masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran 
dimana siswa mengerjakan permasalahan yang otentik 
dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka 
sendiri, mengembangkan inkuiri dan keterampilan berfikir 
tingkat lebih tinggi, mengembangkan kemandirian dan 
percaya diri. Model pembelajaran ini juga mengacu pada 
model pembelajaran yang lain, seperti “ pembelajaran 
berdasarkan proyek (project-based 
instruction)”pembelajaran berdarakan pengalaman 
(experience-based instruction), belajar otentik (authentic 
learning)” dan “pembelajaran bermakna (anchored 
instruction) 

3.ciri-ciri Berdasarkan Masalah 
Menurut Arends (2001:349), berbagai pengembang 

pengajaran berdasarkan masalah telah memberikan model 
pengajaran itu memiliki karakteristik sebagai berikut 
Menurut Arends (Krajcik, 1999; Krajcik, Blumenfeld, Marx, 
& Soloway, 1994; Slavin, Maden, Dolan, & Wasik , 1994; 
Cognition & Technology Group at Vanderbilt, 1990) 

i. pengajuan pertanyaan atau masalah. 
ii. Berfokus pada keterkaitan antar disiplin 

iii. Penyelidikan autentik 
iv. Menghasilkan produk dan memamerkannya 
v. Kolaborasi 
1. Manfaat Pengajaran Berdasarkan Masalah 

Pengajaran berdasarkan masalah tidak dirancang 
untuk membantu guru memberikan informasi sebanyak-
banyaknya kepada siswa. Pengajaran berdasarkan masalah 
dikaembangkan untuk membantu siswa mengembangkan 
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kemampuan berfikir, pemecahan masalah, dan keterampilan 
intelektual; belajar berbagia peran orang dewasa melalui 
pelibatan mereka dalam pengalaman nyata atau simulasi; 
dan menjadi pelajar yang otonom dan mandiri (Ibrahim, 
2000:7). 

Menurut Sudjana manfaat khusus yang diperoleh dari 
metode Dewey adalah metode pemecahan masalah. Tugas 
guru adalah emmbantu para siswa merumuskan tugas-
tugas, dan bukan menyajikan tugas-tugas pelajaran. Obyek 
pelajaran tidak dipelajari dari buku, tetapi dari masalah 
yang ada di sekitarnya. 

5.Sintaks Pengajaran Berdasarkan Masalah 
Pengajaran berdasarkan masalah terdiri dari lima 

langkah utama yang dimulai dengan guru memperkenalkan 
siswa dengan suatu situasi masalah dan diakhiri dengan 
penyajian dan anlisis hasil kerja siswa. Kelima langkah 
tersebut dijelaskan berdasarkan langkah-langkah pada Tabel 
5.1 

 
Tahap  Tingkah Laku Guru 
Tahap –1 
Orientasi siswa 
pada masalah 

Guru menjelaskan tujuan 
pembelajaran, menjelaskan logistik 
yang dibutuhkan, mengajukan 
fenomena atau demonstrasi atau 
cerita untuk memunculkan 
masalah, memotivasi siswa untuk 
terlibat dalam pemecahan masalah 
yang dipilih 

Tahap -2 
Mengorganisasi 
siswa untuk 
belajar 

Guru membantu siswa untuk 
mendefenisikan dan 
mengorganisasikan tugas belajar 
yang berhubungan dengan 
masalah tersebut 

Tahap -3 Guru mendorong siswa untuk 



122 

Membimbing 
penyelidikan 
individual 
maupun kelompok 

mengumpulkan informasi yang 
sesuai, melaksanakan eksperimen, 
untuk mendapatkan penjelasan 
dan pemecahan masalah 

Tahap – 4 
Mengembangkan 
dan menyajikan 
hasil karya 

Guru membantu siswa dalam 
merencanakan dan menyiapkan 
karya yang sesuai seperti laporan, 
video, dan model serta membantu 
mereka untuk berbagi tugas 
dengan temannya 

Tahap – 5 
Menganalisis dan 
mengevaluasi 
proses pemecahan 
masalah 

Guru membantu siswa untuk 
melakukan refleksi atau evaluasi 
terhadap penyelidikan mereka dan 
proses-proses yang mereka 
gunakan 

 
    (Sumber: Ibrahim & Nur, 2000: 13) 
 
B.Pelaksanaan Pengajaran Berdasarkan Masalah 
 
1.Tugas –tugas Perencanaan 

a. Penetapan tujuan 
b. Merancang situasi masalah 
c. Organisasi sumber adya dan rencana logistik 
2.Tugas Interaktif 
a.Orientasi siswa pada masalah 
Siswa perlu memahami bahwa tujuan pengajaran 

berdasrakan masalah adalah tidak untuk memperoleh 
informasi baru dalam jumlah yang besar, tetapi untuk 
melakukan penyelidikan terhadap masalah-masalah penting 
dan untuk menjadi pemelajar yang mandiri. 

 
b.Mengorganisasikan siswa untuk belajar 
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Pada model pengajaran berdasarkan masalah 
dibutuhkan pengembangan keterampilan kerjasama 
diantara siswa dan saling membantu untuk menyelidiki 
masalah secara bersama. 

 
c.Membantu penyelidikan mandiri dan kelompok 
d.Analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah 
Tugas guru pada tahap akhir pengajaran berdasarkan 

pemecahan masalah adalah membantu siswa menganalisis 
dan mengevaluasi proses berpikir mereka sendiri, dan 
keterampilan penyelidikan yang mereka gunakan. 

 
 
3.Lingkungan Belajar dan Tugas-tugas Manajemen 
Hal penting yang harus diketahui adalah bahwa guru 

perlu memiliki seperangkat aturan yang jelas agar supaya 
pemelajaran dapat berlangsung tertib tanpa gangguan, 
dapat emnangani perilaku siswa yang emnyimpang secara 
cepat dan tepat, juga perlu memiliki panduan mengenai 
bagaimana mengelola kerja kelompok. 

 
4.Assesmen dan Evaluasi 
Seperti halnya dalam model pembelajaran kooperatif, 

dalam model pengajaran berdasarkan masalah fokus 
perhatian pembelajaran tidak pada perolehan pengetahuan 
deklaratif, oleh karena itu tugas penilaian tidak cukup bila 
penilaiannya hanya dengan tes tertulis atau tes kertas dan 
pensil (paper and pencil test). Teknik penilaian dan evaluasi 
yang sesuai dengan model pengajaran berdasarkan masalah 
adalah menilai pekerjaan yang dihasilakn siswa yang 
merupakan hasil penyelidikan mereka. 
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 Hasil MBM Responsif Gender 
Penerapan MBM responsif gender diharapkan dapat 

mewujudkan madrasah yang berprestasi. Madrasah 
berprestasi dapat dikategorikan menjadi 2; yaitu prestasi 
akademik dan non akademik. 
− Prestasi akademik berbentuk nilai NUN, UAN yang 

tinggi, juara karya ilmiah, juara lomba-lomba 
akademik seperti: Bahasa Arab, Tafsir Hadist 
Matematika, kimia dsb. 

− Prestasi Non Akademik berupa semangat atau 
kemauan belajar seumur hidup, mencintai ilmu, 
toleransi, disiplin, taat beragama, kerajinan memiliki 
cita rasa seni yang tinggi. 
 

 Tahapan Mewujudkan MBM Responsif Gender 
1. Melakukan Sosialisasi Tentang MBM Responsif 

Gender 
2. Merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran 

madrasah dengan memasukkan kesetaraan gender 
sebagai bagian integral dan eksplisit 

3. Mengidentifikasi fungsi-fungsi madrasah yang 
menggunakan prinsip MBM dengan 
mengintegrasikan masalah gender yang diperlukan 
untuk mancapai sasaran. 

4. Melakukan analisis SWOT untuk mengetahui 
potensi pengembangan kesetaraan gender dalam 
perencanaan program dan pengembangan strategis 
untuk mencapai sasaran. 

5. Mengidentifikasi langkah-langkah pemecahan 
masalah terkait dengan hambatan kesetaraan 
gender dimadrasah akibat konstruksi sosial budaya  

6. Menyusun rencana dan program peningkatan mutu 
yang responsif terhadap perbedaan gender sebagai 
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konstruksi sosial dengan memperhatikan 
kebutuhan gender praktisdan gender strategi. 

7. Melakukan monitorin dan evaluasi dengan 
menggunakan indicator kesetaraan gender dan 
indicator kebijakan responsif gender 

8. Merumuskan sasaran mutu baru melalui 
reformulasi manajemen madrasah yang bias atau 
netral gender menuju manejemen responsif gender. 

1.1.Untuk mewujudkan tahapan pertama dalam 
usaha melakukan sosialisasi tenteng MBM responsif gender, 
maka disajikan beberapa materi yang menjadi bahan ajar 
dalam pelatihan/workshop MBM responsif gender antara 
lain: 

1. Materi:  Islam dan Gender 
Bergulirnya wacana gender dilingkungan ummat 

islam di tanggapi secara beragam; adanya  yang merespon 
secara positif dan menerimanya sebagai kemestian  
sejarah,namun juga ada yang merespon secara negatif dan 
secara apriori menolaknya karena di anggap sebagai sesuatu 
yang datang dari barat yang akan merusak islam. Diluar ada 
dua siakp yang ambivalen itu, terdapat model ketiga dalam 
merespon wacana gender, yaitu sikap kritis . respon tersebut 
wajar muncul karena istilah, gender merupakan wacana 
baru dilingkungan umat islam. 

Respon di atas tampaknya berangkat dari 
kegelisahan sekaligus kekhawatiran masyrakat terhadap 
‘pudarnya’ sakrilitas islam, karena mereka umumnya 
menyakini bahwa islam adalah ajaran sistem ajaran yang 
sudah lengkap, paripurna dan tidak kurang suatu apa. Tidak 
ada persoalan apapun, besar maupun kecil , yang mencolok 
maupun yang remang-remang , yang belum ada 
jawabannya, semuanya telah sempurna sebagaimana 
ditegaskan Allah dalam firman-Nya dalam QS. Al-maidah 
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(5):3. Persoalannya adalah bagaimana memahami teks 
tersebut dalam hubungannya dengan gender ? apakah 
bagian dari islam ,apakah islam memiliki pandangan gender 
dan beberapa pertanyaannya yang menggelayut lainnya. 

Memang jelas kalau gender adalah wacana yang 
membicarakan relasi laki-laki dan perempuan atau 
kedudukannya keduanya ,maka dalam  sumber ajaran 
islam;al-qur’an dan al-hadits semuanya tersedia. Namun 
ketersediaan wacana tersebut di dalamnya bukan berarti 
didalamnya bukan berarti tuntasnya persoalan gender 
dijawab oleh keduanya. Hal inilah karena teks-teks tersebut 
secara ekspilit sering memunculkan ‘dua wajah’ dalam 
melihat relasi laki-laki dan perempuan dan menempatkan 
posisinya. Hal inilah yang sering menjadikan pembacanya 
terbelah antara yang ‘melanggenkan’ ketidakadilan gender 
dan yang menghapusnya. 

Sebagai contoh dalam alqur’an disebyutkan bahwa 
laki-laki dan perempuan adalah zauj;berpasangan. Konsep 
ajaran ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu 
adalah setara /equal (masawa) dan bersifat komplemantaris 
(saling melengkapi). Namun ajaran ini sering diabaikan  dan 
“di kalahkan” oelh adanya teks lain yang mengatakan 
sebaliknya, baik dari Al-Qur’an  seperti ar-rijalu qowwumuna 
(QS. An-Nisa (4);34) dan waqorna fi byutikunna (QS Al-Azhab 
(33);33) dan hais seperti ini ‘tidak akan sukses, suatu bangsa 
atau masyrakat yang menyerahkan urusannya kepada 
perempuan’ tak pelak, pemahaman yang hegemonik 
terhadap tiga contoh teks terakhir tersebut telah melahirkan 
berbagai perilaku diskrimnitif terhadap perempuan. 

Maka dalam sesi ini akan didiskusikan mengenai 
nilai-nilai islam yang universal dan non-diskriminatif dan 
prinsip-prinsip relasi laki-laki dan perempuan. Di samping 
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itu juga akan di diskusikan berbagai model 
interpretasi(tafsir) terhadap teks keagamaan 

Beberapa manfaat dari pembicaraan wacan islam dan 
gender ini adalah sebagai berikut: 

1. Siswa dan siswi memperoleh akses,partisipasi dan 
manfaat yang sama dalam memperoleh haqk-hak 
hidupnya seperti belajar dan mengakomodir 
perbedaan konstruksi gender mereka dalam 
masyarakat. 

2. Tercapainya keadilan gender  
3. Terciptanya baldatun toyyibah dan baldatun 

amina;masyarakat yang baik dan aman dengan 
kesejahteraan , kemakmuran dan tanpa ada kekerasan. 

Modul islam dan gender ini disusun untuk membantu 
beberapa pihak ,yaitu: 

1. Bagi pelatih , modul ini di rancang sebagai panduan 
dasar untuk pelatihan MBM. 

2. Bagi peserta , modul ini dapat digunakan untuk belajar 
secara mandiri dan sebagai pintu masuk untuk 
mendalami wacan islam dan gender sebagai basis 
pengetahuan dan sikap dalam bermasyarakat 
termasuk dalam pelatihan MBM. 

3. Bagi peminat dan pemerhati pendidikan khususnya 
dan masyarakat pada umumnya yang ingin terlibat 
dalam PUG ditempatnya masing-masing modul ini 
dapat digunakan sebagai bahan pelatihan atau belajar 
mandiri. 
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Tujuan  

Materi islam dan gender di rancang sebanyak 2 sesi 
dengan tujuan secara umum sebagai berikut: 

1. Memahami bahwa islam adalah agama yang rahmatan 
lil’alamin, amat menjunjung tinggi nilai-nilai 
persaudaraan ,persamaan,keadilan,dan kebebasan 
berbasis gender. 

2. Mengetahui masalah-masalah gender dalam islam. 
3. Memahami prinsip-prinsip relasi gender dalam islam. 
4. Memhami berbagai corak penafsiran dalam islam. 
5. Mampu membangun pemaknaan baru mengenai relasi 

gender yang adil dalam konteks kemoderan dan 
keindonesiaan. 

Indikator 

Secara umum indikator tercapainya tujuan dari sesi 
islam dan gender adalah peserta: 

1. Peserta mampu menjelaskan nilai-nilai ajaran islam 
yang berkesetaraan. 

2. Dapat menjelaskan masalah-masalah gender dalam 
islam . 

3. Mampu menjelaskan prinsip-prinsip relasi laki-laki 
dan perempuan dalam islam. 

4. Dapat menguraikan berbagai corak penafsiran dalam 
islam yang terkait gender. 

5. Mampu melakukan rethinking terhadap pemahaman 
ajaran islam 
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Outcome 

1. Hasil identifikasi kelompok tentang nilai-nilai dasar 
islam yang berkesetaraan . 

2. Hasil diskusi kelompok tentang masalah-masalah 
gender dalam islam. 

3. Hasil identifikasi kelompok mengenai prinsip relasi 
gender islam. 

4. Hasil identifiaksi kelompok tentang relevansi tipologi 
tafsir terkait dengan persoalan gender dalam konteks 
Indonesia. 

5. Hasil penafsiran kelompok mengenai teks-teks 
keagamaan dalam islam. 
 

2. Materi: PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) 
BIDANG PENDIDIKAN 

a) Latar belakang 
Konferensi wanita internasional yang di 

selenggarakan di beijing pada tahun 1995, menghasilkan  
sebuah rumusan “landasan aksi beijing” (beijing platform of 
action yang di dalamnya tercantum istilah “gender 
mainstreaming”. Landasan aksi ini di mandatkan kepada 
seluruh peserta yang hadir dalam konfrensi tersebut terikat 
oleh mandat tersebut. Salah satu mandat tersebut adalah 
mengimplementasikan Gender maintreaming yang kemudian 
disebut sebagai pengarusutamaan gender  (PUG) dalam 
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di indonesia. 

Kesetaraan dan keadilan  gender (KKG) yang 
diperjuangkan sebelum konferensi beijing lebih bersifat 
rekonstruksi sensitivitas budaya yang mengarah pada 
kesadaran individual. Hal tersebut dirasakan terlalu 
sehingga doperlukan strategi yang lebih sistematis melalui 
kebijakan publik(governance)yang mencakup 
pemerintah,swasta,orginasi sosial dan pihak-pihak lainnya. 
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Sebagai upaya untuk dapat mengimplementasikan 
prinsip-prinsip gender mainstreaming di indonesia maka 
perlu adanya landasan hukum. Oleh karena itu presiden 
Abdurahman Wahid pada tanggal 19 Desember 200 
mengeluarkan instruksi presiden  (Inpres) nomor 9 tahun 
2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan 
nasional. Tindak lanjut dari inpres tersebut adalah 
penerbitan surat edaran menteri dalam negeri dan otonomi 
daerah No:050/1232/SJ tanggal 26 Juni 2001 tentang 
pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. 

Dalam rangka mendorong , mengefektifkan serta 
mengoptimalkan pelaksanaan pengarusutamaan gender 
secara terpadu dan terkoordinasi ,serta penyelenggraan 
pemerintahan dan pembangunan di daerah,maka surat 
ederan tersebut perlu di sempurnakan melalui keputusan 
Menteri Dalam Negeri, tanggal 29 Desember 2003, nomor 
132 tahun 2003 tentang pedoman umum pelaksanaan 
Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan di daerah. 

Dengan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) ini 
diharapkan pemerintah dapat bekerja lebih optimal,efisien, 
efektif terutama dalam memproduk kebijakan publik dapat 
mengacu pada tercapainya kesetaraan dan keadilan gender , 
yang dikenal dengan kebijakan responsif gender. Kebijakan 
responsif akan menghapuskan diskriminasi jenis kelamin 
yang sering kali berdampak pada terhambatnya kinerja dan 
budaya kerja pada instansi /lembaga pemerintah maupun 
swasta sehingga terwujudnya pelayanan publik terhadap 
laki-laki maupun perempuan. 

 
b) Pengertian Pengarusutamaan Gender (PUG) 

Kesetaraan dan keadilan gender menghendaki agar laki-laki 
maupun perempuan memiliki akses (kesempatan) dan 
partisipasi yang sama dalam proses pembangunan , 



131 

memiliki kontrol atau wewenang yang seimbang atas 
sumber daya pembangunan , dan mendapatkan manfaat 
hasil pembangunan secara yang setara . keberhasilan 
pelaksanaan PUG untuk menciptakan kesetaraan dan 
keadilan gender ini akan memperkuat kehidupan sosial 
suatu bangsa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam implementasi PUG dalam pembangunan 
tidak berdiri sendiri dan terpisah dari keseluruhan program 
,namun PUG di integrasikan ke dalam strategi 
pembangunan nasional dan daerah , terpadu dan menjadi 
ruh yang meresap ke dalam empat fungsi utama manajemen 
mutu: yaitu perencanaan ,pelaksanaan ,pemantauan, dan 
penilaian /evaluasi pembangunan. 

Sebagai salah satu sektor pembangunan , bidang 
pendidikan juga turut mengimplementasikan PUG di 
tingkat nasional maupun daerah. Sebagaimana disebutkan 
dalam pokok-pokok kebijakan strategis, program, sasaran, 
serta strategi pelaksanaan pembangunan pendidikan yang di 

Pengertian pengarusutamaan gender 

Salah satu strategi pembangunan yang dilakukan untuk 
mencapai kesetaraan gender  melalui peintegrasian 
pengalaman,aspirasi,kebutuhan, dan permasalahan 

perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan 
,pelaksanaan,pemantauan dan evaluasi dari seluruh 
kebijakan , dan program ,proyek, dan kegiatan  di 

berbagai bidang kehidupan dan 
pembangunan.(kepmendagri no 132 th 2003) 
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rancang dalam renstra 2005-2009, bahwa perspektif 
pembangunan pendidikan jangka menengah antara lain 
adalah implementasi pengarusutamaan gender bidang 
pendidikan , disusun program-program pendidikan untuk 
mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta 
mengurangi berbagai kendala yang menghambat partisipasi 
perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan 
belajar pada semua jalur ,jenis dan jenjang pendidikan. 
Dalam menjalankan misi pemerataan kesempatan belajar 
pada pendidikan nasional, di buka peluang yang sebesar-
sebesarnya bagi laki-laki dan perempuan  agar dapat 
melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

Pertemuan milllenium telah menyepakati “Delapan 
Tujuan Pembangunan Millenium” atau Millenium  
development goals (MDG’s) atau tujuan pembangunan 
millenium di NewYork  2000. Pertemuan yang dihadiri oleh 
189 negara anggota PBB, merupakan pertemuan terbesar 
yang pernah dilakukan PBB. Salah satu agenda yang 
dicanangkan adalah ‘Pendidikan Untuk Semua’ yang 
diintesrasikan ke dalam MDGs, pada poin 2: Memerlukan 
pendidikan dasar. Dan poin 3: Mengembangkan kesetaraan 
dan pemberdayaan perempuan, menghilangkan perbedaan 
gender di tingkat pendidikan dasar dan menengah serta 
pada semua tingkatan (Muhtar: 2004). 

Dalam pembangunan pendidikan, khususnya 
dibidang peningkatan mutu dan relevansi, masih terjadi 
gejala pemisahan gender. 
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Pengarusutamaan gender pada bidang pendidikan 

mengacu pada Target (EFA) Dakkar:   

• Pada tahun 2015 menjamin semua anak, 

khususnya anak perempuan, anak-anak 

dalam keadaan yang sulit dan mereka 

yang termaksud etnis minoritas 

mempunyai akses pada dan 

menyelesaikan pendidikan dasar yang 

bebas dan wajib dengan kualitas yang 

baik. 

• Pada tahun 2015 mencapai perbaikan 50% pada 

tingkat kenir-aksaraan orang dewasa, terutama bagi 

kaum perempuan dan akses yang adil pada 

pendidikan dasar dan pendidikan erkelanjutan bagi 

semua orang dewasa. 

• Pada tahun 2005 penghapusan 

disparitas/kesenjangan gender pada pendidikan 

dasar dan menengah dan mencapai kesetaraan 

gender dalam pendidikan menjelang tahun 2015 

dengan fokus pada kepastian sepenuhnya bagi anak 

perempuan terhadap akses dalam memperoleh 

pendidikan dasar yang bermutu.      
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c) Tujuan Pengurusutamaan Gender 

PUG pendidikan bertujuan terselenggaranya 
perencanaan, penyusun, pelaksanaan, pemantauan, dan 
evaluasi atas kebijakan dan program dalam pendidikan 
nasional yang berpresfektif gender dalam rangka 
mewujudkan ksetaraan dan keadilan gender dalam 
kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Dengan diterapkannya PUG pendidikan, akan 
meminimalisir kesenjangan gender dalam pendidikan, dan 
menjamin laki-laki dan perempuan dalam memperoleh 
akses dan pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan 
mutu serta relevansi, dan efesiensi manajemen pendidikan, 
sehingga diharapkan Indonesia dapat melaksanakan 
komitmen internasional seperti Pendidikan untuk Semua 
(Education for All), Konvensi Hak Anak, Tujuan 

Pembangunan Melenium (Millenium DevelopmenGoals), serta 
Kesepakatan Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan 
(World Summit on Sustainable Development) yang secara 
tegas menekankan pentingnya pendidkan sebagai salah satu 
cara untuk peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, 
serta terwujudnya keadilan sosial dalam masyarakat.   
  
 

Ruang lingkup PUG pendidikan 

Seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, 

pemantauan, dan evaluasi program pendidikan. 



135 

BAB VIII 
PERAN SERTA MASYARAKAT (KOMITE) 

DALAM MENCIPTAKAN MADRASAH 
YANG RAMAH GENDER 

 
Terdapat beberapa konsep yang mengemukakan 

peran serta masyarakat (Komite) seperti yang dikemukakan 
oleh Engkoswara dan Aan8.  

A. Dewan Sekolah dalam Manajemen Berbasis Sekolah 

1. Pengertian dan Fungsi Dewan Sekolah 

Dalam Lampiran II Kepmendiknas No. 44 tahun 2002 
komite sekolah didefinisikan sebagai “Badan mandiri yang 
mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka 
meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan 
pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan pra 
sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan 
luar sekolah.” 

Dewan Sekolah atau Komite Sekolah adalah 
lembaga/badan khusus yang dibentuk berdasarkan 
musyawarah yang demokratis oleh para stakeholder 
pendidikan di tingkat sekolah sebagai representasi dari 
berbagai unsure yang bertanggungjawab terhadap 
eningkatan mutu pendidikan sekolah. Dewan sekolah ini 
terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut. 

 Wakil orang tua siswa 
 Wakil guru-guru 
 Kepala sekolah 

                                                           
8 Engkoswara dan Aan, Administrasi Pendidikan, 2010, Alfabeta. 
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 Wakil tokoh masyarakat 
 Wakil pengusaha/industry 
 Wakil pemerintah daerah 
 Wakil pejabat pengendali pendidikan 

 
2. Tujuan Dewan Sekolah/Komite Sekolah 

Format kelembagaan dewan sekolah/komite sekolah 
diarahkan kepada hal-hal seperti berikut: 
 Mewadahi dan meningkatkan peranserta para 

stakeholder pendidikan di tingkat sekolah dalam 
merumuskan dan menetapkan berbagai kebijakan 
pengelolaan sekolah, pengembangan program 
sekolah, dan pertanggungjawaban mutu pendidikan 
sekolah secara demokratis dan transparan. 

 Mewadahi dan meningkatkan peran serta 
stakeholder pendidikan di tingkat sekolah dalam 
memecahkan masalah-masalah pendidikan yang 
dihadapi sekolah dan membantu pemerintah 
memonitoring pengelolaan pendidikan di sekolah. 

 Memfasilitasi upaya peningkatan kinerja dan 
profesionalisme kepala sekolah, guru dan staf lain 
yang terlibat dalam proses pendidikan anak sekolah 
sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang hendak 
dicapai. 

 Menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan 
sekolah dalam upaya meningkatkan proses belajar 
mengajar, pengadaan dan pemeliharaan fasilitas 
pendukung belajar yang baik, dan peningkatan 
mutu/kualitas staf yang sesuai dengan kebutuhan 
sekolah.  

 Mengembangkan dan menetapkan program 
kurikulum efektif yang sesuai dengan kebutuhan 
anak dan masyarakat, kebutuhan dan tuntutan global 
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serta berbagai inovasi yang mendukung peningkatan 
kualitas pendidikan di sekolah 

 Memfasilitasi dan mengontrol penerapan system 
manajemen sekolah yang transparan dan demokratis 
dalam pendayagunaan berbagai sumber daya yang 
tersedia yang sesuai dengan prioritas kebutuhan 
pelaksanaan program sekolah dalam mencapai 
tujuan yang ditetapkan. 
 

3. Peran dan Fungsi Komite Sekolah 

Dalam lampiran II Kepmendiknas No. 044 tahun 
2002 peran dan tugas komite sekolah adalah: 

 Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam 
penetuan pelaksanaan kebijakan pendidikan di 
satuan pendidikan. 

 Pendukung, baik yang berwujud financial, pemikiran 
maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan 
di satuan pendidikan 

 Pengontrol dalam rangka transparansi dan 
akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran 
pendidikan di satuan pendidikan. 

 Mediator antara pemerintah dengan masyarakat di 
satuan pendidikan. 

Secara rinci Tim pengembangan dewan pendidikan 
dan komite sekolah Ditjen Dikdasmen Depdiknas 
mengemukakan peran komite sekolah sebagai berikut: 

Peran 
Komite 
Sekolah 

Fungsi 
Manajemen 
Pendidikan 

Indikator Kinerja 

Badan 
Pertimbangan 

1.  perencanaan 
sekolah 

a. identifikasi sumber 
daya pendidikan 
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dalam masyarakat 
b. memberikan 
masukan untuk 
penyusunan RAPBS 
c. menyelengarakan 
rapat RAPBS  
d. memberikan 
pertimbangan 
perubahan RAPBS 

 2.  pelaksanaan 
program 
a.kurikulum 
b.PBM 
c. penilaian 

a. memberikan 
masukan terhadap 
proses pengelolaan 
pendidikan di 
sekolah 
b. memberikan 
masukan terhadap 
proses pembelajaran 
kepada guru 

 3.  pengelolaan 
sumber daya 
pendidikan 
a. SDM 
b.S/P 
c. anggaran 

a. identifikasi potensi 
sumber daya 
pendidikan dalam 
masyarakat 
b. memberikan 
pertimbangan 
tentang tenaga 
kependidikan yang 
dapat diperbantukan 
di sekolah 
c. memberikan 
pertimbangan 
tentang sarana dan 
prasarana yang dapat 
diperbantukan di 
sekolah 
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d. memberikan 
pertimbangan 
tentang anggaran 
yang dapat 
dimanfaatkan di 
sekolah 

Badan 
Pendukung  

1.  pengelolaan 
sumber daya 

a. memantau kondisi 
ketenagaan 
pendidikan di 
sekolah 
b. mobilisasi guru 
sukarelawaan untuk 
menanggulangi 
kekurangan guru di 
sekolah 
c. mobilisasi tenga 
kependidikan non 
guru untuk mengisi 
kekurangan di 
sekolah 

 2.  pengelolaan 
sarana dan 
prasarana 
 

a. memantau kondisi 
sarana dan prasarana 
yang ada di sekolah 
b. mobilisasi bantuan 
sarana dan prasarana 
sekolah 
c. mengkoordinasi 
dukungan sarana dan 
prasarana sekolah 
d. mengevaluasi 
pelaksanaan 
dukungan sarana dan 
prasarana sekolah 

 3. Pengelolaan a. memantau kondisi 
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anggaran anggaran pendidikan 
di sekolah 
b. memobilisasi 
dukungan terhadap 
anggaran pendidikan 
di sekolah 
c. mengkoordinasi 
dukungan terhadap 
anggaran pendidikan 
di sekolah 
d. mengevaluasi 
anggaran pendidikan 
di sekolah 

Badan 
Pengontrol 

1.  mengontrol 
perencanaan 
pendidikan di 
sekolah 

a. mengontrol proses 
pengambilan 
keputusan di sekolah. 
b. mengontrol proses 
perencanaan 
pendidikan di 
sekolah 
c. pengawasan 
terhadap kualitas 
perencanaan 
pendidikan di 
sekolah 
d. pengawasan 
terhadap kualitas 
program di sekolah 
e. mengontrol 
kualitas kebijakan di 
sekolah 

 2.  memantau 
pelaksanaan 
program sekolah  

a. memantau 
organisasi sekolah 
b. memantau 
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penjadwalan 
program sekolah 
c. memantau alokasi 
anggaran 
pelaksanaan program 
sekolah 
d. memantau sumber 
daya pelaksana 
program sekolah 
d. memantau 
partisipasi 
stakeholder 
pendidikan dalam 
pelaksanaan program 
sekolah 

 3. memantau out 
put pendidikan 

a. memantau hasil 
ujian akhir 
b. memantau angka 
partisipasi sekolah 
c. memantau angka 
mengulang sekolah 
d. memantau angka 
bertahan di sekolah 

Badan 
penghubung 

1.  perencanaan a. menjadi 
penghubung antara 
komite sekolah 
dengan masyarakat, 
komite sekolah 
dengan sekolah, 
komite sekolah 
dengan dewan 
pendidikan 

 2.  pelaksanaan 
program  

a. mensosialisasikan 
kebijakan dan 
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program sekolah 
kepada masyarakat 
b. memfasilitasi 
berbagai masukan 
kebijakan program 
terhadap sekolah 
c. menampung 
pengaduan dan 
keluhan terhadap 
kebijakan dan 
program sekolah 
d.mengkomunikasikn 
pengaduan dan 
keluhan masyarakat 
terhadap sekolah  

 3.pengelolaan 
sumber daya 
pendidikan  

a. mengidentifikasi 
kondisi sumber daya 
di sekolah 
b. mengidentifikasi 
sumber daya 
masyarakat 
c. memobilisasi 
bantuan masyarakat 
untuk pendidikan di 
sekolah 
d. mengkoordinasi 
bantuan masyarakat. 

Sedangkan fungsi komite sekolah dijelaskan sebagai 
berikut:  

 Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen 
masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan 
yang bermutu; 
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 Melakukan kerjasama dengan masyarakat 
(perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia 
industri) dan pemerintah berkenaan dengan 
penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; 

 Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan 
dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan 
oleh masyarakat; 

 Memberikan masukan, pertimbangan, dan 
rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: 

a. Kebijakan dan program pendidikan; 
b. Rencana Anggaran dan Belanja Sekolah (RAPBS); 
c. Kriteria kinerja satuan pendidikan; 
d. Kriteria tenaga kependidikan; 
e. Kriteria fasilitas pendidikan; dan hal-hal lain terkait 

dengan pendidikan. 
 Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi 

dalam pendidikan guna mendukung peningkatan 
mutu dan pemerataan pendidikan; 

 Menggalang dana masyarakat dalam rangka 
pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan 
pendidikan; 

 Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap 
kebijakan, program dan keluaran pendidikan di 
satuan pendidikan; 

B. Komite Madrasah 

Peningkatan mutu pendidikan tidak hanya 
tergantung pada pihak Madrasah saja, tetapi keberhasilan 
sebuah Madrasah juga ditentukan oleh bagaimana peran 
serta masyarakat yang ada di sekitarnya. Namun demikian 
tidak semua letak geografis Madrasah berada di tengah-
tengah masyarakat. Seperti yang ada di kota-kota besar. Di 
sebagian kota-kota besar letak geografis Madrasah berada di 
tengah-tengah perkantoran, perkoan dan gedung-gedung 
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yang tidak dipakai sebagai tempat tinggal. Oleh karena itu, 
peran serta masyarakat pada aMadrasah dapat dilihat dari 
pran serta komite Madrasah atau para wali murid. 
Mengingat pentingnya keberadaan komite Madrasah/ 
sekolah Mentri Pendidikan Nasional mengeluarkan Surat 
Keputusannya tenttang komite sekolah (No. 44/2002). Pada 
makalah ini akan dikupas tentang tujuan, peran, dan fungsi 
dari komite Madrasah yang ssesuai dengan SK Mendiknas 
tersebut. 

a) Tujuan Komite Madrasah 

Tujuan didirikanya komite Madrasah adalah untuk: 

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa 
masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan 
program pendidikan di suatu pendidikan. 

2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif 
dari seluruh lapisan masyarakat daladm  
penyelenggaraan pendidikan di suatu pendidikan. 

3. Menciptakan suasana dan kondisi yang transparan, 
akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan 
dan pelayanan pendidikan yang bermutu di suatu 
pendidikan. 

b) Peran Komite Madrasah 

Peran komite Madrasah sangat penting untuk 
meningkatkan mutu pendidikan diantaranya adalag:  

1. Pemberi pertimbangan dalam penentuan dan 
pelaksanaan kebijakan pendididkan. 

2. Pendukung dslsm bentuk finsnsial, pemikirsan dan 
tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan. 

3. Pengontrol dalam rangka transparansi dan 
akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran. 
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4. Mediator antara eksekutif dengan masyarakat 
disuatu pendidikan. 

c) Fungsi Komite Madrasah 
1. Mendorong tumbuhnys perhatian dan komitmen 

masyarakat. 
2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat 

(perorangan, organisasi  dan DUDI (dunia usaha dan 
dunia industri). 

3. Menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tutntutan 
dan berbagai kebutuhan pendidikan. 

4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan 
rekomendasi kepada satuan pendidikan meliputi: 
kebijakan dan program pendidikan, RAPBM, kriteria 
kinerja satuan pendidikan, kriteria tenaga 
pendidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal-hal 
yang terkait dengan pendidikan. 

5. Mendorong partisipasi orang tua dan massyarakat. 
6. Menggalang dana msyarakat dalam rangka 

pembiayaan pendidikan. 
7. Melakukan evaluai dan pengawasan terhadap 

kebijan, program, penyelenggaraan keluaran 
pendidikan.  

d) Kesetarsaan Gender Dalam Komite Madrasah 

Terkait dengan program manajemen berbasis 
Madrasah yang responsif gender ada beberapa yang perlu 
diperhatikan disaat mengaplikaskannya, antara lain perlu 
diketahui: 

1. Masalah-masalah partisipasi (laki-laki dan 
permpuan) pada kegiatan di Madrasah. 

2. Konsep Komite Madrasah responsif gender. 
3. Unsur-unsur Madrasah yang responsif gender. 



146 

4. Upaya mewujudkan partisipasi seimbang 
perempuan dan laki-laki dalam kegiatan sekolah. 

1. Masalah-masalah partisipasi (laki-laki dan 
permpuan) pada kegiatan di Madrasah. 

Berdasarkan hasil penelian yang dilakukan oleh 
IAPBE, menunjukkan bahwa peran serta permpuan dalam 
komite sekolah masih sangat rendah. Hal ini ditunjukkan 
oleh tabel berikut ini: 

Data Kepengurusan Komite Sekolah 

Sasaran Iapbe Tahap 1-2 

NO 
Jabatan 
Komite 
Sekolah 

Laki-
laki (%) 

Perempuan 
(%) 

Jumlah 
(%) 

1 Ketua 100 0 100 
2 Pengurus 75 25 100 

 

Berdasarkan tabel tersebut, dimana tidak ada 
perempuan yang menjadi kepala komite, berarti 
menunjukkan bahwa tidak seimbang partisipasi antara laki-
laki dan perempuandalam komite sekolah. Hal ini dapat 
disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal: 

Faktor internal adalah faktor yang kemungkinan 
muncul dari prempuan itu sendiri, dapat berupa: 

o SDM lebih rendah dari laki-laki. 
o Kurang akrab dengan pengambilan keputusan 

publik. 
o Perempuan dipimpin laki-laki. 
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Dedangkan faktor eksternal adalahfaktor yang 
berasal dari luar perempuan, yaitu antara lain: 

o Kurang diberi peluang (akses). 
o Kurang mendpaatkan kepercayaan. 
o Tidak ada kebijakn untuk affirmative action. 
o Manajemen sekolah belum responsif gender. 
o Budaya patriarkhi (mengunggulkan laki-laki). 

 
2. Konsep Komite Madrasah responsif gender. 

Keberhasilan komite madrasah dalam mendukung 
keberhasilan peningkatan mutut madrasah akan sangat 
tergantung pada program-program yang dilaksanakan dan 
kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan yang mengakomodir 
semua potensi tanpa membedakan jenis kelamin, kelas 
ataupun asla usul para anggotannya. Berikut ini beberapa 
ciri komite Madrasah yang responsif gender: 

a. Akses 
o Komite sekolah memberikan peluang yang sama 

kepada  perempuan sebagaimana laki-laki dalam 
kepengurusan secara proporsional. 

o Tidak tedapat kelompok marjinal (terutama 
perempuan) untuk terlibat dalam mendukung 
pemikiran, finansia, dan  tenaga dalam 
penyelenggaraan pendidikan di suatu 
pendidikan. 

o Tersediana akses informasi kepada anggota 
masyarakat laki-laki dan perempuan secara 
seimbang mengenai hak dan tanggung jawab 
mereka sebagai bagian dari satuan pendidikan. 

b. Partisipasi 
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o Tidak terdapat peran-peran stereotype perempuan 
dalam kepengurusan dan kegiatan komite 
sekolah. 

o Pembagian peran tupoksi (tugas pokok dan 
fungsi) secara seimbang. 

o Berpartisipasi aktif dalam kegiatan secara setara. 
o Terdapat peluang yang sama (laki-laki dan 

perempuan) untuk mengemukakan ide-ide yang 
ramah terhadap perbedaan. 

c. Kontrol 
o Fungsi kontrol yang seimbang (laki-laki dan 

perempuan) dalam penyusunan RPS dan RAPBS. 
o Pengambilan keputusan dilakukan secara 

demokratis tanpa diskriminasi gender. 
o Fungsi kontrol dalam rangka teransparansi dan 

akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan 
pada suatu pendidikan denga melibatkan laki-
laki dan permpuan secara proporsional. 

o Tersediannya alat evaluasi yang bias gender. 
d. Manfaat 

o Mendpatkan informasi tentang  kegiatan sekolah 
dan hal-hal yang penting untuk diketahui oleh 
orang tua. 

o Mendapaatkan hak-hak yang seimbang dari hasil 
kegiatan di sekolah untuk fungsi pembimbingan 
belajar anak di rumah dan mendukung kegiatan 
di sekolah. 

3. Unsur-unsur Madrasah yang responsif gender. 
a. Sumber Daya Manusia (SDM) 

o Memiliki sensitif gender. 
o Ramah terhadap perbedaan kelas sosial ekonomi, 

kemampuan maupun gener. 
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o Mau dan mampu menampung aspirasi anggota, 
terutama kelompok marjinal (orang miskin dan 
perempuan). 

o Memiliki empati terhadap jenis kelamin yang 
berbeda.  

b. Manajemen 
o Kekseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan 

dalam kepengurusan komite sekolah. 
o Keluwesan dalam melaksanakan fungsi komite 

sekolah disesuaikan dengan peran dan tugas 
kedinasan/pokok diluar komite sekolah 
termasuk dalam peran tradisional-reproduktif. 

o Pengaturam waktu kegiatan membuka peluang 
laki-laki maupun perempuan dapat hadir tanpa 
ada hambatan kultural maupun struktural. 

o Penyediyaan dan pemanfaatan sarana dan 
prasarana yang dapat menunjang tugas laki-laki 
dan perempuan komite sekolah tanpa hambatan 
pada jenis kelamin tertentu. 

o Mancitakan lngkungan yang aman, sehat, 
nyaman bagi laki-laki dan  perempuan dalam 
menjalankan partisispasi di sekolah. Misalnya 
tidak merokok diruangan. 

o Menciptakan budaya ramah gender dengan 
menghindari simbol, gambar, pernyataan verbal, 
benda-benda ynag dapat melecehkan laki-laki 
dan perempuan.  

4. Upaya mewujudkan komite madrasah ynag 
responsif gender. 

Untuk mewujudkan komite madrasah ynag responsif 
gender perlu diperhatikan bagaimana akses, partisipasi, 
kontrol dan manfaat terhadap semua program-program dan 
kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan komite Madrasah. 
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o  Akses yang sama atas hak-hak dasar laki-laki dan 
perempuan sebagai anggota komite sekolah. 

o Partisipasi yang seimbang laki-laki dan perempuan 
dalam proses pencspsisn hak-hak dasar dan sumber 
daya pembangunan di setiap pendidikan. 

o Kontrol yang sma laki-laki dan perermpuan atas 
sumber daya pembangunan disuatu pendidikan 
termaksud proses pengambikan keputusan. 

o Manfaat yang proporsional bagi laki-laki dan 
perempuan dan hasil pembangunan pada suatu 
pendidikan.  

C.2. Tahapan ke 2: Merumuskan Visi Misi Tujuan dan 
Sasaran Madrasah dengan Memasukkan Kesetaraan 
Gender sebagai Bagian Intergral dan Eksplisit. 
Setiap Madrasah harus memiliki visi karena visi 

merupakan wawasan yang menjadi sumber arahan bagi 
madrasah dan digunakan untuk memandu perumusan misi 
Madrasah atau dapat difahami bahwa fisi merupakan 
pandangn jauh kedepan kemana Madrasah akan dibawa 
(gambaran masa depan yang diinginkan oleh Madrasah 
yang dapat menjamin kelangsungan hidup dan 
perkembangannya). 

Kriteria visi Madrasah berkesetaraan: 
1. Nilai dasar 

a. Nilai yang dijunjung madrasah 
b. Responsif adan inklusif  gender 
c. Penggunaan media belajar  
d. Kreatif 
e. Kerja sama 

2. Tujuan akhir 
a. Alas an eksisitensi Madrasah 
b. Alasan idealis  
c. Fkcus 
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d. Terberdayanya laki-laki dan perempuan secara 
setara 

3. Capaian visioner 
a. Tujuan tertinggi 
b. Dipilih 
c. Target menjadi yang terbaik 
d. Mencontoh model perubahan internel (semua 

komponen Madrasah mengetahui). 
Sehingga kata kunci perumusan misi dapat 

merangkum: akses, partisipasi, control dan manfaat yang 
setara. 

Dengan demikian, visis Madrasah berkesetaraan dan 
indikatornya:  

Visi: terwujudnya Madrasah yang berkualitas, 
berkesetaraan, berinovasi dalam pembelajaran dan 
berbudaya Islami. 

Indikatot visi: 
1. Standar isi: memiliki pengembangan kurikulum yang 

adaptif, proaktif dan inklusif gender. 
2. Standar proses: Madrasah menerapkan pembelajaran 

Pakem yang inklusif gender. 
3. Standar kompetensi lulusan: 

a. Siswa-siswi memiliki nilai akademis tinggi 
b. Siswa-siswi menguasai keahlian TIK 
c. Siswa-siswi memiliki keahlian inofasi teknologi 
d. Siswa-siswi memiliki budaya baca tinggi 
e. Siswa-siswi memiliki pemahaman agama yang 

menjunjung nilai-nilai kesetaraan dan keadilan 
serta mengamalkanya secara konsisten 

f. Terwujudnya lulusan yang kompetitif 
g. Terwujudnya sarpras yang sesuai dengan standar 

sarpras 
4. Standar Diktendik: terwujunya pendidik dan tenaga 

kependidikan yang professional 
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5. Standar sarpras  
a. Terwujudnya sarpras pendidikan sesuai dengan 

standar sarpras 
b. Memilki lindkungan yang kondusif (bersih, 

aman, nyaman, bebas dari narkoba, 
memperhatikan kebutuhan laki-laki dan 
perempuan dan terbebas dari kekerasan). 

6. Standar pengelolaan 
Madrasah yang menerapkan standar pengelolaan 
pendidiksn dsn memperhatikan kebutuhan laki-laki 
dan perempuan. 

7. Satandar pembiayaan. 
Memiliki pengelolaan anggaran Madrasah yang 
memadai, transparan, akuntabel dan responsif 
gender. 

8. Standar penilaian. 
Memiliki manajemen penilaian yang efektif, 
teransparan dan inklusif gender. 

Misi Manajmen Berbasis Madrasah Berkesetaraan. 
a. Rambu-rambu misi 

o Dikembangkan dari indicator fisi. 
o Fisibel. Mudah dimengerti dan singkat (apa yang 

harus dibuat dan apa yang harus dibangun). 
o Luas dan berkesinambungan namu tidak berarti 

hampa. 
o Dinyatakan dalam output (hasil). 
o Dinyatakan dengan spesifik dan bertujuan. 

Indikator misi:  
1. Mendorong guru untuk dapat mencapai prestasi 

yang tinggi secara berkesetaraan. 
2. Mendorong siswa-siswi untuk dapat berprestasi 

tinggi secara berkesetaraan. 
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3. Menyiapkan tenaga pendidik dan tenaga 
kependidikan yang berimbang antara laki-laki dan 
perempuan. 

4. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga 
kependidikan melalui pendidikan dan pelatiah 
aberkesetaraan. 

Indicator misi berikutnya adalah: 
1. Mengembangkan pembelajaran PIKEM yang 

memperhatiikan kebutuhan laki-laki dan 
perempuan. 

2. Menyiapkan sumber belajar yang mendukung 
PAIKEM dengan memperhatiikan kebutuhan laki-
laki da perempuan. 

3. Membangun budaya kompetitif dan kooperatif di 
Madrasah dengan memperhatikan kebutuhan gender 
yang berbeda. 

4. Menyediakan sarana pendidikan berbasis TK. 
Contoh misi Madrasah yang berkesetaraan: 

o Mengembangkan pembellajaran PAIKEM yang 
memperhatikan kebutuhan laki-laki dan perempuan. 

o Menyiapkan sumber belajar yang mendukung 
PAIKEM dengan memperhatikan kebutuhan laki-laki 
dan perempuan. 

o Membangun budaya komptitif dan kooperatif di 
Madrasah dengan memperhatikan kebutuhan gender 
yang berbeda. 

o Menyediakan sarana pendidikan berbbasis TK. 
 

C.3. Tahapan ke 3: Tugas dan Fungsi Madrasah untuk 
Menerapkan MBM Responsif Gender, Kesetaraan 
dan Keadilan Gender dapat Diintegrasikan Melalui 
Tugas dan Fungsi Madrasah dalam Menerapkan 
MBM, yang meliputi: 

1. Pengelolaan proses belajar mengajar 
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2. Perencanaan, evaluasi dan supervise 
3. Pengelolaan kurikulum 
4. Pengelolaan ketenagaan 
5. Pengelolaan fasilitas 
6. Pengelolaan keuangan 
7. Pelayanan siswa-siswi 
8. Peran serta masyarakat 
9. Pengelolaan budaya madrasah 

Karakteristik Mbs Efektif Yang Responsif Gender 

Adapun karakteristik MBS efektif yang responsif 
gender ialah: 

1. Madrasah memiliki Visi dan Misi yang berspektif 
Gender. 

a. Memuat harapan yang tinggi kepada siswa untuk 
belajar, berkreatifitas dan bertingkahlaku baik, tanpa 
ada diskriminasi dan peminggiran salah satu jenis 
kelamin tertentu. 

b. Mendorong dan mengantarkan siswa dan saswi 
secara setara untuk berkembeng secara maksimal 
dan menyeluruh yang meliputi aspek intelektual, 
sosial, religi, emoso dan fisik. 

2. Kepala Madrasah professional sensitif gender. 
a. Memiliki kepekaan gender dalam menjalankan 

tugas kepemimpinan secara efektif untuk 
mencapai fisi dan misi madrasah. 

b. Mampu menbangun kerjasama berkesetaraa 
gender dengan guru, komite madrash, 
masyarakat dan badan/lembaga lainnya. 

c. Kepemimpinan dilakukan secara horizontal dan 
team-work serta bersifat kooperatif yang ramah 
terhadap perbedaan. 

d. Setiap kebijakan yang ditetapkan mengacu pada 
indicator kesetaraan gender yaitu pemberian 
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akses yang sama, peran yang seimbang, 
wewenang pengambilan keputusan dan 
penerima manfaat antara laki-laki dan 
perempuan secara sama. 

3. Guru Profesional yang sensifitas gender 
a. Mengembangkan keterampilan berfikir kritis, 

memecahkan masalah, dan mengembangkan 
kreatifitas siswa dengan mempertimbangkan 
perbedaan gender laki-laki dan perempuan 
sebagai dampak konstruksi sosisal di masyarakat. 

b. Memiliki sikap positif dan bermoral tinggi 
sehingga mampu menjadi teladan dalam 
membangun relasi yang ramah gender di 
madrasah dan di masyarakat. 

c. Mampu mengembangkan potensi diri, belajar 
berkesinambungan dan mengembangkan profesi 
khususnya dalam mengkritisi isu-isu gender yang 
sedang berkembang. 

4. Kurikulum seimbang dan Inklusif gender. 
a. Memberikan akses dan partisipasi yang sama 

antara murid laki-laki dan perempuan dalam 
pembelajaran aktif, kreatif dan efektif. 

b. Progrsm pembelajaran mencakup pengembangan 
akademik, sosial, religi, kepribadian, fisik dengan 
mempertimbangkan perbedaan kemampuan, dan 
minat murid laki-laki dan perempuan yang 
berbeda akibat konstruksi sosisal masyarakat. 

c. Mendorong murid laki-laki dan perempuan 
tanpa perlakuan yang dibedakan (diskriminatif) 
dalam membangun sikap positif terhadap belajar. 

d. Melakukan penawaran pada murid laki-laki dan 
perempuan dalam mengembangkan kecakapan 
hidup, pilihan peran non streotipi, dan peran 
yamg beragam agar keduanya memiliki 
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keleluasaan pilihan profesi dan peran-peran 
sosial dalam kehidupannya kelak 
 
Untuk melihat perbedaan gambaran dalam 

peran gender stratipi dan peran gender non stretifi: 
Peran gender streotipi Peran gender non streotipi 
Pemagian kerja ynag 
memisahkan antara laki-
laki dan perempuan 
secara dikotomis, 
contoh: 
Susunan pengurus 
komite madrasah. 
Ketua: Drs. Abdullah 
Wakil ketua: Drs. Ambo 
Masse 
Sekertaris: Dg. Kulle 
Wakil sekertaris: Dra. 
Nurcaya 
Bendahara: Sitti Aminah 
M.Pd 
Bidang sarana: 
Muhammad Ali S.Pd 
Bidang usaha: Andi 
Megawati S.E 
Dan lain-lain 

Pembagian kerja 
berdasarkan gender dapat 
dilakukan oleh keduannya. 

1. Struktur pengurus 
kelas 4 
Ketua: Sitti Ramlah 
Wakil ketua: Jamal 
Sekertaris: Ambo 
Dalle 
Wakil sekertaria: 
Aminah 
Bendahara: Maryam 
Wakil bendahara: 
Abd. Rahim 

2. Struktur pengurus 
kelas 6 
Ketua: Alimin 
Wakil ketua: Sitti 
Raodah 
Sekertaris: Dewi Sri 
Wakil sekertaris: M. 
Abrab 
Bendahara: Ambo  
Tuo 
Wakil bendahara: 
Indo Tang  
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5. Lingkungan Madrasah yang sensitif gender 
a. Memberikan keamanan, kenyamanan, dan 

kehangatan bagi warga madrasah baik laki-laki 
maupun perempuan. 

b. Dapat memotifasi murid lski-lski dsn perempusn 
dalam belajar secara demokratis dan brkesetaraan 
gender. 

c. Tidak menggunakan symbol-simbol, gambar, 
poster, lukisan dan bahasa ferbal maupun non 
ferbal yang dapat melecehkan baik laki-laki 
maupun perempuan. 

d. Memberikan dorongan kepada laki-laki maupun 
perempuan warga madrasah dalam menciptakan 
relasi gender yang positif dengan saling 
menghormati, bekerjasama dan bebas kekerasan 
dalam berbagai bentuknya. 

e. Mempunyai peraturan yang jelas tanpa 
diskriminatif gender yang berdampak pada 
marginalisasi, subprdinasi, beban ganda dan 
memunculkan kekerasan diantara warga 
madrasah. 

f. Mempromosikan rasa saling memiliki dan 
bangga tehadap madrasah bagi murid laki-laki 
dan perempuan sebagai buah dari relasi dan 
sikap yang berkesetaraan den keadilan gender. 
 

6. Ramah terhadap perbedaan gender 
a. Mengembangkan potensi murid laki-laki dan 

perempuan secara maksimal dengan 
mempertimbangkan miannnt yang berbeda 
akibat konstruksi sosial di masyarakat. 

b. Memiliki kepekaan gender dalam membanti 
untuk mengatasi keragaman kesulitan belajar 
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murid laki-laki dan permpuan sebagai dampak 
dari konstruksi sosial yang berbeda. 

c. Membantu anak belajar dalam hal memecahkan 
masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi 
dirinya tanpa sikap dan perlakuan yang 
diskriminatif gender. 

d. Menyediakan unit/staf pendukung untuk 
kegiatan murid laki-laki dan perempuan yang 
mudah diakses dan dimanfaatkanoleh 
keduannya. 

e. Menghargai pengetahuan dan pengalaman yang 
berbeda sebagai anak laki-laki dan perempuan 
agar keduanya dapat termotifasi. 

7. Manajemen responsif gender 
a. Wewenang mengambil keputusan setara antara 

laki-laki dengan perempusn, tidak ada dominasi 
jenis kelamin tertentu. 

b. Keseimbangan jumlah antara laki-laki dan 
permpuan dalam peran kepemimpinan. 

c. Perbedaan gaya dan kinerja antara staf atau 
pengelola laki-laki dan peremppuan tidak harus 
dipandang sebgaia kelemahan akan tetapi 
dipandang sebagai kekuatan selama dapat 
mencapai target kerjasama yang optimal. 

d. Manajemen madrassah menyediakan prasarana 
yang memadai bagi perempuan maupun laki-laki 
seperti sarana kamar mandi yang terpisah, 
prasarana penitipan anak atau transportasi yang 
aman. 

Memperhatikan tujuh karakteristik MBM yang 
responsif gender tersebut diatas sehingga dapat terbentuk 
budaya Madrasah responsif gender. 
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Membangun budaya Madrasah sensitif gender 
tahap-tahapnya sebagai berikut: 

Budaya madrasah sensitif gender 
1. Hubungan Budaya Madrasah dengan Manajemen 

Madrasah. 

2. Masalah-masalah Dalam Budaya Madrasah 
Sensitif Gender. 
Masih ada kesenjangan dan bias gender yang terjadi 

dalam lingkungan Madrasah, misalnya: 
a. Kesenjangan gender pada jumlah partisipasi murid 

dalam Madrasah yang menyebabkan anala laki-laki 
terhadap ana perempuan. 

b. Stereotipi atau pembakuan citra dan peran laki-laki 
mauppun perempuan yang merugikan. 

c. Diskriminasi terhadap jeniis kelamin 
tertentunsehingga menghalangi untuk mmendapatkan 
hak-hakn ya di lingkungan Madrasah. 

d. Kekerasan berbasis gender, baik pisik psikis maupun 
seksual, seperti memandang lebih rendah dan 
meminggirkan, pelecehan seksual dan sejenisnya.  

3. Manfaat Budaya Madrasah Sensitif gender. 
Terciptanya budaya mdrassah yang berkesetaraan 

dan berkeaadilan gender dalam bentuk sikap, norma dam 
relasi wrga sekolah, sehingga laki-laki dan perempuan 
dapat: 

a. Memperoleh akses yang sama atas hak-hak dasar. 

Hubungan timbale balik kultur Madrasah sensitif 
gender dengan manajemen Madrasah responsif gender 

sangat kuat, namun manajemen Madrasah lebih 
berpotensi untuk mewujudkan kultur Madrasah yang 

sensitif gender karena: memiliki daya paksa yang 
sistematis dan aturan yang jelas 
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b. Berpartisipasi yang sama dalam proses pencapaian 
hak-hak dasar dan sumber daya, termasuk proses 
pengambilan keputusan. 

c. Memiliki control yang sama atas sumber daya di 
Madrasah. 

d. Memeperoleh manfaat yang proporsional atas 
seluruh kegiatan dalam lingkungan Madrasah. 

e. Sehingga laki-laki maupun perempuan saling 
membantu, merasa aman, nyaman dan 
menyenangkan.    

4. Analisis Budaya Madrasah Sensitif Gender  
Analisis budaya adalah analisis situasi umum, perilaku 

dominana dan kebiasaan yang diterima dan dianggap wajar 
yang membentuk pola relasi antara personal dan etos kerja 
Madrasah. Kultur Madrasah meliputi: 

a. Ekspresi verbal 
b. Ekspresi non verbal 
c. Lingkungan internal dan eksternal 
d. Kultur birokrasi 

Karakteristik budaya Madrasah bias gender dan 
sensitif gender 
 

No Aspek-aspek 
situasi 

Karakteristik 

Bias gender Sensitif 
gender 

1 Pola 
kumunikasi 

Berdifat hirarkhis 
dan dominative Bersifat setara 

2 Idiom-idiom Merendahkan dan 
melecehkan 

Saling 
menghormati 

3 Lelucon 

Bersifat 
merendahkan, 
mengejek dan 
melecehkan 

Menyegarkan 
tanpa 

merendahkan 
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4 Panjangan 
dandekorasi 

Bernuansa 
melecehkan, 

meremehkan, 
menempatkan 
sebbagai objek: 
kalender, scree, 
computer, dll 

Bernuansa 
mendorong 

warga 
madrasah 
bersikap & 
berperilaku 

santun 
terhadap 
siapapun. 

5 
Pengatuuran 

kerja 
internal 

Bersifat 
dominative, 

meminggirka 
aspirasi dan 

potensi salah satu 
jenis kelamin 

Bersifat 
partisipatif, 

menghindari 
marjinalisasi 
jenis kelamin 

tertentu 

6 Penawaran 
peran 

Pengarah pada 
peran stereotipi 
yang merugikan 

bagi capaian target 
bersama 

Membiasakan 
untuk 

menghindari 
peran 

stereotipi 
yang 

merugikan 

7 Kultur 
birokrasi 

Hirarkhis, 
dominatif dan 
paternalistic 

Demokratis, 
akomodatf 
dan toleran 

 
 
Membangun budaya madrasah sensitif gender 

1. Upaya menciptakan BMSG 
a. Menciptakan rasa aman dan nyaman tanpa ada 

kekerasan fisik, psikis, seksual berbasis 
perbedaan jenis kelamin. 

b. Memberikan penghargaan dan penghormatan 
sesuai dengan posisinya. 
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c. Menghindari terjadi diskriminasi terhadap laki-
laki dan perempuan. 

d. Menghilangkan stereotipi terhadap laki-laki 
maupun perempuan. 

e. Tidak menggunakna symbol-simbol, gambar, 
poster, lukisan  dan bahas verbal maupun non 
verbal yang melecehkan laki-laki maupun 
permpuan. 

 
2. Peran warga madrasah dalam menciptakan budaya 

sensitif gender. 
No Unsur Aktifitas 

1 Guru 

• Memberikan keteladanan 
sensitif gender 

• Menerapkan pembelajaran 
inklusif gender 

• Memberikan penilaian yang 
tidak diskriminatif 

• Membengun relasi di 
kelas/di luar kelas tidak 
diskriminatif 

• Member keteladanan 
sensitif gender 

2 Kepala 
Madrasah 

• Melakukan kebijakan 
responsif gender 

• Menegakkan oeraturan 
tanpa diskriminasi gender 

• Mengembangkan relasi 
dengan warga Madrasah 
yang sensitif gender 

3 Murid • Berperilaku yang tidak 
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melecehkan jenis kelamin 
tertentu 

• Mendukung kebijakan 
Madrasah yang responsnif 
gender 

• Menerapkan kesetaraan 
gender dengan 
menempatkan diri sesuai 
dengan posisinya 

• Hubungan sosial setara 
sesame teman tanpa 
diskriminasi gender 

4 Karyawan 

• Memberi keteladanan 
sensitif gender 

• Memberikan pelayanan 
tanpa diskriminasi gender 

• Melaksanakan 
peran/pekerjaa tanpa 
stereotype laki-laki maupun 
perempuan 

• Menjalankan peraturan 
tanpa diskriminasi gender 

• Menerapkan kesetaraan 
gender dengan 
menempatkan seseorang 
sesuai dengan 
kemampuannya. 

• Mendukung kebijakan 
Madrasah yang responsif 
gender 
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5 Komite 
Madrasah 

• Melakukan kebujakan 
responsif gender 

• Membiasakan pemberian 
akses, peran pengambilan 
keputusan dan control 
antara laki-laki dan 
perempuan secara 
proporsional 

• Mendorong terwujudnya 
partisipasi kelompok 
marjianal (laki-laki atau 
permpuan) dalam kegiatan 
Madrasah. 

 

Usaha membangun budaya Madrasah responsif 
gender yang telah dilakukan oleh LAPIS/ELOIS 
bekerjasama dengan PSW UIN Suka Yogyakarta dan PSW 
UIN Alauddin Makassar yang bermitra dengan 51 MI/MTS 
Suwasta kota Makassar yang dilakukan dalam bentuk tiga 
kali angkatan dan setiap angkatan terdiri dari 17 MI/MTS 
Suwasta. 

Pada setiap Madrasah dilakukan analisa umum 
kesiswaan, guru, non guru, kurikulum serta sarana dan 
prasarana sebagaimana contoh berikut:  

a. MBMB I ( A = MI. MUH 8 MACCINI S/D MTS. 
DARU ISTIQAMAH) 

1. Latar Belakang. 

Madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan 
islam di Indonesia khususnya yang berada di kota Makassar, 
Sulawesi selatan. Yang umumnya terdiri dari 3 tingkatan 
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yakni, Ibtidaiyah ( waktu belajar terhitung sampai tamat = 6   
Tahun),Tsanawiyah ( masa belajar 3 Tahun ) serta tingkat 
Aliyah ( masa belajar 3 Tahun ) 

Memperhatikan Data Sekolah yang di naungi oleh 
Departemen Agama khususnya Kantor wilayah Departemen 
Agama Sul-Sel.  Bidang Mapendais, ternyata jauh lebih besar 
jumlah Madrasah ( MIS, MTS, MA ) yang di kelola langsung 
oleh  Yayasan (Swasta) bila disbanding dengan yang di 
kelola lansung oleh Pemerintah ( Departemen Agama ).  

Salah satu usaha oleh LAPIS / ELOIS PSW UIN 
YOGYA bekerja sama dengan PSW UIN Alauddin Makassar 
adalah untuk memberi bantuan yang antara lain bertujuan 
untuk sejauh mana usaha dan Fasilitas yang di berikan 
kepada Madrasah binaan swasta yang umumnya tergolong 
dalam taraf di bawah garis sederhana, olehnya itu, program 
LAPIS / ELOIS tersebut memberi tindak lanjut berupa :  

1. Pengumpulan Data dasar dari ke tiga Madrasah yang 
di rekrut 

2. Memberi pelatihan berupa Lokakarya MBMB selama 
empat hari. 

3. Memfasilitasi setiap Madrasah yang sudah 
Lokakarya MBMB, untuk mensosialisasikannya 
kenbali materi-materi yang pernah di peroleh dalam 
LMBMB kepada semua Guru-guru dan komponen 
yang terkait dengan Madrasah yang bersangkutan.  

Memperhatikan langkah-langkah dari usaha 
program LAPIS / ELOIS PSW UIN YOGYAKARTA bekerja 
sama dengan PSW UIN Alauddin Makassar, maka dalam 
langkah pertama di usahakan penyusunan Rampungan dari 
hasil Laporan setiap Madrasah berdasarkan Quesioner yang 
diberikan menyangkut: 
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I. Data Umum Madrasah 
II. Data Kesiswaan Madrasah 
III. Data Guru dan Non Guru 
IV. Data Kurikulum 
V. Data Sarana dan Prasarana 

1. Jawaban kepada Sekolah menyangkut :  
a. Kesetaraan antara Laki-laki dan Perempuan dalam 

pengambilan keputusan. 
b. Kesetaraan dalam struktur organisasi. 
c. Kesetaraan dalam peningkatan SDM 
d. Kesetaraan dalam Alokasi Anggaran 

2. Jawaban Komite Madrasah menyangkut : 
a. Komposisi susunan kepengurusan komite sekolah 
b. Kebijakan yang diambil komite sekolah 
c. Dorongan dan Harapan yang di berikan oleh komite 

Madrasah 
d. Pendapat yang paling di perhatikan dalam 

pengambilan kebijakan. 
3. Jawaban Guru menyangkut : 

a. Pelatihan pembelajaran Inklusif Gender kepada 
Guru-guru. 

b. Penggunaan buku-buku rujukan ilmuwan 
perempuan dalam bidang studi yang diajarkan. 

c. Staf yang lebih banyak memperoleh akses menjadi 
sumber daya di Madrasah. 

d. Siswa yang lebih banyak memperoleh akses menjadi 
sumber daya di sekolah. 

e. Siswa yang ditunjuk menjadi peserta training di luar 
Madrasah. 
b. Komponen Data Manajemen Responsif Gender 

Berdasarkan Angket isian yang telah di berikan 
kepada tujuh belas Madrasah ( MIS & MTS ) angkatan I 
dalam wilayah Kota Makassar yang di tindak lanjuti 
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dengan pelatihan berupa Lokakarya MBMB. Yang di 
laksanakan selama empat hari.   

Terdapat empat komponen sebagai hasil Data dasar 
dari masing-masing Madrasah. 

I . JAWABAN PERTANYAAN DARI SETIAP KEPALA 
MADRASAH 

1. Perempuan & Laki-Laki di beri kesempatan yang 
sama dalam mengambil keputusan :  
a. Tidak (= 0 ) 
b. Kadang: (=       0 ) 
c. ya(= 17 ). 

2. Komposisi dalam struktur organisasi atau 
Manajemen Madrasah  
a. lebih banyak laki-laki (=        0         )  
b. keduanya sama           (= 3                     )  
c. lebih banyak perempuan (= 14                ) 

3. Untuk peningkatan SDM, peraturan / kebijakan 
Madrasah memberikan      kesempatan Kepada : 
a. lebih banyak laki-laki (=         0         ) 
b. keduanya sama          (=         15            ) 
c. lebih banyak perempuan (=    2              ) 

4. Dalam kebijakan Madrasah Anggaran pendidikan 
yang di alokasikan untuk pemberdayaan perempuan 
a. Tidak ada (    = 5 ) 
b. Kecil (    = 4 ) 
c. Cukup besar (  = 6 )    

II. JAWABAN PERTANYAAN DARI GURU 
MADRASAH 

1. Guru Madrasah pernah mendapatkan perhatian 
pembelajaran Inklusif Gender 
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a. tidak                  ( = 13 ) 
b. kadang-kadang ( = 1 ) 
c. ya                         ( = 2 ) 

2.   Dalam penggunaan buku-buku rujukan ilmuwan 
perempuan dalam   bidang studi yang di ajarkan 

a. Tidak                   ( = 9 ) 
b. sedikit                ( = 1 ) 
c. sudah                 ( = 4 ) 

c. Kelompok Staf yang lebih banyak memperoleh akses 
menjadi sumber daya di Madrasah binaan. 
a. Laki-laki              ( =  10 ) 
b. Laki-laki dan perempuan sama ( = 4 ) 
c. Perempuan        ( = 3 ) 

d. Kelompok siswa yang lebih banyak memperoleh akses 
menjadi sumber dalam Madrasah binaan. 
a. Laki-laki              ( = 1 ) 
b. Laki-laki dan perempuan sama   ( = 14 )  
c. Perempuan         ( = 2 ) 

e. Yang banyak di tunjuk untuk menjadi peserta Training 
di luar Madrasah  
a. Laki-laki              ( = 1 ) 
b. Laki-laki dan perempuan sama  ( = 13 ) 
c. Perempuan        ( = 2 ) 

III. JAWABAN PERTANYAAN DARI MURID 
MADRASAH 

1. Untuk sampai ke Madrasah, maka di lakukan dengan : 
a. Jalan kaki            ( = 17 ) 
b. Naik Sepeda       ( =     0     ) 
c. Angkatan             ( =     0     ) 

2. Pandangan lingkungan Masyarakat pengelolaan 
Sekolah, maka yang di pandang lebih penting segera 
di tamatkan : 
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a. Laki-laki               ( = 0     ) 
b. Laki-laki dan perempuan sama  ( = 17 ) 
c. Perempuan         ( =  0 ) 

3. Yang lebih banyak di bebani tugas : oleh Guru di 
Madrasah binaan  
a. Siswa Laki-laki    ( = 15 ) 
b. Siswa Laki-laki    ( = 2 ) 
c. Siswa Perempuan          ( =     0 ) 

4. Yang lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk 
menjadi ketua kelas 
a. Laki-laki              ( = 16 ) 
b. Laki-laki dan perempuan sama  ( = 1 ) 
c. Perempuan        ( = 0     ) 

5. Situasi pengaturan Posisi tempat duduk di kelas pada 
Madrasah binaan : 
a. Berjajar  ( = 14 ) 
b. Membentuk kelas Diskusi  ( = 2  ) 
c.  Selalu tetap    ( = 0  ) 

6. Dalam perempuan tata tertib Madrasah, maka terlihat 
yang       lebih di untungkan. 
a. Laki- Laki  ( =          0               ) 
b. Laki –Laki  Perempuan sama  (=           16            ) 
c. Perempuan  ( =        0               ) 

7. Dalam Pemberian tugas kegiatan rutin, seperti upacara 
karena       lebih  banyak : 
a. Laki- Laki ( =              1           ) 
b. Laki –Laki Perempuan sama ( =          2               ) 
c. Perem puan ( =           13              ) 

8. Penggunaan Toilet dalam Madrasah binaan. 
a. Tidak ada pemisahan penggunaan toilet laki – laki 

maupun     perempuan ( = 15 ) 
b. Ada pemisahan penggunaan toilet laki-laki dan 

perempuan. (=0) 
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c.  Ada pemisahan penggunaan toilet untuk gurudan 
murid laki-laki dan perempuan (= 2) 

9. Hiasan dinding yang di pajang di madrasah ini. 
a. lebih banyak gambar laki-laki (=       0           ) 
b. gambar Laki-laki dan perempuan sama banyak(=      

14   ) 
c. Lebih banyak gambar perempuan.(=        2        ) 

IV. IV. JAWABAN PERTANYAAN DARI KOMITE 
SEKOLAH 

1. Komposisi susunan kepengurusan komite sekolah 
a. lebih banyak unsure laki-laki(=          17          )           
b. laki-laki dan perempuan sama.(=        0          ) 
c. Lebih banyak unsur perempuan.(=      0          ) 

2. Kebijakan yang di ambil komite sekolah 
a. Mempertimbangkan kebutuhan siswa laki-laki 

saja. (= 0 ) 
b. Mempertimbangkan kebutuhan siswa perempuan 

dan laki-laki secara sama. (=  17  ) 
c. Mempertimbangkan kebutuhan siswa perempuan 

saja.(=  0  ) 
3. Pada siapakah Madrasah ini memberikan dorongan 

atau harapan. 
a. Siswa laki-laki saja. (=           2           ) 
b. Siswa perempuan dan laki-laki secara sama. (=    15        

) 
c. siswa perempuan saja. (=           0           ) 

4. Dalam pengambilan kebijakan pendapat yang sangat 
di perhatikan? 
a. kebanyakan laki-laki. (=         0           ) 
b. keduanya sama. (=          17             ) 
c. kebanyakan perempuan. (=      0           ) 

 Berbagai usaha dan program yang dilakukan atas 
bantuan LAPIS/ELOIS bekerjasama dengan PSW UIN Suka 
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Yogyakarta dan PSW UIN Alauddin Makassar yang 
bermitra dengan 51 MI/MTS Suwasta kota Makassar, antara 
lain sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pendataan MI/MTS dalam bentuk 
pengisisan data base. 

2. Pelaksanaan TOT MBMB tiga angkatan.  
3. Pelaksanaan blok gran tiga angkatan. 
4. Desiminasi praktek pengenalan dan pemahaman 

peran laki-laki dan perempuan yang termaktub dalam 
konsep dan peran gender: 

- Siswa-siswi dibentuk dalam kelompok kerja dan 
diadakan lomba yang akhirnya dapat penilaian juara 
dan diimbali dengan hadiah. 

- Lomba puisi nuansa gender, 
- Lomba mewarnai gambar, 
- Lomba kaligrafi 
- Lomba masak dan menghidang, 
- Lomba drama, 
- Lomba pembuatan majalah dinding, 
- Lonba penampilan busana muslim muslimah, 
- Lomba mengarang, 
- Lomba melukis. 

Semua kegiatan pesertanya diseimbangkan antara laki-laki 
dan perempuan 

5. Pelaksanaan mora. 
6. Workshop Capasity Building KTSP. 
7. Workshop Capasity Building Manajmen Madrasah. 
8. Workshop dan pembentukan kelompok peguyuban. 

Setiap kegiatan dilakukan monitoring dan evaluasi 
oleh tim LAPIS/ELOIS dan PSW UIN Yogyakarta. 
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Sumber dana pengelolaan kegiatan adalah dari hasil 
kerjasama LAPIS/ELOIS dan PSW UIN Yogyakarta dan 
PSW UIN Alauddin Makassar serta dana pendukung dari 
suwadaya arisan dari anggota dan simpatisan PSW UIN 
Alauddin Makassar serta bantuan bidang 
kerjasama(PR4PMU UIN Alauddin Makassar) dan semua 
kegiatan dibuat dalam bentuk laporan pertanggung jawaban 
kepada LAPIS/ELOIS dan PSW UIN Yogyakarta serta 
Rektor UIN Alauddin Makassar juga semua unsure terkait. 
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BAB IX 
PENUTUP 

 
Lerning Assistance Program For Islamic School 

(LAPIS) dan sub projeknya adalah Equal Learning 
Opportunity In Islamic School (ELOIS), dengan dana hibah 
dari perintah Australia dengan dukungan pemerintah 
Indonesia melalui Depag bekerjasama dengan PSW UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta dan PSW UIN Alauddin 
Makassar dari tahun 2007 sampai dengan 2010 dalam 
membantu MI/SD Islam dan MTS/SMP Islam untuk 
meningkatkan kesetaraan kesempatan belajar dengan 
pemahaman siswa-siswi mengenai isu-isu gender, masing-
masing PSW memberikan pelatihan pembelajaran dan 
manajemen Madrasah yang responsif gender kepada 
jaringan 51 Madrasah Islam swasta dalam tiga angkatan. 
Departemen Agama setempat juga dilibatkan dalam 
kegiatan pelatihan, khususnya dalam pembentukan 
kelompok klaster dan desiminasi konsep-konsep kesetaraa 
gender. 

Materi inti yang menjadi pokok bahasan dalam 
pelatihan adalah: 

1. Mengenal gender dan konstruksi gender. 
2. Gender dan Islam. 
3. Gender dan masalah pendidikan. 
4. Peran serta masyarakat (komite) dalam menciptakan 

masyarakat yang ramah gender. 
Seluruh bentuk kegiatan berjalan dengan dana 

spenuhnya dari LAPIS/ELOIS yang dimulai dari pendataan 
(dalam bentuk pengisian data base), pelaksanaan TOT 
MBMB 3 angkatan, Bloc Grand, MORA di beberapa 
workshop (CB KTSP, Capasity Building Margine Madrasah, 
CB kesehatan, CB Gender Budgeting) serta meeting dengan 
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rector, Kanwil Agama dan seluruh unsure-unsur 
LAPIS/ELOIS yang terkait. 

Semua unsure kegiatan tetap dimonitoring / 
evakuasi setra di lengkapi dengan laporan tertulis sebagai 
bukti pertanggungjawaban pengelola kegiatan, penyandang 
dana dan mitra PSW UIN Suka Yogyakarta, Departemen 
Agama dan Rektor.         
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