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KATA PENGANTAR

Puji serta syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, 
Yang telah memberikan taufik dan hidayahnya , sehingga 
penulisan Buku ini dapat terselesaikan.

Perencanaan pendidikan adalah salah satu faktor 
yang sangat penting di dalam sebuah manajemen yang 
urgensinya yaitu sebagai panduan, fondasi dari arah untuk 
pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan. Bukan hanya dalam 
sebuah Lembaga pendidikan sebuah perencanaan dianggap 
sangat penting. Keperluan merencanakan terletak pada 
kenyataan bahwa manusia dapat mengubah masa depan 
menurut kehendaknya.

Buku ini menyajikan materi sebuah perencanaan 
dalam suatu pendidikan, yang ditujukan untuk membantu 
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mahasiswa dalam mengerjakan tugas dalam mata kuliah 
perencanaan pendidikan.

Buku ini diperuntukan bagi dosen, mahasiswa dan para 
pembaca yang berminat melakukan kajian atau penelitian 
sebagai bahan perkuliahan dengan penyajian yang lebih 
pratis, dimulai dengan uraian, penjelasan, contoh-contoh 
dan latihan-latihan. Buku ini dapat dipelajari dalam waktu 
yang relatif singkat, karena bahan disajika sedemikian 
rupa.

Akhirnya, semoga buku ini bisa bermanfaat bagi semua 
pembaca. Penulis mohon maaf apabila dalam penulisan 
buku ini terdapat kekeliruan di dalamnya.

Penulis 



     Perencanaan Pendidikan      |   vii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..............................................................v
DAFTAR ISI ...........................................................................vii

BAB 1 PENDAHULUAN ........................................................1
A. Pengertian Perencanaan  .....................................3
B. Tujuan Perencanaan .............................................11
C. Prinsip-Prinsip dalam Perencanaan ...................13
D. Manfaat Perencanaan...........................................14
E. Pengertian Pendidikan .........................................17



viii   |      Dr. H. Buhari Luneto, M.Pd.

BAB 2 KONSEP DASAR  PERENCANAAN PENDIDIKAN .....23
A. Perencanaan Pendidikan .....................................23
B. Manfaat perencanaan pendidikan ......................29
C. Sejarah Perkembangan Perencanaan 
 Pendidikan .............................................................31
D. Asal usul Perencanaan Pendidikan .....................39
E. Fungsi dan Tujuan Perencanaan Pendidikan ....40
F. Prinsip-prinsip Perencanaan Pendidikan ..........48
G. Macam-macam Pendekatan Perencanaan 

Pendidikan .............................................................53

BAB 3 PERENCANAAN DALAM MANAJEMEN 
 PENDIDIKAN ..............................................................67

A. Model Perencanaan pendidikan..........................67
B. Metode Perencanaan pendidikan .......................73

BAB 4 SIKLUS PERENCANAAN PENDIDIKAN ....................87
A. Pengertian Siklus ..................................................87

BAB 6 TEKNIK DAN JENIS PERENCANAAN PENDIDIKAN .125
A. Teknik-Teknik Perencanaan ...............................125
B. Jenis Perencanaan Pendidikan  ...........................139

TENTANG PENULIS ..............................................................163



     Perencanaan Pendidikan      |   1

Bab 1

PENDAHULUAN

Perencanaan adalah salah satu proyeksi 
tentang sesuatu yang harus dilakukan gua 
mencapai sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan (Somantri, 2014). Sebagai suatu proyeksi, 
perencanaan mempunyai unsur kegiatan mengidentifikasi, 
menginventarisasi dan menyeleksi kebutuhan berdasarkan 
skala prioritas, mengadakan spesifikasi yang lebih rinci 
mengenai hasil yang akan dicapai, mengidentifikasi 
persyaratan atau kriteria untuk memenuhi setiap 
kebutuhan, serta mengidentifikasi kemungkinan alternatif, 
strategi, dan sasaran bagi pelaksanaannya.

Suatu perencanaan, pada dasarnya dapat dilaksanakan 
dengan cara yang sesuai jelas arah dan tujuan serta 
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efektif dan efesien atas relevan isi kurikulumnya, apabila 
dilaksanakan dengan mengacu pada suatu dasar tertentu. 
Yaitu dasar yang kokoh, sebab adanya dasar yang kokoh 
itu dapat mengembangkan serta memberi perubahan pada 
pendidikan untuk menuju atau mencapai suatu tujuan dan 
arah yang jelas secara maksimal. Dan dengan adanya suatu 
dasar yang kokoh di dalam perencanaan itu merupakan 
pilar utama terhadap perkembangan dalam pendidikan 
profesional (Rusdiana, 2021).

Perencanaan biasanya memiliki hubungan dengan 
suatu penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi 
serta alokasi sumber daya pada umumnya, yang seringkali 
digambarkan dalam struktur program dasar. Apa Yang 
ingin dituju oleh setiap organisasi, pada dasarnya yaitu 
bagaimana menyusun dan menetapkan suatu rencana 
pencapaian sasaran dan rencana kegiatan yang benar-
benar tepat dengan arahan visi, misi, dan tujuan, sasaran 
serta strategi yang sudah ditetapkan oleh organisasi atau 
sebuah perusahaan.

Suatu perencanaan, pada dasarnya dapat dilakukan 
dengan berbagai cara yang jelas arah dan tujuan dan juga 
efektif serta efesien atas relevan isi kurikulumnya, jika 
dilaksanakan dengan mengacu pada suatu dasar tertentu, 
dasar yang kokoh, yang disebabkan oleh adanya dasar yang 
kokoh itu dapat mengembangkan serta memberi perubahan 
pada pendidikan untuk menuju atau mencapai suatu tujuan 
dan arah yang jelas secara maksimal. Adanya suatu dasar 
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yang kokoh di dalam perencanaan maka pilar utama pada 
perkembangan dalam pendidikan profesional.

Perencanaan dalam pendidikan juga ada perencanaan 
pembelajaran. Dalam perencanaan proses pembelajaran itu 
sendiri merupakan sebagai sebuah proses pengembangan 
pembelajaran secara sitematik untuk menjamin kualitas 
pembelajaran. Jadi, dalam perencanaan berisi tentang 
rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai 
tujuan (Rusdi Ananda, 2019).

A. Pengertian Perencanaan 

Perencanaan berasal dari kata rencana yaitu pengambilan 
keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai 
tujuan. Memahami definisi perencanaan pendidikandapat 
dikaji dari kata-kata yang membangunnya. Menurut Kamus 
Besar Bahasa Indonesia bahwa perencanaan adalah proses, 
cara, perbuatan merencanakan (merancangkan), sementara 
pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan menjadikan 
orang atau makhluk hidup belajar.

Perencanaaan tidak akan berjalan sebagimana 
mestinya, kecuali diketahui pula cara atau memulai sebuah 
perencanaan. Tanpa adanya proses, mustahil sebuah 
perencanaan akan tercapai.

perencanaan yang berdasarkan filosofis atau filsafat 
karena dasar filosofis atau filsafat ini sangat memicu sekali 
pada perencanaan pendidikan. Istilah dasar pada kamus 
besar bahasa Indonesia itu adalah landasan atau alas yaitu 
dikenal dengan pula sebagai pondasi, yang berfungsi sebagai 
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penguat dalam suatu perencanaan pendidikan, hingga 
sampai pada evaluasi pendidikan.

Perencanaan adalah kegiatan menetapkan tujuan yang 
akan dicapai beserta cara-cara untuk mencapai tujuan 
tersebut. Hani Handoko (dalam Kurniawan & Khiri, 2022) 
mengemukakan bahwa perencanaan (planning) adalah 
pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan 
strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, 
metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan 
untuk mencapai tujuan.

perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau 
sasaran yang hendak dicapai atau sasaran yang akan dicapai 
dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk 
mencapai tujuan secara efektif dan efisien (the process of 
setting goals or targets to be achieved or targets to be achieved 
and specify the path and the resources needed to achieve goals 
effectively and efficiently) (Hendiyat Soetopo dan Wasty 
Soetomo, (dalam Kurniawan & Khiri, 2022). Bateman dan 
Snell dalam Kurniawan & Khiri, 2022)mengemukakan bahwa 
planning is specifying the goals to be achieved and deciding in 
advance the approprioriate actions needed to achieve those goals 
(Perencanaan adalah menentukan tujuan yang harus dicapai 
dan memutuskan tindakan prioritas yang diperlukan untuk 
mencapai tujuan tersebut).

Perencanaan diperlukan dalam berbagai bentuk 
organisasi, disebabkan perencanaan ini merupakan salah 
satu proses dasar manajemen di dalam mengambil suatu 
keputusan dan tindakan. Perencanaan diperlukan dalam 
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jenis kegiatan baik itu kegiatan organisasi, perusahaan 
maupun kegiatan di masyarakat, dan perencanaan ada 
dalam setiap fungsi-fungsi manajemen karena fungsi-fungsi 
tersebut hanya dapat melaksanakan keputusan-keputusan 
yang sudah ditetapkan dalam perencanaan.

Perencanaan yang baik harus dapat menjawab enam 
pertanyaan yang disebut sebagai unsur perencanaan. 
Unsur pertama yaitu tindakan apa yang harus dikerjakan, 
kedua ada sebabnya tindakan tersebut harus dilakukan, 
ketiga kapan tindakan tersebut dilakukan, keempat dimana 
tindakan tersebut dilakukan, kelima siapa yang akan 
melakukan tindakan tersebut, dan yang terakhir bagaimana 
cara melaksanakan tindakan tersebut.

Perencanaan merupakan suatu kegiatan atau proses 
analisa dan pemahaman sistem, penyusunan konsep 
dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai 
tujuantujuan demi masa depan yang baik. Perencanaan 
secara garis besar diartikan sebagai proses mendefinisikan 
tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan 
dan mengembangkann rencana aktivitas kerja organisasi.

Perencanaan merupakan titik awal dalam dalam 
melakukan suatu kegiatan. Perencanaan akan memberikan 
arah, menjadi standar kerja, memberi kerangka pemersatu 
dan membantu memperkirakan peluang yang ada. Dalam 
melaksanakan suatu kegiatan baik kecil maupun besar dalam 
suatu lembaga harus melalui perencanaan, khusunya dalam 
organisasi pendidikan yaitu sekolah. Pendidikan merupakan 
ujung tombak dari keberhasilan, maka pendidikan pun harus 
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direncanakan sebelum dilaksanakan agar memperoleh hasil 
sesuai apa yang diharapkan.

Perencanaan dianggap penting karena akan menjadi 
penentu dan sekaligus memberi arah terhadap tujuan 
yang ingin dicapai. Dengan demikian suatu kerja akan 
berantakan dan tidak terarah jika tidak ada perencaan yang 
matang, perencaan yang matang dan disusun dengan baik 
akan memberi pengaruh terhadap ketercapaian tujuan. 
Penjelasan ini makin menguatkan alasan akan posisi stragetis 
perencanaan dalam sebuah lembaga dalam perencanaan 
merupakan proses yang dikerjakan oleh seseorang.

Perencanaan yang baik harus dapat memberikan 
jawaban terhadap konsep pertanyaan yang dirumuskan 
dalam enam pertanyaan, yaitu: what, why, where, when,who, 
how, seperti berikut:

What,1.  untuk menanyakan tujuan, rencana dan kegiatan 
yang akan dilaksanakan. 

Why2. , untuk menanyakan sebab-sebab jenis kegiatan 
yang harus dilakukan. Adapun jawaban dari pertanyaan 
ini yaitu untuk memberikan argumentasi, alasan-alasan 
pembuatan perencanaan itu sehingga menghasilkan 
rincian tentang latar belakang pemikiran perencanaan 
tersebut. 

Where, menanyakan sesustu yang berhubungan dengan 3. 
lokasi atau tempat rencana itu akan dilaksanakan. 
Mencakup letak, tata ruang, tingkat pelaksanaan suatu 
rencana, danlainnya. 
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When,4.  menanyakan hal yang berkaitan dengan waktu 
pelaksanaan rencana itu. Hal ini mencakup prioritas, 
fase pencapaian, bahkan jangka pencapaian tujuan dari 
rencana tersebut. 

Who,5.  menanyakan orang yang akan bertanggungjawab, 
yang akan melaksanakan dan mengawasi. Hal ini 
mencakup wewenang dan tanggungjawab, hierarki, 
syarat-syarat personal, pembagian tugas, pengadaan 
tenaga, penempatan, dan pembinaannya. 

How,6.  menanyakan cara melaksanakan kegiatan-kegiatan 
itu, mencakup sistem dan tata kerja, standar yang harus 
dipenuhi, iklim sekitar lokasi, pembiayaa, dan lain-lain 
(Aisyah, 2018).

Udin (2011) mendefinisikan bahwa perencanaan adalah 
suatu rangkaian proses kegiatan menyiapkan keputusan 
mengenai apa yang diharapkan terjadi (peristiwa, keadaan, 
suasana, dan sebagainya) dan apa yang akan dilakukan 
(intensifikasi, eksistensifikasi, revisi, renovasi, subtitusi, 
kreasi, dan sebagainya).

Nasrun (dalam Suja’I, 2019) mengatakan bahwa, 
perencanaan adalah suatu proses penetapan tujuan dan 
penentuan cara-cara yang efisien untuk mencapai tujuan itu 
dengan efektif, serta perumusan kriteria keberhasilannya. 
Pengertian ini menekankan bahwa perencanaan merupakan 
rangkaian kegiatan atau proses pembuatan keputusan. 
Kegiatan pertama yang harus dilakukan adalah menetapkan 
pekerjaan yang harus dilaksanakan di masa datang, yang 
berarti juga tidak akan dan tidak boleh melaksanakan 
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pekerjaan lain yang bertolak belakang atau yang berbeda 
dengan pekerjaan yang telah ditetapkan sebagai keputusan 
tersebut. Kegiatan kedua dalam proses pembuatan keputusan 
adalah kegiatan menetapkan waktu pelaksanaannya, yang 
berarti memilih metode dan tidak akan menggunakan cara 
atau metode lain agar pelaksanaan pekerjaan tersebut 
berlangsung secara efektif dan efisien. Akhirnya kegiatan 
ketiga dalam proses pembuatan keputusan tersebut adalah 
menetapkan pegawai yang tepat atau yang memenuhi 
persyaratan untuk melaksanakannya, agar pekerjaan 
tersebut dilaksanakan secara professional dalam rangka 
mewujudkan eksistensi organisasi yang sukses.

Perencanaan merupakan sebuah awal dari salah 
satu proses yang mengandung dan rasional yang bersifat 
optimisme yang berdasarkan kepercayaan bahwa akan 
dapat mengatasi sebuah permasalahan (Abdul Majid, 2008).

Selanjutnya Gaffar dalam Ahmad Qurtubi 
mengungkapkan bahwa perencanaan adalah salah satu 
proses penyusunan berbagai keputusan yang akan 
dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai 
tujuan yang akan ditentukan.

Perencanaan adalah salah satu aspek penting dari pada 
manajemen. Manusia tidak boleh menyerah pada keadaan 
dan masa depan yang menentu akan tetapi menciptakan 
masa depan itu. Dengan demikian landasan dasar 
perencanaan yaitu kemampuan manusia untuk secara sadar 
memilih alternative masa depan yang dikehendakinya dan 
selanjutnya mengarah pada daya upaya untuk mewujudkan 
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masa depan yang dipilihnya dalam hal ini manajemen yang 
akan diterapkan seperti apa. Sehingga dengan dasar itulah 
maka suatu rencana akan terealisasikan dengan baik.

Dari definisi ini perencanaan mengandung unsur-
unsur (1) sejumlah kegiatan yang ditetapkansebelumnya, 
(2) adanya proses, (3) hasil yang ingin dicapai, dan (4) 
menyangkut masa depan depan dalam waktu tertentu. 
Perencanaan tidak dapat dilepaskan dari unsur pelaksanaan 
dan pengawasan termasuk pemantauan, penilaian dan 
pelaporan (Afiful Ikhwan, 2016). Perencanaan berarti suatu 
rangkaian kegiatan untuk menyiapkan dan menentukan 
seperangkat keputusan tentang apa yang diharapkan terjadi 
dan apa yang akan dilakukan.

Perencanaan adalah sesuatu yang penting sebelum 
melakukan sesuatu yang lain. Perencanaan dianggap penting 
karena akan menjadi penentu dan sekaligus memberi arah 
terhadap tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian 
suatu kerja akan berantakan dan tidak terarah jika tidak 
ada perencaan yang matang, perencaan yang matang dan 
disusun dengan baik akan memberi pengaruh terhadap 
ketercapaian tujuan. Penjelasan ini makin menguatkan 
alasan akan posisi stragetis perencanaan dalam sebuah 
lembaga dalam perencanaan merupakan proses yang 
dikerjakan oleh seseorang manajer dalam usahanya untuk 
mengarahkan segala kegiatan untuk meraih tujuan.

Fungsi perencanaan yaitu untuk memberi guru 
pemahaman yang jelas tentang tujuan pendidikan, 
membantu guru dalam mengenal kebutuhan murid, 
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membantu guru memperjelas pemikirannya terhadap 
tujuan pendidikan, mengurangi kegiatan yang bersifat trial 
and error dalam mengajar, sebagai pedoman mengajar bagi 
guru dan pedoman belajar bagi siswa.

Menurut Marno dan Triyo Supriyatno (2008:13), 
perencanaan merupakan salah satu hal penting yang 
perlu dibuat untuk setiap usaha dalam rangka mencapai 
suatu tujuan. perencanaan adalah menyeleksi dan 
menghubungkan pengetahuan, fakta, imajinasi dan asumsi 
untuk masa yang akan datang dengan tujuan memvisualisasi 
dan memformulasi hasil yang diinginkan, urutan kegiatan 
yang diperlukan, dan perilaku dalam batasbatas yang dapat 
diterima dan digunakan dalam penyelesaian.

Definisi lain menyatakan bahwa perencanaan adalah 
hubungan antara apa yang ada sekarang (what is) dengan 
bagaimana seharusnya (what should be) yang berkaitan 
dengan kebutuhan, penentuan tujuan, prioritas, program 
dan alokasi sumber (Made Pidarta, 2005:3).

Perencanaan mempunyai posisi yang sangat penting 
dalam sebuah organisasi. Tanpa adanya perencanaan maka 
jalannya organisasi tidak jelas arah dan tujuannya. Dengan 
demikian pentingnya perencanaan karena: 

Dengan adanya perencanaan diharapkan tumbuhnya 1. 
suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi 
pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada 
pencapaian tujuan. 
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Dengan perencanaan, maka dapat dilakukan suatu 2. 
perkiraan (forecasting) terhadap hal-hal dalam masa 
pelaksanaan yang akan dilalui. 

Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih 3. 
berbagai alternatif tentang cara terbaik atau kesempatan 
untuk memilih kombinasi cara yang terbaik. 

Dengan perencanaan dapat dilakukan penyusunan skala 4. 
priorita. 

Dengan adanya rencana, maka akan ada suatu alat 5. 
pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan 
atau evaluasi kerja.

Perencanaan bukanlah masalah kira-kira, manipulasi 
atau teoritis tanpa fakta atau data yang kongkrit. Dan 
persiapan perencanaan harus dinilai. Dalam bidang 
pendidikan misalnya, perencanaan merupakan salah satu 
faktor kunci efektifitas keterlaksanaan kegiatan-kegiatan 
pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang 
diharapkan bagi setiap jenjang dan jenis pendidikan pada 
tingkat nasional maupun lokal (Udin Syaefudin Saud dan 
Abin Syamsuddin Makmun, 2007).Sehingga perencanaan 
merupakan unsur terpenting yang harus dilakukan sebelum 
memulai suatu kegiatan.

B. Tujuan Perencanaan

Adapun tujuan perencanaan adalah sebagai berikut.

Standar pengawasan, adalah suatu proses untuk 1. 
mencocokan pelaksanaan dengan perencanaannya.
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Untuk mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya 2. 
suatu kegiatan.

Mengetahui siapa saja yang terlibat (struktur organisasi) 3. 
baik kualifikasinya ataupun kuantitas.

Mendapatkan kegiatan yang sistematis termasuk biaya 4. 
dan kualitas pekerjaan.

Mendeteksi hambatan kesulitab yang bakal ditemui5. 

Mengarahkan pencapaian tujuan.6. 

Meminimalkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif 7. 
dan menghemat biaya, tenaga, serta waktu.

Memberikan gambaran utuh tentang kegiatan 8. 
pekerjaan.

Menyerasikan dan memadukan sub kegiatan (Ilaar.H, 9. 
2008).

Selanjutnya tujuan perencanaan dari masing-masing 
proses perencanaan sebagai berikut:

1. Perencanaan partisipatif 

 Tujuannya supaya masyarakat diharapkan mampu 
mengetahui permasalahannya sendiri di lingkungannya, 
menilai potensi SDM dan SDA yang tersedia, dan 
merumuskan solusi yang paling menguntungkan.

2. Perencanaan teknokrat

 Adapun tujuannya untuk membangun perencanaan 
strategis dan perencanaan kontingensi, menetapkan 
ketentuan, standar, prosedur petunjuk pelaksanaan 
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serta evaluasi, pelaporan dan langkah taktis untuk 
menopang organisasi.

3. Perencanaan bottom up

 Tujuannya adalah untuk menghimpun masukan dari 
“bawah”, karena menurut Sumarsono (2010), jika di 
Indonesia perencanaan bottom up dimulai dari tingkat 
desa, yang biasanya dihadiri oleh mereka yang ditunjuk 
peraturan perundangan ataupun kebijakan lain, 
seperti melalui proses musyawarah pembangunan desa 
(Musbangdes) atau musyawarah rencana pengembangan 
desa (Musrenbangdes).

4. Perencanaan top down

 Untuk menyeragamkan “corak” karena suatu 
perencanaan top down menurut Djunaedi (2000) di 
dalam sebuah kegiatan perencanaan kota dan daerah 
dilakukan dengan mengacu pada corak yang seragam 
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan mengikuti 
“juklak dan juknis” (petunjuk pelaksanaan dan petunjuk 
teknis)  (Tomatala, 2010).

C. Prinsip-Prinsip dalam Perencanaan

Perencanaan yang efektif akan terlaksana apabila setiap 
anggota di dalam sebuah organisasi memiliki kesadaran 
yang tinggi tentang pentingnya perencanaan dalam 
membangun masa depan. Ada, tiga sikap yang menjadi 
prinsip mental setiap anggota individu organisasi dalam 
membangun perencanaan yang efektif (Kurniadi Didin dan 
Imam Machali. 2013).
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Tanggung jawab (responsibility), di dalam 1. 
pengertian yang mempunyai sebuah tanggung jawab 
untuk menuliskan masa depan yang diinginkan 
dan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk 
mewujudkannya (we are responsible for writing our 
own script);

Intregritas (intregity) merupakan salah satu 2. 
kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk 
mewujudkan yang telah direncanakannya, 
intregritas menurut kewajiban bahwa kitalah yang 
berkewajiban untuk mewujudkan apa yang telah 
kita rencanakan (we have an obligation to live our own 
script);

Kesadaran diri (3. self awareness), dalam pengertian 
adanya kesadaran bahwa kita sendirilah yang 
menjadi penentu masa depan kita (we are the creator 
of our own future).

D. Manfaat Perencanaan

Manfaat perencanaan dalam manajemen pendidikan:

1. Standar pelaksanaan dan pengawasan.

 Perencanaan sebagai fungsi awal manajemen tentunya 
memiliki pengaruh pada fungsi manajemen lainnya 
yaitu pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. 
Jika perencanaan dilakukan dengan tidak baik maka 
fungsi manajemenyang lainnya juga tidak akan berjalan 
sesuai dengan harapan atau tujuan awal yangtelah 
ditetapkan. Perencanaan sebagai standar pelaksanaan 
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dan pengawasan, karena perencanaan yang baik dapat 
memfasilitasi dan mempermudah terlaksananya 
kegiatan dan pengevaluasian sesuai dengan tujuan 
serta menjadi tolak ukur keberhasilan darikegiatan 
yang akan dilakukan.

2. Penyusunan skala prioritas, baik sasaran maupun 
kegiatan 

 Di dalam perencanaan, dapat menyusun suatu hal 
yang dianggap penting atau diprioritaskan baik dari 
segi tujuannya maupun kegiatannya. ‘al inidilakukan 
agar lebih sistematis dan dapat mempermudah proses 
pekerjaan kedepannya.

3. Alat memudahkan dalam berkoordinasi dengan pihak 
terkait.

 Perencanaan pasti akan memudahkan semua pekerjaan 
yang akan dilakukan,dengan perencanaan kita dapat 
mengoordinir pekerjaan yang akan kita lakukan, 
begitu pula dalam memudahkan koordinasi dengan 
pihak terkait, karena perencanaanmengatur suatu 
organisasi sehingga peraturan dan tindakan yang akan 
dilaksanakantidak saling bertentangan atau simpang 
siur.

4. Alat meminimalkan pekerjaan yang tidak pasti.

 Pekerjaan yang tidak pasti memiliki tujuan yang tidak 
pasti juga, jika ditengah-tengah muncul sebuah masalah, 
maka tujuan tersebut tidak akan tercapai jikatidak ada 
antisipasi, disini perencanaan memberikan manfaat 
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untuk mengarahkanmanajer untuk mengantisipasi 
masalah yang muncul agar pekerjaan yang tidak 
pastimenjadi pekerjaan yang pasti mencapai tujuan.

5. Alat meminimalkan pekerjaan yang tidak pasti.

 Pekerjaan yang tidak pasti memiliki tujuan yang tidak 
pasti juga, jika ditengah-tengah muncul sebuah masalah, 
maka tujuan tersebut tidak akan tercapai jikatidak ada 
antisipasi, disini perencanaan memberikan manfaat 
untuk mengarahkanmanajer untuk mengantisipasi 
masalah yang muncul agar pekerjaan yang tidak 
pastimenjadi pekerjaan yang pasti mencapai tujuan.

Selanjutnya manfaat perencanaan adalah.

Alat meminimalkan pekerjaan yang tidak pasti.1. 

Standar pelaksanaan dan pengawasan.2. 

Pemulihan berbagai alternatif terbaik.3. 

Penyususnan skala prioritas, baik sasaran maupun 4. 
kegiatan.

Mengehemat pemanfaatan sumber daya organisasi.5. 

Membantu pimpinan sekolah menyesuaikan diri 6. 
dengan perubahan lingkungan

Alat memudahkan dalam berkoordinasi dengan 7. 
pihak terkait.
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E. Pengertian Pendidikan

Pendidikan berasal dari kata “didik”, Lalu kata ini 
mendapat awalan kata “me” sehingga menjadi “mendidik” 
yang artinya memelihara dan memberi latihan. Dalam 
memelihara dan memberi latihan diperlukan adanya 
suatu ajaran, tuntutan dan pimpinan tentang akhlak dan 
kecerdasan pikiran.

Pendidikan sebagai salah satu elemen yang sangat 
penting dalam mencetak generasi penerus bangsa juga 
masih jauh dari yang diharapkan. Masalah disana-sini masih 
sering terjadi. Namun yang paling jelas adalah masalah 
mahalnya biaya pendidikan sehingga tidak terjangkau 
bagi masyarakat dikalangan bawah. Seharusnya pendiikan 
merupakan hak seluruh rakyat Indonesia seperti yang 
terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi salah 
satu tujuan Negara kita adalah mencerdaskan kehidupan 
bangsa. Ini mempunyai konsekuensi bahwa Negara harus 
menyelenggarakan dan memfasilitasi seluruh rakyat 
Indonesia untuk memperoleh pengajaran dan pendidikan 
yang layak.Maka tentu saja Negara dalam hal ini Pemerintah 
harus mengusahakan agar pendidikan dapat dinikmati oleh 
seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan merupakan faktor 
kebutuhan yang paling utama dalam kehidupan.

Pendidikan di Indonesia masih meupakan investasi 
yang mahal sehingga diperlukan perencanaan keuangan 
serta disiapkan dana pendidikan sejak dini. Setiap keluarga 
harus memiliki perencanaan terhadap keluarganya sehingga 
dengan adanya perencanaan keuangan sejak awal maka 
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pendidikan yang diberikan pada anak akan terus sehingga 
anak tidak akan putus sekolah. Tanggung jawab orang tua 
sangatlah berat karena harus membiayai anak sejak dia 
lahir sampai ke jenjang yang lebih tinggi.

Pendidikan dalam bahasa Arab disebut tarbiyah 
merupakan devirasi dari kata rabb seperti dinyatakan 
dalam al-Qur’an surat Fatihah ayat ke-2, Allah sebagai 
Tuhan semesta alam (rabb al-alamin), yaitu Tuhan yang 
mengatur dan mendidik seluruh alam. Secara terminologi, 
pendidikan merupakan proses perbaikan, penguatan, 
penyempurnaan terhadap semua kemampuan dan potensi 
manusia. Sedangkan secara istilah, pendidikan adalah 
usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif 
mengembangkan potensi–potensi pembawaan dari jasmani 
dan rohani, sesuai dengan nilai–nilai dan norma-norma 
yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan.

Dalam bahasa Yunani : pendidikan berasal dari kata 
“Pedagogi” yaitu kata “paid” artinya “anak” sedangkan 
“agogos” yang artinya membimbing, sehingga pedagogi 
dapat di artikan sebagai ilmu dan seni mengajar anak. 
Pengertian lainnya tentang pendidikan juga diuraikan MJ. 
Langeveld seperti yang dikutip Moh Rosyid mengartikan 
pendidikan sebagai 1) upaya manusia dewasa membimbing 
manusia yang belum dewasa kepada kedewasaan, 2) usaha 
menolong anak didik melaksanakan tugas-tugas hidupnya 
agar dapat mandiri, aqil (baliqh) dan bertanggung jawab 
secara susila.
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Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran atau 
pelatihan agar peserta didik secara aktif mengembangkan 
potensi dirinya supaya memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, emosional, pengendalian diri, kepribadian, 
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 
diperlukan dirinya untuk pengembangan masyarakat.

Pendidikan pada dasarnya merupakan interaksi antara 
pendidik dengan peserta didik, untuk mencapai tujuan 
pendidikan, yang berlangsung dalam lingkungan tertentu. 
Interaksi ini disebut interaksi pendidikan, yaitu saling 
pengaruh antara pendidik dengan peserta didik. Pendidikan 
berfungsi membantu peserta didik dalam pengembangan 
dirinya, yaitu mengembangkan semua potensi, kecakapan, 
serta karakteristik pribadinya kearah yang positif, baik bagi 
dirinya maupun lingkungannya.

Menurut Melmambessy Moses (2012) pendidikan 
adalah proses pengalihan pengetahuan secara sistematis 
dari seseorang kepada orang lain sesuai standar yang 
telah ditetapkan oleh para ahli. Dengan adanya transfer 
pengetahuan tersebut diharapkan dapat merubah sikap 
tingkah laku, kedewasaan berpikir dan kedewasaan 
kepribadian ke dalam pendidikan formal dan pendidikan 
informal.

Pendidikan merupakan proses pengalihan pengetahuan 
secara sadar dan terencana untuk mengubah tingkah 
laku manusia dan mendewasakan manusia melalui proses 
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pengajaran dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, 
dan informal.

Latihan:

Jelaskan pengertian perencanaan!1. 

Jelaskan perkembangan pendidikan di Indonesia!2. 

Jelaskan manfaat perencanaan dalam pendidikan!3. 

Bagaimana prinsip-prinsip perencanaan dalam 4. 
pendidikan?

Jelaskan tujuan pendidikan!5. 
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Bab 2

KONSEP DASAR  PERENCANAAN PENDIDIKAN

A. Perencanaan Pendidikan

Perencanaan Pendidikan adalah suatu proses yang 
yang mempersiapkan seperangkat alternative 
keputusan bagi kegiatan masa depan yang 

diarahkan kepadanpencapaian tujuan dengan usaha yang 
optimal dan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan 
yang ada di bidang ekonomi, sosial budaya serta menyeluruh 
suatu Negara Yusuf Enoch (dalam Saihu, 2020).

Perencanaan pendidikan dalam menghadapi tantangan 
global ini berarti pemilihan atau penentuan program/
strategi/langkah yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan 
pendidikan yang ditetapkan menghadapi  tantangan  di  
masa depan.  Perencanaan  pendidikan  yang   dilakukan  
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pada  dasarnya  adalah  wujud tanggung jawab dari berbagai 
alternatif pilihan yang ada dalam kehidupan. Hakikat 
perencanaan  pendidikan  juga  dapat  berarti  sebuah  
proses  pembuatan  peta/routeperjalanan ke arah masa 
depan pendidikan yang diinginkan. Sebagai sebuah proses, 
perencanaan pendidikan terus akan berjalan tanpa henti, ia 
akan terus berkembang, memperbarui,  dan  menyesuaikan  
diri  sepanjang  proses  perjalanan  tersebut.

Perencanaan Pendidikan merupakan suatu proses 
mempersiapkan seperangkat keputusan untuk kegiatan di 
masa depan yang di arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan 
dengan cara-cara optimal untuk pembangunan ekonomi 
dan social secara menyeluruh dari suatu Negara Y Dror 
(dalam Mubin, 2021).

Jadi perencanaan pendidikan dapat disimpulkan bahwa 
sebuah proses perumusan kebijakan dan instrument serta 
tekhnik penentuan prioritas, merupakan bagian integral 
pembangunan nasional suatu negara dan penghubung 
diantara harapan orang tua, masyarakat, peserta didik 
dan negara dalam upaya mencapai tujuan maupun fungsi 
pendidikan.

Menurut para ahli rumusan perencanaan pendidikan 
adalah.

Yusuf Enoch, perencanaan pendidikan adalah salah satu 1. 
kegiatan dalam penyusunan alternatif kebijaksanaan 
untuk mengatasi suatu masalah yang akan dilaksanakan 
di dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan 
pendidikan nasional dengan mempertimbangkan 
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kenyataan yang ada di bidang sosial budaya, sosial 
ekonomi, dan kebutuhan pembagunan secara 
menyeluruh pada pendidikan nasional.

Menurut Comb perencanaan pendidikan adalah suatu 2. 
aplikasi rasional, dan sistematik di dalam proses 
pengembangan pendidikan yang memiliki tujuan untuk 
meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendidikan dalam 
usahanya dalam memenuhi kebutuhan dan mencapai 
tujuan pendidikan, baik tujuan yang berhubungan 
dengan anak didik maupun masyarakat.

Garuge perencanaan pendidikan merupakan sebuah 3. 
kegiatan untuk mempersiapkan kegiatan masa depan 
di dalam bidang pembangunan pendidikan yaitu tugas 
perencanaan pendidikan.

Prof. Dr. Yusuf Enoch mengatakan bahwa perencanaan 4. 
pendidikan merupakan suatu proses yang mempersiapkan 
seperangkat alternative keputusan bagi kegiatan masa 
depan yang diarahkan kepada pencapaian tujuan dengan 
usaha yang optimal dan mempertimbangkan kenyataan-
kenyataan yang ada di bidang ekonomi, sosial budaya 
serta menyeluruh pada suatu negara.

Coombs mengatakan bahwa perencanaan pendidikan 5. 
adalah penerapan rasional yang dianalisis secara 
sistematis pada proses perkembangan pendidikan 
dengan tujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan 
efisien serta sesuai dengan kebutuhan dan tujuan para 
peserta didik dan masyarakat.
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Guruge (dalam Udin Syaefudin, dkk., 2007), 
mengungkapkan bahwa perencanaan pendidikan sebagai 
salah satu proses untuk mempersiapkan kegiatan di masa 
depan di dalam bidang pembangunan pendidika. Definisi 
lain sebagaimana dikemukakan oleh Albert Waterston 
(dalam Rusdiana, 2021) bahwa perencanaan pendidikan 
merupakan investasi pendidikan yang dapat dijalankan dan 
kegiatan-kegiatan pembangunan lain yang didasarkan atas 
pertimbangan ekonomi dan biaya serta keuntungan sosial. 
Jadi perencanaan pendidikan adalah suatu penerapan yang 
rasional dari sebuah analisis sistematis proses perkembangan 
pendidikan dengan tujuan supaya pendidikan lebih efektif 
dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan dan tujuan para 
peserta didik dan masyarakat.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan 
bahwa perencanaan pendidikan adalah: (1) memuat 
rumusan hasil yang ingin dicapai dalam proses layanan 
pendidikan kepada peserta didik; (2) merupakan alat 
kontrol pengendalian perilaku warga satuan pendidikan 
(kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, komite sekolah); 
(3) memuat langkah atau prosedur dalam proses kegiatan 
untuk mencapai tujuan pendidikan; (4) suatu rumusan 
rancangan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan visi, misi 
dan tujuan pendidikan; dan (5) menyangkut masa depan 
proses pengembangan dan pembangunan pendidikan dalam 
waktu tertentu, yang lebih berkualitas.

Perencanaan pendidikan adalah suatu proses perumusan 
kebijakan dan instrument sekaligus tekhnik penentuan 
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prioritas, juga merupakan bagian integral pembangunan 
nasional suatu negara serta penghubung antara harapan 
orang tua, masyarakat, peserta didik dan negara dalam 
upaya mencapai tujuan maupun fungsi pendidikan Dalam 
proses penyusunan rencana pendidikan, pengkal tolak yang 
dijadikan rujukannya adalah tujuan dan fungsi pendidikan.

Perencanaan Pendidikan adalah suatu usaha melihat 
ke masa depan ke masa depan dalam hal menentukan 
kebijaksanaan prioritas, dan biaya pendidikan yang 
mempertimbangkan kenyataan kegiatan yang ada dalam 
bidang ekonomi, social, dan politik untuk mengembangkan 
potensi system pendidikan nasioanal memenuhi kebutuhan 
bangsa dan anak didik yang dilayani oleh system tersebut.

Sebenarnya perencanaan pendidikan adalah salah satu 
faktor yang sangat penting di dalam sebuah manajemen 
yang urgensinya yaitu sebagai panduan, fondasi dari arah 
untuk pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan. Bukan hanya 
dalam sebuah Lembaga pendidikan sebuah perencanaan 
dianggap sangat penting. Keperluan merencanakan 
terletak pada kenyataan bahwa manusia dapat mengubah 
masa depan menurut kehendaknya. Manusia tidak boleh 
menyerah pada keadaan dan masa depan. Landasan dasar 
perencanaan adalah kemampuan manusia untuk secara 
sadar memilih alternatif masa depan yang dikehendakinya 
dan kemudian mengarahkan daya upayanya untuk 
mewujudkan masa depan yang dipilihnya, dalam hal ini 
manajemen yang diterapkan seperti apa, sehingga dengan 
dasar itulah maka suatu rencana akan terealisasikan dengan 
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baik. Dalam pandangan manajemen pendidikan, untuk 
mencapai suatu tujuan pendidikan maka seluruh program 
harus direncanakan dengan baik (Yayat Suharyat & Siti 
Asiah, 2022).

Perencanaan pendidikan atau yang disebut manajemen 
pendidikan dapat dilaksanakan dengan cara yang sesuai 
jelas arah dan tujuan serta efektif dan efisien atas relevan 
isi kurikulumnya, jika dilaksanakan dengan mengacu 
pada suatu dasar tertentu, yaitu dasar yang kokoh, yang 
disebabkan oleh adanya dasar yang kokoh serta dapat 
mengembangkan dan memberi perubahan pada pendidikan 
untuk mencapai suatu tujuan dan arah yang jelas secara 
maksimal dan dengan adanya suatu dasar yang kokoh di 
dalam perencanaan itu merupakan pilar utama terhadap 
perkembangan dalam pendidikan profesional.

Dasar filosofis perencanaan pendidikan ialah sebuah 
landasan yang bersumber dalam filsafat pendidikan yang 
meliputi segala aspek dari keyakinan hakekat pengetahuan, 
hakekat manusia, sumber nilai serta kehidupan yang 
dijalankan lebih baik, selanjutnya kata filosofis atau filsafat 
berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata philein / 
philos artinya cinta dan sophos / sophia yang memiliki makna 
kebijaksanaan, dan secara maknawi filosofis atau filsafat 
adalah suatu ilmu pengetahuan yang untuk memahami 
hakekat segala sesuatu (Mohammad Arif, 2010).

Menurut Endang Soenarya (dalam Kurniawan & Khoiri, 
2022) Perencanaan pendidikan adalah suatu proses yang 
sistematik dan berkesinambungan yang meliputi pelaksanaan 
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dan pengkoordinasian, metode penelitian social, prinsip dan 
teknik kependidikan, administrasi, ekonomi, dan keuangan, 
melalui partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap 
pendidikan, dengan tujuan dan langkah-langkah yang 
dirumuskan secara pasti untuk memberikan kesempatan 
kepada setiap orang dalam mengembangkan berbagai 
potensinya agar dapat memberikan kontribusinya secara 
efektif terhadap pembangunan sosial, kebudayaan dan 
ekonomi bagi negerinya.

Perencanaan pendidikan jika adalah suatu proses 
intelektual yang berkesinambungan dalam merencanakan, 
menganalisis, merumuskan, dan menimbang serta 
memutuskan sesuatu yang konsistensi (taat asas) internal 
yang berhubungan secara sistematis dengan keputusan-
keputusan lain, baik dalam bidangbidang itu sendiri 
maupun dalam bidang-bidang lain dalam pembangunan, 
dan tidak ada batas waktu untuk satu jenis kegiatan, serta 
tidak harus selalu satu kegiatan mendahului dan didahului 
oleh kegiatan lain.

B. Manfaat perencanaan pendidikan

Sebelum melakukan proses belajar mengajar di kelas 
perlu melakukan. Oleh karena itu, hendaknya perencanaan 
pendidikan disusun atau direncanakan dengan baik dan 
matang sehingga tujuan dari pembelajaran dapat tercapai 
dengan baik dan sesuai dengan tujuan.

Manfaat dari perencanaan pendidikan yang baik adalah 
sebagai berikut (Harjanto, 2008):
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Sebagai pola dasar untuk mengatur tugas dan wewenang 1. 
bagi setiap unsur yang terlibat dalam suatu proses 
pembelajaran.

Untuk menghemat waktu, alat-alat, tenaga, dan juga 2. 
biaya.

Sebagai petunjuk arah proses dalam mencapai tujuan 3. 
pembelajaran yang dilakukan.

Sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik itu guru 4. 
maupun siswa.

Untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan 5. 
dalam bekerja.

Menurut para ahli, ada beberapa manfaat dalam 
perencanaan pendidikan yang disusun dengan baik 
untuk kehidupan kelembagaan, yaitu antara lain (Endang 
Soenarya, 2000).

Untuk dijadikan alat atau media dalam memudahkan 1. 
berkoordinasi dengan berbagai pihak atau lembaga 
pendidikan yang terkait, dalam rangka meningkatkan 
kualitas layanan pendidikan;

Untuk dijadikan media dalam meminimalkan 2. 
pekerjaan yang tidak efisien atau tidak pasti; 

Untuk dijadikan sebagai media dalam mengevaluasi 3. 
pencapaian tujuan proses layanan pendidikan.

Untuk digunakan sebagai standar pelaksanaan 4. 
dan pengawasan proses aktivitas atau pekerjaan 
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pemimpin dan anggota di dalam suatu lembaga 
pendidikan;

Untuk dijadikan sebagai media pemilihan berbagai 5. 
alternatif strategi penyelesaian yang terbaik bagi 
upaya pencapaian tujuan pendidikan;

Untuk penyusunan skala prioritas kelembagaan 6. 
baik yang menyangkut sasaran yang akan dicapai 
maupun proses kegiatan layanan pendidikan;

Untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan 7. 
pemanfaatan beragam sumber daya organisasi atau 
lembaga pendidikan;

Untuk membantu pimpinan dan para anggota 8. 
(warga sekolah) dalam menyesuaikan diri terhadap 
perkembangan atau dinamika perubahan sosial-
budaya;

C. Sejarah Perkembangan Perencanaan 
Pendidikan

Sejak zaman kuno para ahli filsafat dan pendidikan sudah 
mempunyai gagasan perencanaan pendidikan yang bersifat 
murni spekulatif. Xenephon pernah mengemukakan dalam 
konstitusi Lacerdaemonian-nya yang menunjukkan kepada 
orang-orang Athena, bagaimana orang-orang Sparta pada 
2500 tahun yang lalu merencanakan pendidikannya yang 
disesuaikan dengan tujuan militer, sosial, dan ekonomi. 
Plato dalam bukunya, Republik, membuat suatu rencana 
pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan pemimpin 
dan kebutuhan politik athena. Tujuan pendidikan menurut 
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Plato adalah untuk kebahagiaan individu dan kesejateraan 
negara.

Pada masa dinasti Han di daratan Cina dan pada masa 
peradaban Inca di Peru sudah dilakukan penyusunan suatu 
rencana pendidikan. Pada zaman Renaissance, John Knox 
menyusun suatu sistem pendidikan nasional yang dapat 
dijadikan pedoman orang Scots untuk dapat menikmati 
kehidupan material dan spiritual. Di saat itu Comenius telah 
menyusun suatu kerangka dasar organisasi sekolah yang 
bersifat terpusat (Kahar Ustman dan Nadhirin, 2008).

Pada abad ke 18 telah ditemukan berbagai karya yang 
berkaitan dengan rencana pendidikan, dan yang paling 
terkenal yaitu perencanaan Universitas di Rusia (Plan d’une 
UnEversite pour le Gouvernement de Russsie) karya Diderot. Pada 
abad ke-19 ketika lembaga-lembaga pendidikan persekolahan 
mulai didirikan sudah terdapat beberapa perencanaan 
pembangunan sekolah dan perencanaan pendidikan guru, 
tetapi belum digunakan konsep perencanaan sebagaimana 
yang dikenal dewasa ini. Setelah perang dunia I, Rusia dalam 
rencana pembangunan lima tahun I (1923), merupakan 
negara pertama yang menerapkan konsep perencanaan 
pendidikan, kemudian Prancis pada tahun 1929 melalui 
rencana yang disusun Tardieu, Amerika Serikat pada tahun 
1933, Switzerland melalui Wahlen Plan for Agriculture pada 
tahun 1941, dan Puerto Rico pada tahun 1942. Setelah 
perang dunia II, muncul berbagai pergolakan sebagai akibat 
meningkatnya pergolakan sosial dan ledakan penduduk 
yang tidak terduga. Sedangkan sumber-sumber makin 
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langka, beberapa negara di Eropa mulai memandang bahwa 
perencanaan perndidikan itu penting. Semenjak itu Inggris 
melalui Education Act tahun 1944 mulai menyelenggarakan 
kewajiban belajar di 146 daerah, di mana para pejabat atau 
administrator pendidikan diminta untuk mempersiapkan 
suatu perencanaan pembangunan pendidikan.

Tujuh tahun kemudian pada tahun 1951 Prancis 
membentuk komisi perencanaan untuk pembangunan 
sekolah, universitas, ilmu pengetahuan dan seni (A Commision 
du Plan d’equipement Scolaire, Universtaire, Scientifique et 
Artistique). Kemudian pada tahun 1953 pendidikan adalah 
bagian integral dari rencana pembangunan nasional.

Pada tahun 1956-1965 telah dilakukan berbagai seminar, 
konferensi, dan lokakarya pada tingkat internasional, 
regional, maupun nasional. Sebagai tindak lanjut dari 
konferensi Santiago di Chili (1962) yang kemudian diikuti 
dengan seminar Washington, diadakan suatu studi tentang 
hubungan antara pendidikan dan ekonomi dalam kaitannya 
dengan situasi sosial dan kependidikan di Amerika Latin. 
Salah satu rekomendasi dari hasil studi tersebut kemudian 
dikenal dengan “Deklarasi Santiago” di mana digambarkan 
suatu peningkatan proporsi pendapatan nasional sebesar 4% 
pada tahun 1965 dikhususkan bagi pembangunan pendidikan. 
Pada konferensi Santiago, titik berat masalah yang dibahas 
masih pada aspek kuantitatif. Pada konferensi Buenos Aires 
(1965) lebih ditekankan pada permasalahan yang berkaitan 
dengan isi, metode, dan evaluasi pendidikan.
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Konferensi Addis Ababa sudah melahirkan “Garis-Garis 
Besar Rencana Pembangunan Pendidikan di Afrika” yang 
berisi rekomendasi untuk meningkatkan angka partisipasi 
(Enrollment) sebesar 5% bagi mereka yang telah mengikuti 
kewajiban belajar dan meningkatkan angka partisipasi 
sekolah menengah dari 3% pada tahun 1961 menjadi 9% 
pada tahun 1966, suatu peningkatan proporsi GNP yang 
dikhususkan untuk pendidikan dari 3% pada tahun 1961 
menjadi 4% pada tahun 1965, 5% pada tahun 1970 dan 6% 
pada tahun 1980. Konferensi Paris yang dimulai di Addis 
Ababa merekomendasikan agar dibentuk badan atau unit-
unit kerja perencanaan pendidikan di tiap-tiap negara 
di Afrika. Setelah melalui berbagai sidang intensif, pada 
akhirnya Sidang Umum UNESCO (1960) memutuskan 
untuk mendirikan empat pusat pendidikan dan pelatihan 
regional perencanaan pendidikan, yaitu The Regional Centre 
for Educational Planning and Administration untuk negara-
negara Arab (Beirut, 1961); The Asian Institute of educational 
Planning and Administration (New Delhi, 1962); The Regional 
Institute of educational Planning and Administration for 
Latin America and Carribean (Santiago, 1968); The Regional 
educational Planning and Administration Group for Africa 
(Dakar, 1963); dan pada sidang umum UNESCO tahun 1962 
diputuskan untuk mendirikan International Institute of 
Educational Planning (IIEP) di Paris pada tahun 1963. Tugas 
utama institusi ini adalah menyelenggarakan pendidikan 
dan pelatihan Educational planning specialist tingkat tinggi, 
menstimulasi, dan mengkoordinasikan penelitian di bidang 
perencanaan pendidikan pada skala internasional. Dalam 
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perkembangannya di Indonesia, Enoch mengemukakan 
bahwa gema isu perencanaan pendidikan sampai di 
indonesia sekitar tahun 1968, yaitu dengan dilaksanakannya 
suatu Proyek Penilaian Nasional Pendidikan (PPNP). Hasil 
PPNP telah menarik perhatian UNESCO/UNDP, yang pada 
akhirnya mereka bersedia membantu Indonesia untuk 
mengembangkan perencanaan pendidikan. Dengan 
berdirinya Badan Penelitian Pendidikan (BPP) pada tahun 
1969 yang kemudian berubah menjadi Badan Penelitian 
dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, kegiatan 
perencanaan pendidikan mulai tampak perkembangannya. 
Melalui bantuan finansial dan bantuan teknik dari UNESCO, 
secara berangsur-angsur dikirim beberapa utusan tenaga 
perencana untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan 
perencanaan pendidikan yang diselenggarakan oleh Asian 
Institute of Educational Planning and Administration di New 
Delhi, INNOTECH di Manila dan untuk program Educational 
Planning Specialist, yaitu pendidikan dan pelatihan 
perencanaan pendidikan tingkat tinggi di International 
Institute for Educational Planning (IIEP) di Paris.Sejak 
berdirinya Biro Perencanaan pada Sekretariat Jenderal 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1975) upaya untuk 
meningkatkan kemampuan akademik dan ketrampilan 
teknik dalam perencanaan pendidikan terus dilakukan 
melalui beberapa jalur pendidikan dan pelatihan.

Sejak berdirinya Biro Perencanaan pada Sekretariat 
Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1975) 
adapun upaya untuk meningkatkan kemampuan akademik 
dan ketrampilan teknik dalam perencanaan pendidikan 
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terus dilakukan melalui beberapa jalur pendidikan dan 
pelatihan. Jalur pendidikan dan pelatihan tatap muka 
(Program Perencanaan 1 dan 2) dilakukan melalui berbagai 
penataran, sedangkan jalur pendidikan dan pelatihan 
melalui media cetak dilakukan melalui sistem modul 
(Endang Soenarya, 2000).

1. Sejarah Perencanaan Pendidikan Sebelum dan 
Sesudah Perang Dunia II

Perencanaan pendidikan muncul di Negara Prancis pada 
tahun 1929 yang dikenal dengan “Tardieu Plan” kemudian 
dengan “Marquest Plan” pada tahun 1934. Perencanaan 
pendidikan yang disusun di Prancis adalah perencanaan 
ekonomi Negara Perancis. Model perencanaan di Perancis 
sudah mengalami lahirnya model perencanaan di Amerika 
Serikat pada 1933 yang dikenal dengan “New Deal Planning” 
kemudian disusul di Swiss pada tahun 1941 yang dikenal 
dengan “Wahlen Plan for Agriculturale”, dan diikuti oleh Swiss 
pada tahun 1942.

Perencanaan pendidikan yang dibuat pada awal abad 
ke-19 sebelum Perang Dunia II mempunyai ciri-ciri sebagai 
berikut:

a. Tidak integral, lembaga pendidikan melakukan 
suatu perencanaan secara terpisah kurang 
memerhatikan perkembangan ekonomi dan 
perkembangan masyarakat.
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b. Tidak dinamis, model perencanaan digunakan kaku 
tidak fleksibel, dan sulit untuk disempurnakan dan 
dikembangkan.

c. Bersifat jangka pendek, di dalam pengertian 
direncanakan hanya tahun per tahun.

d. Fragmenter, bagian atau komponen pendidikan 
direncanakan secara terpisah.

2. Sejarah Perencanaan Pendidikan Sesudah Perang 
Dunia II

Perencanaan pendidikan dianggap penting oleh negara-
negara di dunia baik di negara maju maupun berkembang. 
Hal ini disadari oleh Organisasi Perserikatan Bangsa. 
Masing-masing negara menyusun rencana pendidikan. PBB 
merencanakan pelatihan untuk perencanaan pendidikan 
untuk negara yang ada di dunia terutama para anggotanya.

Perserikatan Bangsa dengan UNESCO sudah mengambil 
langkah strategis di dalam membantu negara di dunia 
khususnya negara berkembang dapat melaksanakan dan 
melakukan perencanaan pendidikan dengan baik di negara 
masing-masing. Adapun langkah yang diambil UNESCO 
yaitu bentuk konferensi perencanaan pendidikan yang 
bersifat regional sebagai berikut: Kawasan Afrika, kawasan 
Amerika Latin, Kawasan Asia, Kawasan Arab dan Kawasan 
Eropa dan Amerika Utara.

1. Kawasan Afrika

Nairobi Confrence, Februari 1964 dengan kajian • 
evaluasi hasil pendidikan di Negara Afrika dengan 



38   |      Dr. H. Buhari Luneto, M.Pd.

utama pada masalah putus sekolah dan tinggal 
kelas.

Paris Conference, Maret 1964 dengan agenda • 
mengkaji pelaksanaan konferensi Adis Ababa di 
bidang pendidikan.

adis Ababa Conference, Mei 1961 membicarakan • 
prioritas dalam bidang pendidikan atas dasar 
prioritas yang ada dalam pengembangan ekonomi.

2. Kawasan Asia

Bangkok Conference, Nopember 1965 dengan topic • 
bahasan pelaksanaankaerachi Plan dan Conferensi 
Tokyo dan menghasilkan model pembangunan 
pendidikan Asia 1965-1980.

Karachi Conference Desember 1959 dengan topik • 
bahasan mengenai kewajiban belajar selama 7 tahun 
untuk pendidikan dasar.

Tokyo Coference April 1962 dengan topik bahasan • 
Karachi Plan dan Perencanaan Umum pendidikan 
dan perencanaan sosial ekonomi.

3. Perencanaan Pendidikan di Indonesia.

Perencanaan pendidikan di Indonesia mengikuti 
perencanaan pembangunan nasional atau lebih dikenal 
dengan REPELITA kurun waktu antara 1967-1988, dan 
program pembangunan Nasional sebagai berikut:
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1. REPELITA 1967-1974

 Pada REPELITA pertama perencanaan pendidikan 
secara nasional dibebankan padaBadan 
Pengembangan Pendidikan (BPP) yang berada 
di bawah naungan Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan dengan tugas utama membantu 
menteri dalam bidang penelitian dan perencanaan 
pendidikan terutama perencanaan pembangunan 
pendidikan serta mengadakan penyempurnaan 
dalam rangka pengembangan pendidikan.

2. REPELITA II 1975-1979

3. REPELITA III 1980-1985

4. REPELITA IV 1986-1990

5. REPELITAV 1991-1995

6. REPELITA VI 1996-1998

7. PROPENAS I 1999-2004

8. RPJM 2004-2009

D. Asal usul Perencanaan Pendidikan

Perencanaan pendidikan di masa kini berasal dari zaman 
kuno yang tidak terputus-putus. Xenephon menceritakan 
(dalam lacadaemonian constitution) bagaimana 2500 tahun 
yang silam orang-orang spartan merencanakan dengan baik 
pendidikan mereka untuk tujuan militer sosial dan ekonomi. 
Plato didalam republiknya mengusulkan suatu rencana 
pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan pemimpin 
dan memenuhi kebutuhan politik Athena. Cina selama 
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pemerintahan Dinasti Han dan orang orang Inca di Peru 
merencanakan pendidikannya untuk tujuan khas masyarakat 
mereka. Contoh dari zaman kuno kini menekankan betapa 
pentingnya fungsi perencanaan pendidikan dan kaitan 
sistem pendidikan dengan tujuan masyarakat apapun jenis 
tujuan itu. Contoh yang kemudian menuntukan bagaimana 
perencanaan pendidikan itu di dalam masa pergolakan sosial 
dan intelektual mengambil jalan membantu perubahan 
suatu masyarakat agar seirama dengan tujuan yang baru. 
Pembuat rencana seperti itu umumnya adalah pemikir 
masyarakat yang kreatif yang melihat bahwa pendidikan 
itu adalah suatu alat yang sangat kuat untuk mencapai 
perubahan dan untuk memperoleh kehidupan yang lebih 
baik.

Beberapa ditujukan untuk seluruh bangsa lainnya 
ditujukan kepada lembaga lembaga secara sendiri sendiri 
beberapa tidak diragukan jauh lebih efektif dari yanglain 
beberapa hanya musiman yang lain menyangkut kegiatan 
yang terus menerus dan dalam jangka waktu yang cukup 
lama beberapa di dalam susunan yangsangat otoriter dan 
yang lain lebih demokratis dan pluralistis. Semuanya harus 
diajarkan tetapi tidaksatupun yang memiliki ciri yang 
dibutuhkan untuk perencanaan pendidikan modern.

E. Fungsi dan Tujuan Perencanaan Pendidikan

Fungsi perencanaan pendidikan sama seperti fungsi 
perencanaan pada umumnya yaitu:

Sebagai alat bagi pengembangan penjaminan kualitas 1. 
pendidikan.
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Sebagai upaya untuk memenuhi dan mewujudkan 2. 
akuntabilitas lembaga pendidikan.

Mempersiapkan keputusan atau alternatif kebijaksanaan 3. 
untuk kegiatan masa depan dalam pembangunan 
pendidikan.

Sebagai pola dasar dan petunjuk dalam mengambil 4. 
keputusan tentang bagaimana mencapai tujuan dan 
jalan, apa yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan 
tersebut.

Sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian 5. 
pelaksanaan pendidikan.

Menghindari dari pemborosan sumber daya baik sumber 6. 
daya manusia maupun sumber daya lain.

Banyak ahli yang mengemukakan pendapat tentang 
fungsi-fungsi perencanaan. Louis A Allen, (dalam Hasibuan 
2016), mengkonsepsikan bahwa perencanaan terdiri atas 
kegiatan–kegiatan yang dijalankan oleh seorang manajer 
untuk dijalankan pada saat ini dan masadepan. 

Penjadwalan (1. scheduling), manajer harus dapat 
menetukan waktu yang tepat karena ini merupakan 
suatu ciri dari tindakan yang baik. Manajer menentukan 
waktu dan kegiatan-kegiatannya melalui penyusunan 
jadwal, kapan harus dimulai dan berapa lama setiap 
aktivitas dikerjakan.

Penganggaran (2. budgeting), penyusunan anggaran 
belanja harus dilakukan oleh perencanaan dalam 
mengalokasikan sumber-sumber dana yang ada serta 
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penetapan besarnya anggaran untuk setiap kegiatan 
yang akan dilakukan. Dalam hal ini ditentukan alat-alat, 
tenaga kerja serta fasilitas-fasilitas yang diperlukan 
untuk mencapai tujuan dan melaksanakan acara-acara 
secara efektif dan efisien.

Pengembangan prosedur (3. deviloping procedure, untuk 
penghematan, efektivitas, dan keseragaman diusahakan 
sebaik-baiknya, sehingga pekerjaan-pekerjaan tertentu 
harus dilakukan dengan cara yang tetap sama dimana 
pun pekerjaan itu diselenggarakan.

Penetapan dan penafsiran kebijaksanaan (4. establishing 
and interpreting policies), untuk menjamin keseragaman 
dan keselarasan tindakan dalam menguasai masalah-
masalah dan situasi pokok, seorang menetapkan, dan 
menafsirkan kebijaksanaan-kebijaksanaan. Suatu 
kebijaksanaan adalah keputusan yang senantiasa 
berlaku untuk masalah-masalah yang timbul berulang-
ulang dalam perusahaan.

Peramalan (5. forecasting), perencanaan harus dapat 
meramalkan, memperkirakan waktu yang akan datang 
tentang keadaan pasar, perkembangan situasi konsumen, 
kemajuan teknik, dan kebijaksanaan pemerintah. 
Ramalan-ramalan itu disususn secara sistematis dan 
berkesinambungan serta berusaha mendahului kondisi-
kondisi pada waktu yang akan datang.

Penetapan tujuan (6. establishing objectives), dalam rangka 
peramalan ini manajer harus menentukan dengan tegas 
hasil akhir yang diinginkan. Menetapkan tujuan ini 
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merupakan tugas dari perencana (planner). Tujuan harus 
dikembangkan untuk menentukan semua kegiatan yang 
akan dilakukan.

Pemrograman (7. programming), perencanaan harus 
mentapkan prosedur kegiatan-kegiatan dan biaya-biaya 
yang diperlukan untuk setiap kegiatan untuk tercapainya 
tujuan yang diinginkan. Manajer memperkuat langkah-
langkah tindakan yang akan diambil berdasarkan 
prioritas pelaksanaannya.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa 
perencanaan merupakan fungsi utama manajer. Pelaksanaan 
pekerjaan tergantung pada baik buruknya suatu rencana. 
Perencanaan harus diarahkan pada tercapainya tujuan, 
jika tujuan tidak tercapai mungkin disebabkan oleh 
kurang baiknya rencana. Perencanaan harus didsarkan 
atas kenyataan-kenyataan objektif dan rasional untuk 
mewujudkan adanya kerja sama yang efektif. Perencanaan 
juga harus memikirkan matang-matang tentang anggaran, 
kebijaksanaan, program, prosedur, metode, dan standar 
untuk mencapaitujuan yang telah ditetapkan, serta 
perencanaan harus memberikan dasar kerja dan latar 
belakang bagi fungsi-fungsi manajemen lainnya.

Menurut Somantri (2014), dalam manajemen pendidikan, 
perencanaan pendidikan diarahkan agar bisa membantu:

Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan 1. 
pendidikan peningkatan efektivitas dan efisiensi 
penyelenggaraan pendidikan merupakan prasyarat 
untuk terwujudnya pemenuhan keperluan atas tenaga 
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kerja dan perluasan kesempatan untuk memperoleh 
pendidikan.

Perluasan kesempatan pendidikan pemerataan 2. 
kesempatan dalam rangka memperoleh pendidikan, 
adalah suatu langkah pembebasan yang bersifat politis 
dan merakyat.

Memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja pemenuhan 3. 
kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas 
menduduki prioritas pertama, sebab bila tanpa didukung 
oleh tenaga kerja yang terampil, maka pembangunan 
di berbagai bidang sulit dilaksanakan dan tingkat 
pengangguran bisa terus meningkat.

Peningkatan mutu pendidikan.4. 

Sobri, dkk 2009 mengungkapkan bahwa ada beberapa 
fungsi penting yang ada dalam perencanaan pendidikan yaitu 
: (1) Perencanaan merupakan titik tolak untuk memenuhi 
kegiatan dan akan lebih menjelaskan tujuan yang akan 
dicapai, (2) Perencanaan memudahkan penyesuaian dengan 
situasi, (3) Perencanaan merupakan pegangan dan arahan 
dalam pelaksanaan, (4) Perencanaan mencegah, sedikitnya 
mengurangi pemborosan waktu, tenaga, maupun material, 
(5) Perencanaan meningkatkan kerjasama dan koordinasi, 
(6) Perencanaan memungkinkan evaluasi yang teratur, (7) 
Perencanaan memudahkan pengawasan.
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Tujuan perencanaan pendidikan adalah sebagai 
berikut.

Memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai 1. 
kegiatan pekerjaan.

Menyerasikan dan memadukan beberapa sub kegiatan.2. 

Mendeteksi hambatan kesulitan yang bakal ditemui.3. 

Mengarahkan pada pencapaian tujuan.4. 

Mengetahui siapa saja yang terlibat pada struktur 5. 
organisasinya, baik kualifikasinya maupun 
kuantitasnya.

Mendapatkan kegiatan yang sistematis termasuk biaya 6. 
dan kualitas pekerjaan.

Meminimalkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif 7. 
dan menghemat, biaya, tenaga, dan waktu.

Standar pengawasan, yaitu mencocokan pelaksanaan 8. 
dengan perencanaannya, dan

Mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya suatu 9. 
kegiatan.

Dalam perencanaan pendidikan, pendidikan berperan 
sebagai sistem, sistem adalah kumpulan atau sekelompok 
elemen bebas dan bekerjasama untuk menyelesaikan 
tujuan tertentu. Sistem juga adalah susunan yang saling 
berhubungan dari elemen-elemen yang saling berinteraksi 
didesain untuk menyelesaikan fungsi yang telah ditentukan 
sebelumnya. Ada dua cara mempelajari sistem yang baru 
dikenali yaitu cara pertama dengan memperkenalkan 
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bagianbagian baru dengan pengaturan lama , dan cara 
kedua adalah dengan mengatur ulang bagian-bagian sistem 
yang telah ada.

Ada beberapa tujuan perlunya penyusunan suatu 
perencanaan pendidikan, antara lain (Sagala, S, 2009).

Untuk meminimalkan terjadinya beragam kegiatan yang 1. 
tidak produktif dan efisien, baik dari segi biaya, tenaga 
dan waktu selama proses layanan pendidikan.

Memberikan gambaran secara menyeluruh (2. integral) dan 
khusus (spefisik) tentang jenis kegiatan atau pekerjaan 
bidang pendidikan yang harus dilakukan.

Menyerasikan atau memadukan beberapa sub pekerjaan 3. 
dalam suatu organisasi pendidikan sebagai ‘suatu 
sistem’.

Mengetahui beragam peluang, hambatan, tantangan dan 4. 
kesulitan yang dihadapi organisasi pendidikan.

Mengarahkan proses pencapaikan tujuan pendidikan.5. 

Mengetahui kapan pelaksanaan perencanaan pendidikan 6. 
itu diberlakukan dan bagaimana proses penyelesaian 
suatu kegiatan layanan pendidikan.

Mengetahui siapa saja yang terlibat (struktur 7. 
organisasinya) dalam pelaksanaan program atau 
perencanaan pendidikan, baik aspek kualitas maupun 
kuantitasnya, dan baik menyangkut aspek akademik-
nonakademik.
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Mewujudkan proses kegiatan dalam pencapaian tujuan 8. 
pendidikan secara efektif dan sistematis termasuk biaya 
dan kualitas pekerjaan, dan

Standar pengawasan pola tingkah laku pelaksana 9. 
pendidikan, adalah untuk mencocokkan antara 
pelaksanaan atau tindakan pemimpin dan anggota 
organisasi pendidikan dengan program atau perencanaan 
yang telah disusun.

Setelah adanya perencanaan pendidikan, maka akan 
ada sebuah tujuan dari perencanaan tersebut. Di antara 
tujuan perencanaan pendidikan, yakni sebagai berikut:

Gambaran yang nyata dari kegiatan-kegiatan dan 1. 
keterkaitannya.

Sebagai tolak ukur atau arahan dalam pencapaian 2. 
tujuan.

Alat untuk meminimalisir berbagai kesulitan selama 3. 
proses pembelajaran. 

Sebagai standar pengawasan.4. 

Upaya mengoptimalkan sumber daya sebagaimana 5. 
hasil analisis internal dan eksternal.

Panduan dalam pelaksanaan perencanaan 6. 
pendidikan dengan melihat indikator-indikator di 
dalamnya (Manap Somantri, 2014).
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F. Prinsip-prinsip Perencanaan Pendidikan

Perencanaan pendidikan mengenal prinsip-prinsip yang 
dapat dijadikan pegangan, baik dalam proses penyusunan 
maupun dalam proses implementasinya. Prinsip-prinsip 
tersebut antara lain:

Perencanaan itu disusun dengan data.1. 

Perencanaan itu mengendalikan kekuatan sendiri, tidak 2. 
berdasarkan pada kekuatan orang lain.

Perencanaan itu Komprehensif dan ilmiah.3. 

Perencanaan itu Interdisiplinair.4. 

Perencanaan itu Fleksibel.5. 

Perencanaan itu Objektif rasional.6. 

Perencanaan itu tidak dimulai dari nol tetapi dari apa 7. 
yang dimiliki, dan

Perencanaan itu merupakan wahana untuk menghimpun 8. 
kekuatan-kekuatan secara terkoordinir.

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan 
dalam penyusunan perencanaan pendidikan, antara lain 
Langgulung, H.(dalam Rusdiana, 2021) :

Prinsip 1. kooperatif–komprehensif, adalah perencanaan yang 
disusun dapat memotivasi dan membangun mentalitas 
semua kalangan di sekolah dalam bekerja sebagai suatu 
tim (team work) yang baik. Disamping itu perencanaan 
yang disusun harus mencakup semua aspek esensial 
(mendasar) tentang layanan pendidikan akademik dan 
non akademik setiap peserta didik.
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Prinsip 2. human resources development, didefinisikan 
perencanaan pendidikan harus disusun sebaik mungkin 
dan dapat menjadi acuan dalam pengembangan sumber 
daya manusia secara maksimal dalam mensukseskan 
program pembangunan pendidikan. Layanan pendidikan 
pada peserta didik harus betul-betul mampu membangun 
individu yang unggul baik dari aspek intelektual 
(penguasaan science and technology), aspek emosional 
(kepribadian atau akhlak), dan aspek spiritual (keimanan 
dan ketakwaan), atau disebut IESQ yang unggul.

Prinsip 3. interdisipliner, yaitu menyangkut berbagai bidang 
keilmuan atau beragam kehidupan. Hal ini penting 
karena hakikat layanan pendidikan kepada peserta 
didik harus menyangkut berbagai jenis pengetahuan, 
beragam ketrampilan dan nilai-norma kehidupan yang 
berlaku di masyarakat.

Prinsip efektifitas-efisiensi, artinya dalam penyusunan 4. 
perencanaan pendidikan didasarkan pada perhitungan 
sumber daya yang ada secara cermat dan matang, 
sehingga perencanaan itu ‘berhasil guna’ dan ‘bernilai 
guna’ dalam pencapaian tujuan pendidikan.

Prinsip progress of change, yaitu terus mendorong dan 5. 
memberi peluang kepada semua warga sekolah untuk 
berkarya dan bergerak maju ke depan dengan beragam 
pembaharuan layanan pendidikan yang lebih berkualitas, 
sesuai dengan peranan masing-masing.

Prinsip objektif, rasional dan sistematis, yaitu 6. 
perencanaan pendidikan harus disusun berdasarkan 
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data yang ada, berdasarkan analisa kebutuhan dan 
kemanfaatan layanan pendidikan secara rasional 
(memungkinkan untuk diwujudkan secara nyata), 
dan mempunyai sistematika dan tahapan pencapaian 
program secara jelas dan berkesinambungan.

Prinsip 7. fleksibel, adalah bersifat lentur, dinamik dan 
responsif terhadap perkembangan atau perubahan 
kehidupan di masyarakat. Hal ini penting, karena 
hakikat layanan pendidikan kepada peserta didik 
adalah menyiapkan siswa untuk mampu menghadapi 
perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) 
dan beragam tantangan kehidupan terkini.

Selanjutnya adapun prinsip perencanaan pendidikan 
adalah sebagai beriku.

Perencanaan itu komprehensif dan ilmiah, dalam arti 1. 
mencakup seluruh aspek esensial pendidikan dan 
disusun secara sistematis dengan menggunakan prinsip 
dan konsep keilmuan (Afifuddin, 2011).

Perencanaan pendidikan harus bersifat integral 2. 
perencanan pendidikan harus diintegrasikan ke dalam 
perencanaan yang menyeluruh.

Perencanaan pendidikan harus memperhatikan aspek-3. 
aspek kualitatif dan kuantitatif. Kemajuan dalam bidang 
pendidikan bukan hanya ditentukan oleh jumlah anak 
yang dapat ditampung di sekolah-sekolah, peningkatan 
jumlah pelajar, jumlah gedung, guru dan sebagainya, 
tetapi jiga apakah output pendidikan dapat memenuhi 
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pasaran kerja, atau apakah dapat membuat individu 
menjadi sejahtera dan sebagainya.

Perencanaan itu interdisipliner karena pendidikan 4. 
pun interdisipliner, terutama dalam kaitannya dengan 
pembangunan manusia.

Perencanaan itu fleksibel, dalam arti tidak kaku, tetapi 5. 
dinamis serta responsife terhadap tuntutan masyarakat 
terhadap pendidikan. Karena itu, planners perlu 
memberikan ruang gerak yang tepat, terutama dalm 
penyusunan rancangan.

Perencanaan itu objektif rasional, dalam arti untuk 6. 
kepentingan umum, bukan untuk kepentingan subjektif 
sekelompok masyarakat.

Perencanaan tidak dimulai dari nol, tetapi dari apa 7. 
yang dimiliki. Ini berarti segala potensi yang tersedia 
merupakan asset yang perlu digunakan secara efisien 
dan optimal.

Perencanaan merupakan wahana untuk menghimpun 8. 
kekuatan-kekuatan secara terkoordinasi, dalam arti 
segala kekuatan dan modal dasar perlu dihimpun secara 
terkoordinasikan untuk digunakan secermat mungkin 
untuk kepentingan pembangunan pendidikan.

Perencanaan itu disusun dengan data. Tanpa data, tidak 9. 
ada kekuatan yang dapat diandalkan.

Perencanaan mengendalikan kekuatan sendiri, tidak 10. 
bersandarkan pada kekuatan orang lain. Perencanaan 
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yang bersandarkan pada kekuatan bangsa lain tidak akan 
stabil dan mudah menjadi objek politik bangsa lain.

Prinsip-prinsip perencanaan pendidikan adalah 
sejumlah aktivitas yang harus dilakukan atau 
dipertimbangkan oleh para perencanaan ketika akan 
menyusun rencana pendidikan. Perencanaan pendidikan 
itu harus memperhitungkan prinsip-prinsip:

Efisien, yaitu biaya yang terbatas harus diusahakan 1. 
seefisien mungkin dalam penggunaannya dan fokus 
dalam pengelolaannya.

Fleksibel, yaitu tidak kaku tetapi dinamis dan 2. 
responsif terhadap tuntutan masyarakat terhadap 
pendidikan. 

Objektif rasional, yaitu untuk kepentingan umum 3. 
bukan untuk kepentingan subjektif sekelompok 
masyarakat saja. 

Kelengkapan dan keakuratan data, yaitu perencanaan 4. 
harus disusun bedasarkan data dan informasi yang 
lengkap dan akurat, karena jika tidak akan memiliki 
kekuatan yang dapat diandalkan.

Kontinyu, yaitu perencanaan pendidikan itu harus 5. 
memperhatikan aspek keberlangsungan strategi 
yang dipilih untuk menyelesaikan persoalan 
pendidikan.

Komprehensif, yaitu melihat masalah pendidikan 6. 
sebagai keseluruhan, setiap aspek pendidikan harus 
mendapatkan perhatian sewajarnya baik formal 
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maupun non formal pendidikan dasar sampai 
pendidikan tinggi dalam arti yang seluas-luasnya.

Integral, yaitu perencanaan pendidikan harus 7. 
diintegrasikan ke dalam perencanaan yang 
menyeluruh. Sifat integrasi ini harus yang sudah 
tampak di dalam sistem dan prosedur pengelolaan 
pendidikan (Martin, 2013).

G. Macam-macam Pendekatan Perencanaan 
Pendidikan

Dalam perencanaan pendidikan ada beberapa 
pendekatan yang di gunakan, lebih rinci lagi ada empat 
yang paling utama, yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan Ketenagakerjaan

Dalam teorinya pendekatan ini lebih mengutamakan 
keterkaitan lulusan system pendidikan dengan tuntutan 
akan kebutuhan tenaga kerja, didalam pendekatan ini juga 
mempunyai kelemahan, dimana ada tiga kelemahan yang 
paling utama, adalah.

Menggunakan klasifikasi rasio permintaan dan 1. 
persediaan.

Tujuan dari pada pendekatan ini hanyalah untuk 2. 
memenuhan kebutuhan tenaga kerja, disisi lain 
tuntutan dunia kerja berubah ubah sesuai dengan 
cepatnya perubahan zaman.

Mempunyai peranan yang terbatas dalam 3. 
perencanaan pendidikan, karena pendekatan ini 
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mengabaikan keberadaaan sekolah umum karena 
hanya akan menghasilkan pengangguran saja, 
pendekatan ini lebih mengutamakan sekolah 
menengah kejuruan untuk memenuhi kebutuhan 
kerja.

Perbaikan sistem dan perencanaan pendidikan bukan 
berarti pendidikan harus melahirkan atau meluluskan 
lulusan yang siap pakai. Kalau yang dimaksud dengan 
siap pakai ialah kemampuan lulusan yang mengenali 
dan menguasai permasalahan rutin serta mampu 
mengaplikasikan ilmunya; maka bukan pada tempatnya hal 
itu di belajarkan pada pendidikan formal yang ada sekarang 
ini.

b. Pendekatan Kebutuhan Sosial

Pendekatan sosial merupakan pendekatan yang 
didasarkan atas keperluan masyarakat pada saat ini. 
Pendekatan ini menitik beratkan pada tujuan pendidikan 
yang menitik beratkan pada pemerataan kesempatan 
dalam mendapatkan pendidikan. Menurut A.W. Guruge’ 
pendekatan sisial merupakan pendekatan tradisional 
bagi pembangunan pembangunan pendidikan dengan 
menyediakan lembaga-lembaga dan fasilitas demi 
memenuhi tekanan tekanan untuk memasukan sekolah 
serta memungkinkan pemberian kesempatan kepada murit 
dan orang tua secara bebas. Sebagai contoh penerapan 
pendekatan ini adalah diterapkannya system ganda melalui 
kebijakan Link And Match.
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Di dalam pendekatan ini ada beberapa kelemahan dalam 
pendekatan ini diantaranya adalah.

Pendekatan ini mengabaiakn kebutuhan 1. 
ketenagakerjaan (manpower planning) yang diperlukan 
dimasyarakat sehingga dapat menghasilkan lulusan 
yang sebenarnya kurang dibutuhkan masyarakat.

Pendekatan ini cenderung hanya menjawab 2. 
pemerataan pendidikan saja sehingga kuantitas 
lebih diutamakan dari pada kualitanya.

Pendekatan ini mengabaiakan masalah alokasi 3. 
dalam skala nasional, dan secara samar tidak 
mempermasalahkan besarnya sumber daya 
pendidikan yang dibutuhkan arena beranggapan 
bahwa penggunaan sumberdaya pendidikan yang 
terbaik adalah untuk segenap rakyat Indonesia.

c. Pendekatan Terpadu

Pendekatan terpadu adalah bentuk pendekatan yang 
didalamnya memadukan ketiga pendekatan yang ada diatas, 
yaitu pendekatan sosial, pendekatan ketaenaga kerjaan dan 
pendekatan efensiensi biaya.

d. Pendekatan Efesiensi Biaya

Pendekatan ini juga disebut sebagai pendekatan Rate of 
Education atau Return to Education, pendekatan ini bertujuan 
untk mengukur pendidikan dari sudut hasil atau keuntungan 
yang di peroleh, sehingga dapat dikatakan bahwa pndidikan 
yang baik adalah pendidikan yang menguntungkan dan 
menjanjikan dan sebaliknya pendidikan yang kuarng bai 
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adalah pendidikan yang tidak menguntungkan sama sekali. 
Kelemahan pendekatan ini adalah pada pengelolaan dana 
pendidikan terutama di negara berkembang masih sangt 
lemah.

Pendekatan ini menitik beratkan pada pemanfaatan 
biaya secermat mungkin untuk mendapatkan hasil 
pendidikan yang seoptimal mungkin, baik secara kuantitatif 
maupun secara kualitatif, sehingga pendidikan ini diadakan 
hanya jika bener benar keuntungan yang relatif pasti, baik 
bagi penyelenggara maupun peserta didik. Sebagai contoh : 
pembukaan sekolah sekolah Magister manajemen, magister 
bisnis adminitrasu, dan kursus-kursus. Lebih jauh lagi kalau 
kita mencermati pendekatan ini mempunyai implikasi 
terhadap prinsip ekonomi yaitu program pendidikan yang 
mempunyei nilai ekonomi tinggi menempati urutan atau 
prioritas penting.

Tiga pendekatan yang biasa digunakan dalam 
perencanaan pendidikan adalah pendekatan yang 
berdasarkan permintaan masyarakat, berdasarkan 
kebutuhan tenaga kerja, dan berdasarkan nilai balik. 
Pendekatan sistem terpadu dengan segala aspeknya dapat 
merupakan alternatif pendekatan perencanaan yang 
berupaya memadukan ketiga pendekatan tersebut.

a. Pendekatan berdasarkan kebutuhan tenaga kerja

Davis (1980) mengemukakan bahwa pada dasarnya 
lembaga pendidikan bertujuan untuk membentuk sikap, 
memberikan pengetahuan dan meningkatkan keterampilan. 
Disamping tujuan-tujuan ini ada beberapa jenjang dan 
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jenis pendidikan dan pelatihan yang diarahkan untuk 
mempersiapkan peserta didiknya siap kerja pada berbagai 
lapangan yang menghasilkan barang dan jasa.

Saat ini muncul suatu pendapat bahwa mendidik dan 
melatih para peserta didik yang dapat siap pakai terjun 
dalam dunia kerja merupakan salah satu tujuan yang 
dianggap paling relevan dalam dunia pendidikan. Pendapat 
ini sebenarnya tidaklah seluruhnya benar bahwa fungsi 
pendidikan semata-mata hanya untuk menyiapkan calon 
tenaga kerja yang siap pakai pada berbagai lapangan 
pekerjaan.

Kelemahan dari pendekatan ini adalah:

1. Pendidikan yang tidak langsung berkaitan dengan 
dunia kerja tidak mendapat prioritas, dan pendidikan 
dengan pembebasannya itu akan di kesampingkan 
dan ini secara politis akan menimbulkan kesukaran 
pula.

2. Pengembangan program yang releva seperti jenis 
kerja, persyaratan kerja klasifikasi kerja, tingkat 
kerja amat tidak pasti dan perubahannya amat 
cepat, sedangkan pendidikan adalah proses jangka 
lama yang menghendaki ketelitian dam kecermatan 
yang diinginkan amat sulit diwujudkan (Udin 
Syaefudin Saud dan Abin Syamsuddin Makmun, 
2007).
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b. Pendekatan permintaan masyarakat

Prestise dan penghargaan terhadap metode-metode 
realistis serta berkurangnya kepercayaan terhadap nilai-
nilai ekonomis sebagai satu-satunya kerangka dalam 
perencanaan pembangunan pendidikan menyebabkan 
para perencana pendidikan beralih ke pendekatan baru. 
Pendekatan ini mungkin lebih mirip dengan perencanaan 
berdasarkan kebutuhan sosial dari pada perencanaan 
yang didasarkan pada nilai-nilai ekonomis. Menurut 
bentuknya, perencanaan pendidikan berdasarkan 
permintaan masyarakat yang paling sederhana, target 
perencaan pendidikan disusun berdasarkan kelompok, 
populasi atau proyeksi calon peserta didik (umur dan jenis 
kelamin). Bila target peserta didik didasarkan pada analisis 
mekanisme kecenderungan pendekatannya yang dilakukan 
dapat bersifat bebas atau berdasarkan kriteria normatif. 
Pertimbangan normatif (etika, tinjauan sosial dan standar). 
Secara implisit selalu mendasari bentuk perencanaan ini 
(Utsman, Kahar dan Nadhirin. 2008).

Permintaan masyarakat terhadap pendidikan, yaitu 
bila sasaran rencana pendidikan di dasarkan pada tujuan 
nasional suatu bangsa sesuai dengan aspirasi sosial dan 
kemauan politik pemerintah dan bila proyeksi rencana 
didasarkan pada analisis kebutuhan individu terhadap 
pendidikan. Faktor lain yang mempengaruhi kebutuhan 
pendidikan, antara lain perubahan norma-norma budaya 
atau pandangan terhadap nilai-nilai pendidikan tinggi. 
Jumlah calon peserta didik akan meningkat apabila terjadi 
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peningkatan penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai 
sosial pendidikan formal. Pada dasarnya semua faktor yang 
mempengaruhi kebutuhan pendidikan seperti perubahan 
nilai-nilai sosial masyarakat, pandangan masyarakat 
terhadap pendidikan tinggi, manifestasi dan mobilitas 
politik dapat dianalisis dalam perencanaan berdasarkan 
permintaan masyarakat. 

c. Pendekatan Sistem Terpadu dalam Perencanaan 
Pendidikan

Pada asumsi tersebut, dapat dikemukakan bahwa 
pendekatan sistem dapat berfungsi sebagai kerangka 
yang memadukan ketiga pendekatan perencanaan sistem 
pendidikan yang bersifat menyeliuruh dan terpadu.

Pendekatan sistem merupakan suatau kerangka ilmu 
pengetahuan (skelton of science) yang dapat memadukan 
berbagai pendekatan yang sifatnya parsial menjadi suatu 
pendekatan yang bersifat menyeluruh dan terpadu (Utsman, 
Kahar dan Nadhirin. 2008).

Pendekatan sistem dapat digunakan sebagai suatu 
pendekatan dalam memecahkan permasalahan di semua 
bidang kehidupan mulai dari tingkat permasalahan yang 
paling sederhana sampai pada tingkat permasalahan 
yang paling kompleks seperti dalam proses perencanaan 
pendidikan.

Sebagai suatu metode, pendekatan sistem 
memiliki tiga karakteristik, yaitu sistemik, analitik, dan 
sistematik. Sistemik dalam arti setiap permasalahan dilihat 
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dari konteks secara keseluruhan. Analitik dalam arti setiap 
permasalahan dianalisis sebab dan akibatnya dikaitkan 
dengan berbagai masalah yang ada, baik di dalam dan di luar 
sistem. Sistematik dalam arti cara kerjanya beraturan atau 
runtut. Hal ini dapat dilihat dari proses kegiatannya, yaitu 
perumusan masalah, penelitian, penilaian, penelaahan, 
pemeriksaan dan pelaksanaan.

d. Pendekatan nilai balik dalam perencanaan 
pendidikan

Pendekatan rate of return di dalam perencanaan 
pendidikan didasarkan pada model ekonomi. Pendekatan 
ini digunakan untuk memungkinkan mengadakan 
perbandingan secara ekonomis secara investasi yang 
diberikan kepada sektor-sektor ekonomi lainnya. Tujuan 
utama dari pendekatan ini adalah untuk menjamin bahwa 
alokasi sumber-sumber daya diantara sektor-sektor 
ekonomi yang berbeda disesuaikan denganm manfaat yang 
diharapkan.

Pendekatam ini biasanya disebut pendekatan efisiensi 
biaya. Pendekatan ini bersifat ekonomi dan berpangkal pada 
sumber daya manusia. Setiap investasi harus mendatangkan 
keuntungan yang dapat diukur dengan nilai moneter. 

Pendidikan secara konseptual tampaknya tidak 
diragukan lagi, mempunyai nilai ekonomi artinya 
pendidikan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi 
seperti tenaga kerja, pengetahuan dan teknologi. Factor-
faktor ini hanya dapat diwujudkan dengan masuknya peran 
pendidikan sebab pembangunan ekonomi ada dasarnya 
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dilakukan oleh manusia. Sedangkan pembangunan 
manusia hanya mungkin dilakukan oleh pendidikan bukan 
ekonomi.

Kesulitan utama dalam menggunakan pendekatan ini, 
yaitu tingkat maksimal keuntungan sosial yang diperoleh 
dari pendidikan di universitas atau jenis pendidikan lainnya 
pada saat ini dan yang akan datang tidak selalu sama. Proses 
pendidikan berlangsung dalam jangka panjang, bertujuan 
nonprofit, memiliki struktur sistem, dan sistem terkait 
yang berubah-ubah. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam 
penyesuaian aplikasi syarat-syarat yang bersifat kaku dalam 
suatu periode panjang yang bersifat dinamis (Soenarya, 
Endang, 2000).

Dalam pendekatan ini, bukan hanya biaya keseluruhan 
pendidikan tetapi juga biaya sesuatu jenjang atau jenis 
pendidikan tertentu selalu dibandingkan dengan nilai hasil 
misalnya kenaikan pendapatan atau kenaikan produktivitas 
orang-orang yang sudah memperoleh pendidikan itu. Tugas 
perencanaan adalah menghindarkan investasi (dalam setiap 
tingkat dan jenis pendidikan) yang tidak memberikan hasil 
yang sepadan. Pendekatan seperti ini mempunyai harapan 
bahwa kegiatan pendidikan yang tidak produktif dapat 
ditiadakan melalui proses pendekatan efisiensi investasi.

Pendekatan ini disebut juga pendekatan ( ratel of 
education) yang bertujuan untuk mengukur pendidikan dari 
sudut hasil atau keuntungan yang diperoleh. Jika suatu jenis 
pendidikan tertentu menghasilkan lulusan yang kalau sudah 
bekerja menghasilkan return (poduksi, jasa keuntungan) 
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yang jauh lebih besar dari biaya input yang dipakai untuk 
jenis pendidikan tersebut, maka jenis pendidikan ini 
harus terus dikembangkan. Jika tidak menguntungkan, 
sebaiknya perlu dipikirkan apakah jenis pendidikan itu 
perlu dilanjutkan atau tidak (Stoner, James A.F. dan Wankel 
Charles, 2003).

Syaefudin dan Syamsuddin (dalam Ramadhani,dkk, 
2021) mengungkapkan bahwa paling tidak ada tiga alternatif 
pendekatan dalam perencanaan pendidikan, yaitu:

1. Pendekatan Efisiensi Biaya

 Pendekatan ini lebih memfokuskan pada alternatif yang 
menghasilkan lebih banyak keuntungan daripada biaya 
yang dikeluarkan. Pendekatan ini dilatar belakangi 
oleh suatu asumsi bahwa sumbangan seseorang pada 
pendapatan nasional merupakan sebanding dengan 
tingkat pendidikannya dan perbedaan pendapatan di 
masyarakat disebabkan oleh perbedaan pendapatan 
dilihat dari segi kemampuan membiayai pendidikan 
bukan perbedaan kemampuan atau latar belakang 
nasional.

2. Pendekatan Kebutuhan Ketenagakerjaan

 Pendekatan ini terfokus pada relevansi program 
pendidikan berbagai sektor pembangunan dilihat dari 
pemenuhan ketenagakerjaan. Proyeksi Kebutuhan 
tenaga kerja dapat diekspresikan dalam bentuk 
kebutuhan pendidikan dan pelatihan, di mana bentuk 
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ini dapat dibandingkan dengan proyeksi dari persediaan 
sistem pendidikan/pelatihan.

3. Pendekatan Kebutuhan Sosial

 Pendekatan ini adalah pendekatan tradisional bagi 
pembangunan pendidikan dengan menyediakan 
lembaga-lembaga dan fasilitas demi memenuhi tekanan-
tekanan untuk memasukan sekolah serta memungkinkan 
pemberian kesempatan kepada pemenuhan keinginan-
keinginan siswa dan orang tuanya secara bebas.

Latihan:

Jelaskan pendapat anda apa yang dimaksud dengan 1. 
perencanaan pendidikan!

Bagaimana prinsip-prinsip perencanaan pendidikan di 2. 
lembaga sekolah!

Sebutkan macam-macam pendekatan perencanaan 3. 
pendidikan dan jelaskan!

Jelaskan perkembangan sejarah perencanaan pendidikan 4. 
di Indonesia!

Bagaimana fungsi dan manfaat perencanaan 5. 
pendidikan!
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Bab 3

PERENCANAAN DALAM MANAJEMEN PENDIDIKAN

A. Model Perencanaan pendidikan

Ada beberapa model perencanaan pendidikan adalah:

1. Model komprehensif

 Model ini digunakan untuk menganalisis perubahan-
perubahan di dalam layanan pendidikan secara 
menyeluruh. Disamping itu, model ini memiliki 
fungsi sebagai pedoman di dalam menguraikan 
ragam rencana yang lebih khusus ke arah tujuan 
pendidikan yang lebih luas.

2. Model Target Setting

 Model ini digunakan untuk memperkirakan atau 
memproyeksi tingkat perkembangan di dalam 



68   |      Dr. H. Buhari Luneto, M.Pd.

kurun waktu tertentu. Dalam persiapannya 
membutuhkan model untuk analisis demografis dan 
proyeksi penduduk, model untuk memproyeksikan 
jumlah peserta didik di sekolah, dan model untuk 
memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja.

 Persoalan yang muncul merupakan model yang 
manakah yang paling baik diterapkan di dalam 
penyusunan perencanaan pendidikan?, Menurut 
para ahli sebaiknya model perencanaan pendidikan 
yang dipakai dalam proses layanan pendidikan di 
setiap satuan pendidikan adalah mengintegrasikan 
beberapa model tersebut di atas, dengan tetap 
memperhatikan situasi dan kondisi yang dihadapi 
oleh masing-masing lembaga pendidikan.

3. Model Pembiayaan dan Keefektifan biaya

 Model ini digunakan untuk menganalisis suatu 
proyek dengan kriteria efisiensi dan efektivitas 
pembiayan layanan pendidikan. Dengan model ini 
dapat diketahui bahwa proyek layanan pendidikan 
yang mana paling layak dan terbaik untuk didanai 
dan dikembangkan dibandingkan dengan proyek-
proyek lainnya. Model ini hampir sama dengan 
pendekatan untung rugi.

4. Model Planning, Programming, Budgeting System 
(PPBS)

 Model Planning, Programming, Budgeting System 
(PPBS), adalah model sistem perencanaan, 
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pemrograman, dan penganggaran layanan 
pendidikan. Model ini seringkali digunakan pada 
perencanaan pendidikan perguruan Tinggi Negeri. 
PPBS meruapakan suatu pendekatan sistematis dan 
komprehensif yang berusaha menentukan tujuan, 
mengembangkan program-program untuk dicapai 
dengan menggunakan anggaran seefisien dan 
seefektif mungkin, dan mampu menggambarkan 
kegiatan program pendidikan jangka panjang 
(Usman, H. 2008).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata model 
diartikan sebagai contoh, pola acuan ragam, macam, atau 
barang tiruan yang kecil dan tepat misalnya yang diikuti. 
Oleh sebab itu model perencanaan pendidikan dapat 
didefinisikan sebagai contoh yang digunakan di dalam 
penyusunan suatu perencanaan, lebih umum membahas 
rencana dan kebijakan tertinggi dalam instansi pendidikan. 
Menurut Suprayogi (2014) model dan metode perencanaan 
pendidikan tentunya berbeda dengan model dan metode 
perencanaan pengajaran, perencanaan pendidikan 
cakupannya lebih luas dan lebih umum menyangkut rencana 
dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan 
tertinggi dalam instansi pendidikan.

Model perencanaan pengajaran memuat beberapa 
komponen sistem pembelajaran dan unsur kegiatan yang 
dilakukan, baik oleh guru maupun siswa dalam proses 
pembelajaran. Macam-macam model perencanaan dalam 
pendidikan yaitu:
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1. Model Perencanaan Komprehensif

 Model ini digunakan untuk menganalisis perubahan-
perubahan di dalam suatu sistem pendidikan secara 
menyeluruh. adapun fungsinya adalah sebagai suatu 
patokan dalam menjabarkan rencana-rencana yang 
lebih spesifik ke arah tujuan yang lebih luas. Metode ini 
dapat digunakan untuk menganalisis perubahan secara 
luas dalam suatu sistem pendidikan secara menyeluruh 
(Fattah Nanang dalam Endin Mujahidin Dkk, 2009).

2. Model Target Setting

 Model ini diperlukan di dalam upaya melakukan 
proyeksi atau memperkirakan tingkat perkembangan 
dalam kurun waktu tertentu. Dalam persiapannya 
dikenal sebagai model untuk analisis demografis dan 
proyeksi penduduk, model untuk memproyeksikan 
jumlah siswa yang terdaftar dalam sekolah, dan model 
untuk memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja.

3. Model PPBS

 PPBS (Planning, Programming, Budgetting System), dalam 
bahasa Indonesia merupakan sistem perencanaan, 
penyusunan program, dan penganggaran (SP4). 
Menurut Fattah (2013: 51) model ini bermakna bahwa 
perencanaan, penyusunan program, dan penganggaran 
dipandang sebagai suatu sistem yang komprehensif 
untuk pengambilan keputusan yang efektif.

 Harry J. Hartley (dalam Nurhasanah, 2022) 
mengungkapkan bahwa PPBS adalah proses perencanaan 
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yang komprehensif yang meliputi program budget 
sebagai komponen utamanya. Ciri-ciri SP4 (sistem 
perencaan penyusunan program dan penganggaran) 
menurut Timan (2004) adalah sebagai berikut:

a. Menghubungkan masukan instrumental dengan 
uang yang dibutuhkan.

b. SP4 berawal dari penetapan tujuan nasional. Oleh 
sebab itu perencanaan dengan SP4 bersifat dari 
atas ke bawah (top down).

c. Menghubungkan tujuan umum dengan program 
yang bersifat khusus. 

d. Menghubungkan program dengan sumber-sumber 
yang diperlukan.

 Untuk memahami PPBS secara baik, maka perlu kita 
perhatikan sifat-sifat esensial dari sistem ini. Esensi 
dari PPBS adalah sebagai berikut:

a. Membandingkan dan menganalisis alternatif 
tersebut, yaitu mencari kombinasi yang memberikan 
efektifitas yang paling besar dari sumber yang ada 
dalam pencapain tujuan.

b. Menggambarkan biaya total dari setiap alternatif, 
baik biaya langsung ataupun tidak langsung, biaya 
yang telah lewat ataupun yang akan datang, baik 
biaya yang berupa uang ataupun biaya yang tidak 
berupa uang.
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c. Memerinci secara cermat dan menganalisis secara 
sistematik terhadap tujuan yang hendak dicapai.

d. Mencari alternatif-alternatif yang relevan, cara 
yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan.

e. Memberikan gambaran tentang efektifitas setiap 
alternatif dan bagaimana alternatif itu mencapai 
tujuan (Nurhasanah, 2022).

 Model ini memiliki makna perencanaan, penyusunan 
program, dan penganggaran dipandang sebagai 
suatu sistem yang tak terpisahkan satu sama lainnya. 
PPBS adalah suatu proses yang komprehensif untuk 
pengambilan keputusan yang lebih efektif. Menurut 
Kast dan Rosenwzweig (dalam Nurhasanah, 2022) PPBS 
adalah suatu pendekatan yang sistematik yang berusaha 
untuk menetapkan tujuan, mengembangkan program-
program untuk dituju, menemukan besarnya biaya dan 
alternatif, dan menggunakan proses penganggaran 
yang merefleksikan kegiatan program jangka panjang.

4. Model Pembiayaan dan Efektivitas Biaya

 Penggunaan model dalam pendidikan didasarkan bahwa 
pendidikan tidak terlepas dari biaya yang diharapkan 
membawa keuntungan atau benefit. Dapat dikatakan 
model ini sama dengan model untung rugi.

Model ini digunakan untuk menganalisis proyek-
proyek dalam kriteria efisien dan efektivitas ekonomis. 
Dengan model ini dapat diketahui proyek yang paling 
fisibel dan memberikan suatu perbandingan yang paling 
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baik di antara proyek-proyek yang menjadi alternatif 
penanggulangan masalah yang dihadapi. Penggunaan model 
ini dalam pendidikan didasarkan pada pertimbangan bahwa 
pendidikan itu tidak terlepas dari masalah pembiayaan. 
Dan dengan sejumlah biaya yang dikeluarkan selama proses 
pendidikan diharapkan dapat memberikan keuntungan 
tertentu (Mubin, Fatkhul, 2020).

B. Metode Perencanaan pendidikan

Ada beberapa metode perencanaan pendidikan 
yang perlu dipahami oleh setiap penyusun perencanaan 
pendidikan, yaitu (Bafadal, Ibrahim, 2003):

1. Metode Analisis Masukan-Keluaran

 Metode ini digunakan untuk menganalisis beberapa 
faktor input pendidikan, kegiatan pendidikan dan 
output pendidikan. Sebagai penyusun perencanaan 
pendidikan yang menggunakan metode ini, hal-hal 
yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Melakukan analisis tentang proses layanan 
pendidikan, contohnya: (1) analisis kepemimpinan 
sekolah yang demokratis; (2) analisis efektivitas 
proses belajar mengajar; (3) analisis sekolah yang 
memiliki teamwork yang kompak, cerdas, visioner 
dan dinamik; (4) analisis sekolah berbudaya mutu; 
(5) analisis pengelolaan SDM dan keuangan yang 
efektif, transparan dan akuntabel; (6) analisis 
kemandirin dalam pengelolaan sumber daya 
sekolah; dan sebagainya;
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b. Melakukan analisis output pendidikan, misalnya: 
(1) analisis kualitas karya sekolah; (2) analisis 
produktivitas warga sekolah; (3) analisis lulusan 
dengan kebutuhan masyarakat;

c. Melakukan analisis tentang faktor-faktor input 
pendidikan, misalnya: (1) analisis memiliki 
kebijakan mutu sekolah; (2) analisis sumber daya 
tersedia dan siap; (3) analisis tentang harapan 
prestasi yang tinggi; (4) analisis terhadap pelanggan 
(khususnya pada peserta didik yang masuk); dan (5) 
analisis manajemen MBS.

2. Metode Analisis Sumber-Cara-Tujuan

 Metode ini dipakai untuk meneliti sumber-sumber 
dan beberapa alternatif pelaksanaan program untuk 
mencapai tujuan pendidikan. Sebagai penyusun 
perencanaan pendidikan yang menggunakan metode 
ini, hal-hal yang perlu dilakukan adalah: (a) melakukan 
analisis tentang tujuan jangka pendek, menengah 
dan tujuan jangka panjang secara integral dan 
berkesinambungan, (b) melakukan analisis tentang 
beberapa metode (cara) atau strategi yang dapat 
dilakukan dalam proses pelaksanaan program yang 
telah dirancang, agar efektif dalam pencapaian tujuan; 
dan (c) melakukan analisis tentang sumber daya yang 
ada, baik sumber daya internal atau eksternal yang 
dimiliki.
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3. Metode Diagram sebab Akibat

 Metode ini dipakai dalam perencanaan yang 
menggunakan sekuen hipotetik untuk mendapatkan 
gambaran masa depan yang lebih baik. Metode ini 
hampir sama dengan pendekatan strategik. Sebagai 
penyusun perencanaan pendidikan yang menggunakan 
metode ini, hal-hal yang perlu dilakukan yaitu:

a. Melakukan analisis tindakan atau langkah-langkah 
yang tepat, yang dapat dilaksanakan dalam 
menghadapi beragam tantangan atau problem yang 
muncul pada era yang akan datang.

b. melakukan analisis beragam problem atau 
beragam tantangan yang akan dihadapi oleh dunia 
pendidikan di masa yang akan datang. Oleh karena 
itu diperlukan adanya analisis SWOT (Strength atau 
kekuatan, Weakness atau kelemahan, Opportunity atau 
kesempatan, and Threat atau ancaman) secara cermat 
pada semua aspek atau bidang-bidang pendidikan 
yang akan dikembangkan. Tujuan dilakukan 
analisis SWOT adalah untuk mengenali tingkat 
kesiapan setiap bidang pendidikan atau aspek 
kelembagaan yang diperlukan untuk mencapai 
tujuan pendidikan.

4. Metode analisis siklus kehidupan

 Metode ini dipakai untuk mengalokasikan sumber daya 
yang ada di sekolah dengan memperhatikan siklus 
kehidupan produksi atau output layanan pendidikan 



76   |      Dr. H. Buhari Luneto, M.Pd.

(lulusan), proyek, program dan proses kegiatan layanan 
pendidikan. Tahapan yang perlu diperhatikan oleh 
penyusun perencanaan pendidikan yang menggunakan 
metode ini, yaitu.

a. Pengujian dan evaluasi program-program dalam 
perencanaan pendidikan;

b. Operasi; 

c. Produk atau output layanan pendidikan (lulusan);

d. Melakukan konseptualisasi program-program 
dalam perencanaan pendidikan;

e. Spesifikasi program-program dalam perencanaan 
pendidikan; dan

f. Pengembangan prototipe layanan pendidikan.

5. Metode Analisis Ekonometrik

 Metode ini memakai data empirik, statistik, kuantitatif 
dan teori ekonomi dalam mengukur perubahan untuk 
hubungannya dengan ekonomi. Metode ini lebih dekat 
dengan pendekatan perencanaan pendidikan model 
untung rugi atau keefektifan biaya. Sebagai penyusun 
perencanaan pendidikan yang menggunakan metode 
ini, hal-hal yang perlu dilakukan, yaitu:

a. Melakukan analisis tentang peluang output dari 
layanan pendidikan yang dapat terserap oleh dunia 
usaha atau industri, sehingga layanan pendidikan 
yang diberikan betul-betul mempunyai nilai 
ekonomis yang tinggi. Oleh karena proses layanan 
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pendidikan yang tidak bernilai produktif (memberi 
nilai ekonomis) harus ditiadakan.

b. Melakukan analisis secara empirik atau kuantitatif 
tentang sumber daya dan sumebr dana yang 
dimiliki oleh lembaga, yang berpotensi untuk bisa 
dikembangkan secara maksimal dalam rangka 
meraih keuntungan finansial secara maksimal.

6. Metode Poyeksi

 Metode ini paling banyak dipakai dalam perencanaan 
pendidikan di tingkat mikro (lembaga satuan pendidikan). 
Perencanaan pendidikan yang menggunakan metode 
proyeksi, akan menghasilkan cara (metode) pemecahan 
masalah penduduk lima tahunan, data persekolahan, 
proyeksi penduduk usia sekolah, proyeksi siswa, 
proyeksi ruang kelas, dan proyeksi kebutuhan guru. 
Dalam metode ini paling tidak ada tiga metode proyeksi, 
adalah:

a. Arus siswa

 Proyeksi arus siswa ini akan memberikan gambaran 
yang lebih akurat dan tepat karena memberikan 
data yang mendekati kenyataan. Hal ini

 disebabkan proyeksi ini menggunakan berbagai 
parameter yang mengontrol hasil proyeksi tiga 
arus dari setiap tingkat, yaitu: (a) angka naik kelas; 
(b) angka mengulang; dan (c) angka putus sekolah.
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b. Angka pertumbuhan siswa

 Angka pertumbuhan siswa adalah perhitungan 
kenaikan siswa setiap tahunnnya, dengan 
menggunakan rumus: Sn-1 – Sn-2

Apn = X 100 %

Sn-2

Keterangan:

Apn = Angka Pertumbuhan siswa tahun n 

Sn-1= Siswa tahun n-1

Sn-2 = Siswa tahun n-2

Ada banyak metode yang digunakan dalam perencanaan, 
akan tetapi yang biasa dipakai dalam perencanaan 
pendididkan adalah yang ditemukan oleh Augus W Smith 
dalam Nanang Fattah menyebutkan ada delapan metode 
perencanaan pendidikan:

1. Metode heuristic

 Metode ini dirancang untuk mengeksplorasi isu-isu 
dan untuk mengakomodasi pandangan-pandangan 
yang bertentangan atau ketidakpastian. Metode ini 
didasarkan atas seperangkat prinsip dan prosedur 
yang mensistematiskan langkah-langkah dalam usaha 
pemecahan masalah.

2. Metode Delphi

 Menurut Sudjana, metode Delphi digunakan untuk 
menghimpun keputusan-keputusan tertulis yang 
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diajukan oleh calon peserta didik atau para pakar yang 
tempat tinggalnya tersebar dan mereka tidak dapat 
berkumpul atau bertemu muka dalam menentukan 
keputusan iti. Metode ini pada dasarnya merupakan 
proses kegiatan kelompok dengan menggunakan 
jawaban-jawaban tertulis dari para calon peserta didik 
atau para pakar terhadap rancangan keputusan yang 
diajukan secara tertulis kepada mereka. Kegiatan ini 
bertujuan untuk melibatkan calon peserta didik atau 
pakar dalam membuat keputusan, sehingga keputusan 
itu lebih berbobot dan menjadi milik bersama (Sudjana, 
H.D, 2001).

 Metode Delphi bertujuan untuk menentukan sejumlah 
alternative program. Mengeksplorasi asumsi-asumsi 
atau fakta yang melandasi “Judgments” tertentu 
dengan mencari informasi yang dibutuhkan untuk 
mencapai suatu consensus. Biasa metode ini dimulai 
dengan melontarkan suatu masalah yang bersifat 
umum untuk diidentifikasi menjadi masalah yang lebih 
spesifik. Partisipan dalam metode ini biasanya orang 
yang dianggap ahli dalam disiplin ilmu tertentu (Fattah, 
Nanang, 2001).

3. Metode mean-ways-end analysis

 Metode ini digunakan untuk meneliti sumber-sumber 
dan alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Tiga hal 
yang perlu dianalysis dalam metode ini, yaitu: means 
yang berkaitan dengan sumber-sumber yang diperlukan, 
ways yang berhubungan dengan cara dan alternative 



80   |      Dr. H. Buhari Luneto, M.Pd.

tindakan yang dirumuskan dan bakal dipilih dan ends 
yang berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. 
Ketiga aspek tersebut ditelaah dan dikaji secara timbal 
balik.

4. Metode econometric analysis

 Metode ini menggunakan data empirik, teori ekonomi 
dan statistika dalam mengukur perubahan dalam kaitan 
dengan ekonomi. Metode ekonometrik mengembangkan 
persamaan-persamaan yang menggambarkan hubungan 
ketergantungan di antara variable-variabel yang ada 
dalam suatu system.

5. Metode input-output analysis

 Metode ini dilakukan dengan mengadakan pengkajian 
terhadap interelasi dan interdependensi berbagai 
komponen masukan dan keluaran dari suatu system. 
Metode ini dapat digunakan untuk menilai alternative 
dalam proses transformasi.

6. Metode Cause-effect diagram

 Metode ini digunakan dalam perencanaan dengan 
menggunakan sikuen hipotetik untuk memperoleh 
gambaran tentang masa depan. Metode ini sangat cocok 
untuk perencanaan yang bersifat strategic.

7. Metode value added análisis 

 Metode ini digunakan untuk mengukur keberhasilan 
peningkatan produksi atau pelayanan. Dengan 
demikian, kita dapat mendapatkan gambaran singkat 
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tentang kontribusi dari aspek tertentu terhadap aspek 
lainnya.

 Sementara itu, Husaini Usman menambahkan metode 
lain dari delapan metode yang telah disebutkan di atas, 
adalah:

a. Metode pemecahan penduduk usia lima tahunan 
menjadi tahunan.

 Metode ini diperlukan karena dalam dunia 
pendidikan proyeksi jenjang usia berbeda dengan 
yang disusun oleh BPS (Badan Pusat Statistik), data 
pada BPS menggunakan interval 0 – 4 tahun, 5 – 9 
tahun, 10 – 14 tahu, 15 – 19 tahun, 20 – 24 tahun, 
dan seterusnya. Sedangkan usia untuk perencanaan 
pendidikan  menggunakan interval 7 – 12 tahun 
(SD), 13 – 15 tahun (SMP), 16 – 18 tahun (SMA), dan 
19 – 24 tahun (PT).

b. Proyeksi kebutuhan ruang kelas

 Dalam perencanaan pendidikan, kebuuhan 
tambahan Ruang Kelas Baru (RKB) dan Unit Sekolah 
Baru (USB) Sangay diperlukan, terutama dalam 
rangka perluasan desempatan relajar. Metode 
perhitungan dapat dilakukan dengan pendekatan 
makro dan mikro. Keuntungan pendekatan makro 
hádala lebih mudah dilaksanakan karena hanya 
menbutuhkan waktu singkat dan data lebih mudah 
didapat, sedangkan kelemahannya hádala hasil 
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perhitungan yang didapat bersifat umum dan kasar 
karena daerahnya cukup luas.

 Keuntungan menggunakan pendekatan mikro 
ádalah hasil yang diperoleh lebih mendekati 
kebutuhan nyata, karena memperhatikan 
berbagai variable seperti pencapaian, pemukiman, 
demografis, ekonomi, dan variable nonkependidikan 
lanilla yang relevan. Kelemahannya adalah 
memerlukan waktu lama, koordinasi yang 
rumit, memerlukan ketrampilan khusus dan 
membutuhkan biaya besar. Akan tetapi manfaat 
dari proyeksi ini hádala alokasi kebutuhan ruang 
kelas yang tepat dengan keperluan daerah dan 
cocok dengan kebutuhan nyata sekolah.

 Angka parameter terdiri dari rasio siswa per 
kelas, rasio kelas per ruang kelas milik, rasio 
siswa per sekolah, pertambahan jumlah sekolah, 
dan penambahan jumlah siswa. Adapun cara 
menghitung kebutuhan gedung dan tambahan 
ruang kelas dilakukan dua tahap, adalah:

a. Menghitung jumlah ruang kelas seluruhnya 
yang diperlukan, baik yang akan dialokasikan 
dalam bentuk gedung dengan 6 ruang kelas, 9 
ruang kelas, atau 12 ruang kelas, maupun yang 
akan dibangn sebagai tambahan ruang kelas;

b. Hasil perhitungan tahap pertama kemudian 
dirinci menjadi tambahan kebutuhan gedung 
dan ruang kelas;



     Perencanaan Pendidikan      |   83

 Kebutuhan jumlah ruang seluruhnya dapat digunankan 
dengan rumus:

BRKt = PSt / (S/K)t x (K/RK)t – (RKLt-1 + RKSt-1)

Keterangan:

BRKt = jumlah kebutuhan ruang kelas seluruhnya 
pada tahun t

PSt = proyeksi jumlah siswa pada tahun t

(S/K)t  = rasio siswa per kelas tahun t

(K/RK)t = rasio kelas per ruang kelas

RKLt-1 = jumlah ruang kelas lama yang sudah ada

RKSt-1 = jumlah ruang kls yang sedang dibangun / 
belum digunakan

8. Metode life-cycle analysis 

 Metode ini digunakan terutama untuk mengalokasikan 
sumber-sumber dengan memperhatikan siklus 
kehidupan menghenai produksi, proyek, program 
atau aktivitas. Dalam kaitan ini seringkali digunakan 
bahan-bahan komperatif dengan menganalogkan data, 
langkah-langkah yang ditempuh dalam metode ini 
adalah:

a. Fase Pengujian dan Evaluasi;

b. Fase Operasi;

c. Fase Produksi;

d. Fase Konseptualisasi;

e. Fase Spesifikasi;
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f. Fase Pengembangan Prototype;

 Metode ini bisa dipergunakan dalam bidang 
pendidikan terutama dalam mengalokasikan sumber-
sumber pendidikan dengan melihat kecenderungan-
kecenderungan dari berbagai aspek yang dapat 
dipertimbangkan untuk merumuskan rencana dan 
program.

Latihan:

Jelaskan apa yang dimaksud dengan model perencanaan 1. 
komprehensif?

jelaskan bagaimana model pembiayaan dan efektivitas 2. 
biaya dalam suatu perencanaan pendidikan?

Apa yang dimaksud dengan metode 3. life-cycle analysis? 

Metode ini dilakukan dengan mengadakan pengkajian 4. 
terhadap interelasi dan interdependensi berbagai 
komponen masukan dan keluaran dari suatu system, 
pernyataan tersebut termasuk metode apa?

Sebutkan macam-macam metode perencanaan 5. 
pendidikan dan jelaskan!
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Bab 4

SIKLUS PERENCANAAN PENDIDIKAN

A. Pengertian Siklus

Siklus menurut kamus besar Bahasa Indonesia 
adalah putaran waktu yang di dalamnya terdapat 
rangkaian kejadian yg berulang-ulang secara 

tetap dan teratur.

Menurut Mursyidi (2010: 26) pengertian Siklus adalah 
sebagai berikut : “Siklus merupakan urut- urutan kegiatan 
untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang terus menerus, 
tidak ada awal dan tidak ada akhirnya dan dalam suatu 
siklus terdapat proses, dimana urut-urutan suatu pekerjaan 
yang mempunyai permulaan dan mempunyai tahap akhir 
dalam pekerjaan yang bersangkutan”.
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Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa siklus 
yaitu suatu proses kegiatan seacara terus menerus seperti 
lingkaran yang tidak akan pernah putus.

Siklus adalah suatu putaran waktu dimana didalamnya 
terdapat rangkaian proses yang berulang secara tetap 
dan teratur, sehingga membentuk sistem dimana bagian-
bagiannya terhubung dan saling mendukung. Bumi 
sejauh ini dianggap sebagai tempat dimana kehidupan 
dapat berkembang, dengan adanya udara untuk bernafas, 
air, temperatur yang memadai, serta jarak yang cukup 
memadai dari matahari untuk mencegahnya dari radiasi 
yang berlebihan.

Perencanaan dan pengendalian dapat dilihat 
sebagai serangkaian tehapan aktivitas manajemen yang 
berkesinambungan sehingga membentuk siklus. Artinya 
suatu tahapan aktivitas yang berkaitan dengan tahapan 
yang lain dan terintegrasi dalam suatu siklus.

Dalam garis besarnya perencanaan termasuk 
perencanaan pendidikan dilaksanakan dalam tiga siklus, 
yaitu:

1. Siklus pertama, melayani dua tujuan ganda:

a. Menyusun persetujuan antara manajer puncak dan 
manajer bidang tentang strategi dan tujuan secara 
komprehensif.

b. Memilih tujuan perencanaan yang lebih penting 
pada siklus berikutnya. Pada siklus ini manajer 
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puncak menyusun tujuan umum dan meminta 
rencana-rencana dari setiap bidang.

2. Siklus ke dua, setiap kepala bagian menyetujui rencana 
sementara dari bawahan sesuai dengan bidang mereka. 
Oleh manajer bidang dipilih, rencana mana yang sesuai 
dengan tujuan utama dan tujuan bidangi,  lalu diajukan 
kemanajer puncak.

3. Siklus ke tiga, tiap pimpinan  bidang menyusun anggaran 
khusus untuk  biaya pelaksanaan rencana, tujuan dan 
sasaran. Setelah didiskusikan dianatara para manajer 
barulah anggaran disetujui dan disediakan.

Berikut ini beberapa langkah-langkah dalam 
perencanaan pendidikan, yaitu:

1. Pengumpulan Data

a. Pendekatan Rencana Pengumpulan Data

 Dalam perencanaan pengumpulan data tidak 
hanya sekedar bagaimana mengumpulkan data 
yang diinginkan dalam suatu daftar, tetapi harus 
meliputi prosedur-prosedur cara perolehan data, 
pengorganisasian dan cara memperbaharui data. 
Pengumpulan data ini harus dilaksanakan bahwa 
data tersedia pada waktu yang tepat dan pada 
saat pembuat keputusan. Ada lima tahapan dalam 
sistem pengorganisasian data, yaitu:

Data dikumpulkan dan dimasukan ke dalam 1. 
sistem.
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Data diisikan atau ditempatkan di tempat 2. 
penyimpanan data.

Data (diolah) dikemas sesuai aturan yang telah 3. 
ada.

Data ditampilkan dalam bentuk yang dapat 4. 
digunakan.

Data dipindahkan dari sati titik kedalam sistem 5. 
titik yang lain sesuai dengan keperluannya.

Data yang diperoleh kemudian di klasifikasikan 6. 
dan selanjutnya digunakan untuk perencanaan 
pendidikan baik jangka pendek, menengah, 
maupun jangka panjang.

b. Deskripsi Informasi dan Data

 Ada perbedaan antara informasi dan data. 
Informasi berhubungan dengan ilmu pengetahuan 
yang didapat atau ditemukan dari observasi, 
membaca, dan berkomunokasi. Data adalah fakta 
sesuatu yang diketahui dalam bentuk-bentuk dasar 
untuk disimpulkan, didokumentasikan, diedit, dan 
diperlakukan oleh setiap subjek dan siap untuk 
mendukung perencanaan dalam suatu cara yang 
objektif.

c. Beberapa Metode Pengumpulan Data

1. Penggunaan angket dan kuisioner

 Metode angket dapat digunakan untuk 
mengumpulkan data dalam jumlah yang banyak 
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dengan waktu yang singkat. Keberhasilan 
metode ini sangat tergantung pada keahlian 
peneliti dalam menyusun pertanyaan-
pertanyaan yang mudah dipahami, sehingga 
responden dapat mengetahui dan merasakan 
konteks permasalahan yang sedang diteliti.

2. Interview atau wawancara

 Metode interview dapat digunakan untuk 
mengumpulkan data dimana diperlukan 
adanya penjelasan langsung tentang konteks 
atau area penelitian kepada responden. 
Unsur subjektivitas dari data yang diperoleh 
merupakan hal yang tidak dapat diabaikan. 
Keberhasilan metode ini sangat tergantung 
pda keahlian dan pengumpulan data dalam 
berkomunikasi dan dalam menyusun daftar 
pertanyaan sehingga dicapai focus kata 
yang diperoleh. Data yang berhubungan 
dengan perpindahan biasanya berhubungan 
dengan transportasi, data ini berkenaan 
dengan biaya dan dalam perencanaan ini 
perlu dipertimbangkan dalam memilih 
alat transportasi sehingga fungsi efesiensi 
dan efektivitas tercapai (Udin Syaefudin 
Sa’ud, dan Abin Syamsuddin Makmun, 
2005). Pengumpulan dan pengolahan data, 
perkembangan pendidikan pada masa 
sekarang sangat perlu diketahui dan dipahami 
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secara jelas oleh perencana pendidikan karena 
gambaran keadaan itu akan dijadikan dasar 
untuk penyusunan perencanaan pendidikan. 
Langkah pertama mengidentifikasi jenis data 
yang diperlukan.

2. Diagnosis Perencanaan Pendidikan

Data yang sudah terkumpul harus dianalisis dan 
didiagnosis. Menganalisis data merupakan proses untuk 
menghasilkan suatu informasi. Mendiagnosis keadaan 
pendidikan dapat dilakukan melalui penelitian dengan 
jalan meninjau segala usaha dan hasil pendidikan, termasuk 
mengkaji rencana yang sudah disusun tetapi belum 
dilaksanakan. Dalam mendiagnosis keadaan pendidikan 
dipergunakan kriteria-kriteria seperti relevansi, efektifitas 
dan efesiensi. Setelah tujuan-tujuan pendidikan nasional 
dirumuskan, langkah pertama yang harus dilakukan oleh 
perencanaan pendidikan ialah memastikan apakah usaha 
pendidikan nasional sekarang ini memadai, relevan dan 
mendatangkan hasil yang baik. Ini dilakukan dengan 
menghadapkan atau mencocokkan output usaha pendidikan 
dengan tujuan dan mencatat perbedaan yang menonjol. 
Latihan ini dinamakan diagnosis dan mengarahkan kita 
untuk mengindentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam 
sifat, luas, kualitas, organisasi serta tingkat penampilan 
aktivitas-aktivitas pendidikan pendidikan nasional. 
Kriteria untuk diagnosisini mutlak ditemukan oleh tujuan 
pendidikan nasional.
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3. Perumusan Kebijakan

Perumusan kebijakan, merupakan suatu pembatasan 
gerak tentang apa-apa yang akan dijadikan keputusan 
oleh orang lain. Suatu kebijakan di bidang pendidikan 
dirumuskan secara melembaga oleh pemerintah dengan 
melibatkan instansi-instansi terkait. Biasanya kebijakan 
pendidikan sudah dituangkan dalam repelita. Para perencana 
pendidikan tetap memegang peranan penting terutama 
dalam memberikan nasehat teknis dalam perumusan 
kebijakan. Perumusan kebijaksanaan tentang situasi 
pendidikan sekarang ini yang menunjukan kelamahan 
dan kekurangan-kekurangan yang perlu dikoreksi 
sehingga mengarah atau mencapai relevansi, efektivitas 
dan efesiensi. Tindakan korektif harus didasarkan pada 
suatu kebijaksanaan yang harus dikaji untuk menunjukan 
kerangka kerja umum dimana keputusan-keputusan yang 
lebih rinci harus dilakukan (Daryanto, 2010)

4. Strategi

a. Pengertian Strategi

Strategi berasal dari kata Yunani strategos, yang 
berarti Jenderal. Oleh karena itu kata strategi secara 
harfiah berarti “Seni dan Jenderal”. Kata ini mengacu pada 
apa yang merupakan perhatian utama manajemen puncak 
organisasi. Secara khusus, strategi adalah penempatan misi 
perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengikat 
kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakkan 
dan strategi tertentu mencapai sasaran dan memastikan 



94   |      Dr. H. Buhari Luneto, M.Pd.

implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran 
utama organisasi akan tercapai (Syafi’i Antonio, 2010).

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang 
berkaitan dengan gagasan, perencanaan, daneksekusi, 
sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam 
strategi yang baik terdapat kordinasi tim kerja, memiliki 
tema mengidentifikasi faktor pendukungnya sesuai dengan 
prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, 
efesiensi dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk 
mencapai tujuan secara efektif (Fandi Tjiptono, 2000).

Strategi adalah rencana yang menyeluruh dalam 
rangka pencapaian tujuan organisasi. Bagi perusahaan, 
strategi diperlukan tidak hanya untuk memperoleh proses 
sosial dan manejerial dengan mana individu dan kelompok 
memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan 
dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk 
dan nilai dengan pihak lain.

Strategi merupakan faktor yang paling penting dalam 
mencapai tujuan perusahaan, keberhasilan suatu usaha 
tergantung pada kemampuan pemimpin yang busa dalam 
merumuskan strategi yang digunakan. Strategi perusahaan 
sangat tergantung dari tujuan perusahaan, keadaaan 
dan lingkuangan yang ada. Strategi adalah keseluruhan 
upaya, dalam rangka mencapai sasaran dan mengarah 
kepengembangan rencana marketing yang terinci (Philip 
Kotler, 1997).

Strategi adalah ilmu perencanaan dan penentuan arah 
operasi-operasi bisnis berskala besar, menggerakan semua 
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sumber daya perusahaan yang dapat menguntungkan 
secara aktual dalam bisnis, Jhon A. Bryne endefinisikan 
strategi adalah sebuah pola yang mendasar dari sasaran 
dan direncanakan, penyebaran sumber daya dan interaksi 
organisasi dengan pasar, pesaing, dan faktor-faktor 
lingkungan (Ali Hasan, 2010).

Menurut David strategi adalah rencana yang disatukan, 
luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan 
strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang 
dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari 
perusahaan yang dapat dicapai melalui pelaksanaan yang 
tepat oleh organisasi (David, 2004).

Throut memutuskan bahwa inti dari strategi adalah 
adalah bagaimana bertahan hidup dalam dunia yang semakin 
kompetetif, bagaimana membuat presepsi yang baik di 
benak komsumen, menjadi beda, mengenali kekuatan dan 
kelemahan pesaing, menjadi spesialisasi, menguasai satu 
kata yang sederhana dikepala, kepemimpinan yang memberi 
arah dan memahami realitas pasar dengan menajadi yang 
pertama, kemudian menjadi lebih baik.

Strategi adalah pola dari tindakan dan alokasi sumber 
daya yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi. 
Penerapan strategi di dalam suatu organisasi merupakan 
upaya untuk mencocokkan keterampilan dan sumber daya 
organisasi dengan peluang yang terdapat di lingkungan 
eksternal. Tindakan atau strategi harus diarahkan dalam 
membangun kekuatan di daerah yang memenuhi keinginan 
dan kebutuhan konsumen dan faktor penting lainnya di 
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lingkungan eksternal organisasi. Beberapa organisasi dapat 
menerapkan strategi yang mengubah atau mempengaruhi 
lingkungan eksternal (Bateman & Snell, 2007). Oleh karena 
itu, suatu perusahaan memerlukan manajemen strategi 
agar strategi yang dibuat dapat diterapkan dan dijalankan 
dengan tepat untuk mencapai tujuan dalam berusaha.

Definisi lain tentang strategi dikemukakan oleh 
David (2009, p.19) yaitu tindakan potensial yang 
membutuhkan keputusan manajemen tingkat atas dan 
sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Selain itu, 
strategi mempengaruhi perkembangan jangka panjang 
perusahaan, biasanya untuk lima tahun kedepan dan 
berorientasi ke masa yang akan datang. Strategi memiliki 
konsekuensi multifungsional atau multidimensi serta perlu 
mempertimbangkan faktor-faktor eksternal dan internal 
yang dihadapi oleh perusahaan. Menurut David (2009) 
alternatif strategi bisnis yang di ambil oleh perusahaan 
dapat dikelompokkan menjadi empat kartegori yaitu 
strategi integrasi, strategi intensif, strategi diversifikasi, 
dan strategi defensif.

b. Jenis- jenis Strategi

Menurut David (2009), terdapat 4 (empat) jenis strategi, 
yaitu:

1. Strategi Intensif (Intensive Strategy)

 Strategi ini membutuhkan sebuah usaha yang intensif 
untuk meningkatkan posisi persaingan perusahaan 
melalui produk yang ada.
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a. Penetrasi Pasar (Market Penetration)

 Strategi ini mengupayakan suatu peningkatan pasar 
untuk sebuah produk atau jasa yang ada di pasar 
saat ini melalui upaya-upaya pemasaran yang lebih 
besar. Strategi ini dapat diimplementasikan baik 
secara sendiri-sendiri atau bersama dengan strategi 
lain untuk dapat menambah jumlah tenaga penjual, 
biaya iklan, items untuk promosi penjualan, dan 
usaha-usaha promosi lainnya (David, 2009).

 Lima pedoman penetrasi pasar dalam sebuah 
strategi yang sangat efektif (David, 2009):

Disaat pasar saat ini belum jenuh dengan sebuah • 
produk atau jasa tertentu. 

Disaat tingkat pemakaian konsumen saat ini • 
dapat dinaikan secara signifikan.

Disaat pasar pesaing utama menurun sementara • 
total penjualan industri meningkat. 

Disaat korelasi antara pengeluaran penjualan • 
euro dan pemasaran euro secara historis tinggi. 

Disaat meningkatnya skala ekonomi memberikan • 
keunggulan kompetitif yang besar.

b. Pengembangan Pasar (Market Development)

 Pengembangan pasar meliputi pengenalan produk 
atau jasa yang ada saat ini di wilayah-wilayah 
geografis baru (David, 2009).
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 Enam pedoman tentang kapan pengembangan 
pasar dapat menjadi sebuah strategi yang sangat 
efektif.

Ketika industri dasar organisasi dengan cepat • 
berkembang menjadi global dalam cakupannya.

Ketika saluran-saluran distribusi baru yang • 
tersedia dapat diandalkan, tidak mahal, dan 
berkualitas baik. 

Ketika organisasi memiliki kapasitas produksi • 
yang berlebih.

Ketika organisasi sangat berhasil dalam bisnis • 
yang dijalankan. 

Ketika organisasi mempunyai modal dan sumber • 
daya manusia yang dibutuhkan untuk mengelola 
perluasan operasi. 

Ketika pasar baru yang belum dikembangkan • 
dan belum jenuh muncul. 

c. Pengembangan Produk (Product Development)

 Strategi yang mengupayakan peningkatan penjualan 
dengan cara memperbaiki atau memodifikasi 
produk atau jasa yang ada saat ini. Pengembangan 
produk biasanya membutuhkan pengeluaran yang 
besar untuk penelitian dan pengembanbangan 
(David, 2009).
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 Terdapat lima pedoman tentang kapan 
pengembangan produk dapat menjadi sebuah 
strategi yang sangat efektif (David, 2009): 

Ketika pesaing utama menawarkan produk • 
berkualitas lebih baik dengan harga bagus. 

Ketika organisasi memiliki produk-produk • 
berhasil yang berada di tahap kematangan dari 
siklus hidup produk. 

Ketika organisasi memiliki kapasitas penelitian • 
dan pengembangan yang sangat kuat.

Ketika organisasi berkompetisi di industri yang • 
ditandai oleh perkembangan teknologi yang 
cepat. 

Ketika organisasi bersaing dalam industri • 
dengan tingkat pertumbuhan tinggi. 

2. Strategi Diversifikasi (Diversification Strategy) 

Strategi ini makin kurang popular karena adanya 
tingginya tingkat kesulitan manajemen dalam 
mengendalikan aktivitas perusahaan yang berbeda-beda.

a. Strategi Diversifikasi Konglomerat/Tak Terkait 

 Pada strategi ini perusahaan menambah atau 
memasuki usaha atau produk/jasa baru yang 
tidak berhubungan dengan produk maupun jasa 
perusahaan yang digeluti sebelumnya (David, 
2009).
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 Terdapat sepuluh pedoman tentang kapan 
diversifikasi tak terkait dapat menjadi sebuah 
strategi yang sangat efektif:

Ketika ada sinergi finansial antara perusahaan • 
yang diakuisisi dan mengakuisisi.

Ketika produk produk baru memiliki pola • 
penjualan kontrasiklis bila dibandingkan 
dengan produk organisasi saat ini. 

Ketika saluran organisasi saat ini dapat • 
digunakan untuk memasarkan produk-produk 
baru kepada konsumen yang ada. 

Ketika pasar yang ada sudah jenuh dengan • 
produk organisasi saat ini. 

Ketika aksi antitrust yang didakwakan • 
terhadap organisasi yang secara historis telah 
berkonsentrasi pada satu jenis industri.

Ketika industri dasar suatu organisasi mengalami • 
penurunan dalam penjualan dan laba tahunan. 

Ketika organisasi memiliki modal dan talenta • 
manajerial yang dibutuhkan untuk bersaing 
dengan baik di industri baru. 

Ketika pendapatan dari produk atau jasa yang • 
saat ini dimiliki organisasi akan meningkat 
secara signifikan dengan penambahan produk 
baru yang tidak terkait. 
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Ketika organisasi bersaing di sebuah industri • 
yang sangat kompetitif dan atau/atau tidak 
mengalami pertumbungan sebagaimana 
diindikasikan oleh margin laba dan pengembalian 
industri yang rendah. 

Ketika organisasi memiliki peluang untuk • 
membeli bisnis tak terkait yang menarik secara 
investasi.

b. Strategi Diversifikasi Konsentrik/Terkait

 Strategi yang dilakukan perusahaan dengan 
menambah usaha baru atau produk/jasa baru yang 
masih berhubungan dengan produk atau jasa yang 
dimiliki oleh perusahaan saat ini (David, 2009).

 Terdapat enam pedoman tentang kapan diversifikasi 
terkait dapat menjadi sebuah strategi yang sangat 
efektif (David, 2009):

Ketika organisasi memiliki tim manajemen yang • 
kuat.

Ketika menambahkan produk yang baru namun • 
terkait akan secara signifikan mendongkrak 
penjualan produk saat ini.

Ketika produk yang baru namun terkati • 
dapat ditawarkan dengan harga yang sangat 
bersaing.

Ketika produk yang baru namun terkait • 
memiliki tingkat penjualan musiman yang dapat 
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mengimbangi puncak dan jurang penjualan 
yang ada saat ini di perusahaan.

Ketika organisasi berkompetisi di sebuah • 
industri yang tidak mengalami pertumbuhan 
atau pertumbuhannya lambat.

Ketika produk organisasi yang ada saat ini • 
sedang dalam tahap penurunan dari siklus 
hidup produk. 

3. Strategi Integrasi Vertikal (Vertical Integration Strategy)

Strategi ini menghendaki agar perusahaan mendapatkan 
kontrol terhadap distributor, pemasok dan/atau para 
pesaingnya.

a. Backward Integration Strategy 

 Strategi intergarsi ke belakang mengupayakan 
kepemilikan atau kendali yang lebih besar atas 
pemasok perusahaan. Strategi tersebut sangat 
tepat ketika pemasok perusahaan yang ada saat ini 
tidak bisa diandalkan, terlampau mahal, atau tidak 
mampu memenuhi kebutuhan perusahaan (David, 
2009).

 Terdapat tujuh pedoman tentang kapan integrasi 
ke belakang dapat menjadi sebuah strategi yang 
sangat efektif (David, 2009):

Ketika keuntungan dari harga yang sangat • 
stabil sangat penting, ini menjadi faktor 
karena organisasi dapat menstabilkan biaya 
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bahan mentahya dan biaya-biaya lain yang 
terkait dengan produknya melalui integrasi ke 
belakang. 

Ketika industri bersaing di sebuah industri yang • 
berkembang pesat, saat ini merupakan faktor 
karena strategi jenis integrative mengurangi 
kemampuan organisasi untuk melakukan 
diversifikasi di industri yang tengah mengalami 
kemerosotan. 

Ketika organisasi perlu mengakuisisi atau • 
memperoleh sumber daya yang dibutuhkan 
secara cepat.

Ketika jumlah pemasok sedikit dan jumlah • 
pesaing banyak.

Ketika organisasi memiliki baik modal maupun • 
sumber daya manusia untuk mengelola bisnis 
pemasok bahan mentahnya sendiri yang baru.

Ketika pemasok organisasi saat ini menjadi • 
sangat mahal, atau tidak dapat diandalkan atau 
tidak mampu memenuhi kebutuhan perusahaan 
akan onderdil, komponen, barang rakitan, atau 
bahan mentah. 

Ketika pemasok saat ini memiliki margin laba • 
yang tinggi, yang menunjukan bahwa bisnis 
pemasok produk atau jasa di suatu industri 
layak untuk dikembangkan. 
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b. Forward Integration Strategy

 Satu cara yang efektif untuk menerapkan integrasi ke 
depan adalah pewaralabaan. Bisnis memanfaatkan 
pewaralabaan untuk mendistribusikan produk 
atau jasa mereka. Bisnis dapat melakukan ekspansi 
secara cepat melalui pewaralabaan karena biaya 
dan peluang yang muncul disebar di kalangan 
banyak individu (David, 2009). Terdapat enam 
pedoman tentang kapan integrasi ke depan dapat 
menjadi sebuah strategi yang sangat efektif (David, 
2009):

Ketika keuntungan dari produksi yang stabil • 
sangat tinggi; ini menjadi pertimbangan karena 
organisasi dapat meningkatkan kemampuan 
memprediksi permintaan untuk outputnya 
melalui integrasi ke depan.

Ketika distributor atau peritel yang ada saat ini • 
memiliki margin laba yang sangat tinggi, situasi 
ini menyiratkan bahwa sebuah perusahaan dapat 
mendistribusikan produknya sendiri secara 
menguntungkan dan menetapkan harganya 
secara kompetitif melalui integrasi ke depan.

Ketika ketersediaan distributor yang berkualitas • 
begitu terbatas untuk menawarkan keunggulan 
kompetitif bagi perusahaan-perusahaan yang 
melakukan integrasi ke depan. 
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Ketika distributor organisasi saat ini menjadi • 
sangat mahal, atau tidak dapat diandalkan atau 
tidak mampu memenuhi kebutuhan distribusi 
perusahaan. 

Ketika sebuah organisasi memilki balik modal • 
maupun sumber daya manusia yang dibutuhkan 
untuk mengelola bisnis baru pendistribusian 
produk-produknya sendiri. 

Ketika sebuah organisasi berkompetisi di • 
industri yang tengah tumbuh dan diharapkan 
akan terus berkembang pesar; ini menjadi sebuah 
faktor karena integrasi ke depan mengurangi 
kemampuan organisasi untuk mendiversifikasi 
industri dasarnya. 

c. Horizontal Integration Strategy

 Strategi intergrasi horizontal mengacu pada 
strategi yang mengupayakan kepemilikan atau 
kendali yang lebih besar atas pesaing perusahaan. 
Salah satu tren paling signifikan dalam manajemen 
strategis adalah meningkatkan pemakaian 
horizontal strategi sebagai strategi pertumbuhan 
(David, 2009).

Ketika pesaing melemah karena kurangnya • 
keterampilan manajerial atau kebutuhan akan 
sumber daya tertentu yang dimiliki sebuah 
organisasi.
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Ketika organisasi bersaing di sebuah industri • 
yang sedang berkembang. 

Ketika meningkatnya skala ekonomi memberikan • 
keunggulan kompetitif yang besar. 

Ketika organisasi dapat memperoleh • 
karakteristik monopolistic di suatu wilayah atau 
kawasan tertentu tanpa bertentangan dengan 
aturan pemerintah yang melarang “penguasaan 
substansial” untuk menghambat persaingan. 

Ketika organisasi memiliki baik modal maupun • 
sumber daya manusia yang dibutuhkan 
untuk mengelola dengan baik organisasi yang 
berekspansi. 

4. Strategi Bertahan (Defensive Strategy)

Strategi ini bermaksud agar perusahaan melakukan 
tindakan-tindakan untuk bertahan agar terlepas dari 
kerugian bahkan bangkrut.

1. Likuidasi 

 Menjual semua asset sebuah perusahaan, bagian 
perbagian atas nilai asset berwujud. Hal ini dilakukan 
karena terjadinya kerugian perusahaan yang 
cenderung bertambah besar atau perusahaan sudah 
tidak mempunya peluang lagi untuk mempertahankan 
keadaanya (David, 2009).
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2. Divestasi 

 Merupakan penjualan suatu divisi atau bagian dari suatu 
organisasi. Hal ini dapat dilakukan pada saat kondisi 
perusahaan memerlukan tambahan modal atau bisa 
juga bila perusahaan merasa satu unit bisnisnya dalam 
kondisi rugi dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi 
(David, 2009).

3. Penciutan 

 Penciutan terjadi manakala sebuah organisasi 
melakukan pengelompokan ulang melalui pengurangan 
biaya dan asset untuk membalik penjualan dan laba 
yang menurun (David, 2009).

c. Dasar Pemilihan Strategi Pembelajaran

Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai 
perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang 
didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 
Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan 
(rangkaian kegiatan) termasuk penggunaan metode dan 
pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam 
pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan tertenu. 
Dalam hal ini adalah tujuan pembelajaran. Pada mulanya 
istilah strategi banyak digunakan dalam dunia militer yang 
diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer 
untuk memenangkan suatu peperangan. Sekarang, istilah 
strategi banyak digunakan dalam berbagai bidang kegiatan 
yang bertujuan memperoleh kesuksesan atau keberhasilan 
dalam mencapai tujuan.
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Misalnya seorang manajer atau pimpinan perusahaan 
yang menginginkan keuntungan dan kesuksesan yang besar 
akan menerapkan suatu strategi dalam mencapai tujuannya 
itu, seorang pelatih akan tim basket akan menentukan 
strategi yang dianggap tepat untuk dapat memenangkan 
suatu pertandingan. Begitu juga seorang guru yang 
mengharapkan hasil baik dalam proses pembelajaran juga 
akan menerapkan suatu strategi agar hasil belajar siswanya 
mendapat prestasi yang terbaik.

1. Strategi Penyampaian Pembelajaran.

 Strategi penyampaian isi pembelajaran merupkan 
komponen variable metode untuk melaksanakan 
proses pembelajaran. Fungsi strategi penyampaian 
pembelajaran adalah: (1) menyampaikan 
isi pembelajaran kepada pebelajar, dan (2) 
menyediakan informasi atau bahanbahan yang 
diperlukan pebelajar untuk menampilkan unjuk 
kerja.

2. Strategi Pengelolaan Pembelajaran 

 Strategi pengelolaan pembelajaran merupakan 
komponen variabel metode yang berurusan 
dengan bagaimana menata interaksi antara 
pebelajar dengan variabel metode pembelajaran 
lainnya. Strategi ini berkaitan dengan pengambilan 
keputusan tentang strategi pengorganisasian dan 
strategi penyampaianmana yang digunakan selama 
proses pembelajaran. Paling tidak, ada 3 (tiga) 
klasifikasi penting variabel strategi pengelolaan, 
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yaitu penjadwalan, pembuatan catatan kemajuan 
belajar siswa, dan motivasi.

3. Strategi Pengorganisasian Pembelajaran 

 Reigeluth, Bunderson dan Meril (1977) menyatakan 
strategi mengorganisasi isi pelajaran disebut 
sebagai struktural strategi, yang mengacu pada 
cara untuk membuat urutan dan mensintesis fakta, 
konsep, prosedur dan prinsip yang berkaitan. 
Strategi pengorganisasian, lebih lanjut dibedakan 
menjadi dua jenis, yaitu strategi mikro dan strategi 
makro. Startegi mikro mengacu kepada metode 
untuk pengorganisasian isi pembelajaran yang 
berkisar pada satu konsep, atau prosedur atau 
prinsip. Strategi makro mengacu kepada metode 
untuk mengorganisasi isi pembelajaran yang 
melibatkan lebih dari satu konsep atau prosedur 
atau prinsip. Strategi makro berurusan dengan 
bagaimana memilih, menata urusan, membuat 
sintesis dan rangkuman isi pembelajaran yang 
saling berkaitan. Pemilihan isi berdasarkan tujuan 
pembelajaran yang ingin dicapai, mengacu pada 
penentapan konsep apa yang diperlukan untuk 
mencapai tujuan itu. Penataan urutan isi mengacu 
pada keputusan untuk menata dengan urutan 
tertentu konsep yang akan diajarkan. Pembuatan 
sintesis diantara konsep prosedur atau prinsip. 
Pembauatn rangkuman mengacu kepada keputusan 
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tentang bagaimana cara melakukan tinjauan ulang 
konsepnserta kaitan yang sudah diajarkan.

Dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat 
seiring dengan meningkatnya kemajuan ilmu pengetahuan 
dan teknologi seperti sekarang ini, menyadarkan kepada 
semua orang bahwa perubahan lingkungan bisnis dan 
organisasi adalah nyata dan sedang berlangsung. Perubahan 
yang terjadi saat ini, secara langsung maupun tidak langsung 
merupakan bagian dari dampak yang diakibatkan oleh 
globalisasi yang melanda semua Negara di dunia. Untuk 
menghadapi persaingan bisnis yang semakin kompetitif, 
dinamis, dan cenderung sulit diprediksi pada era global 
saat ini membutuhkan ketersediaan Sumber Daya Manusia 
(SDM) yang cakap, terampil, berkeahlian, dan responsip 
terhadap perubahan.

Bentuk perkiraan yang sederhana adalah terdiri dari 
tiga bagian:

Tempat untuk mencatat pengurangan.1. 

Nama perkiraan, menjelaskan tentang jenis aktiva, 2. 
kewajiban, modal, pendapatan dan biaya 

Tempat untuk mencatat penambahan yang terjadi pada 3. 
perkiraan yang bersangkutan
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Contoh perkiraan kebutuhan

Banyak model dirumuskan atau dikembangkan orang 
mengenai proses perencanaan strategik organisasi misalnya 
sekolah, organisasi/sekolah tinggal memilih dari berbagai 
kemungkinan model yang ditawarkan tersebut. Perlu 
pula diingat bahwa tidak ada satupun model perencanaan 
strategik yang paling sempurna. Sekolah bisa saja 
mengembangkan model sendiri dengan cara memodifikasi 
model yang ada. Bahkan kerap kali organisasi memadukan 
berbagai model tersebut misalnya menggunakan model 
scenario untuk mendata isu-isu (permasalahan) dan tujuan-
tujuan strategik, kemudian menggunakan model berlandas-
masalah untuk secara cermat menyiasati menghadapi 
permasalahan tersebut dan mencapai tujuan.

Menurut Umar ada tiga contoh model perencanaan 
strategis yang diambil dari pendapat pakar manajemen 
strategis yaitu: pertama, model dari Wheelen-Hunger, 
kedua, model dari Fred R David; ketiga, model dari Glenn 
baseman dan Arvind Platak. Dari ketiga model tersebut,Umar 
menyebutkan beberapa elemen utama dalam perencanaan 
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strategis yaitu: visi, misi dan falsafah (kredo/nilai-nilai); 
kedua, analisis lingkungan eksternal dan internal; ketiga, 
analisis pilihan strategis; keempat, sasaran jangka panjang; 
kelima, strategi fungsional; keenam, program pelakasanaan 
pengendalian dan evaluasi (Husein Umar, 2006).

Dalam penelitian ini, peneliti hanya mengambil dua 
model dari ketiga model yang dicontohkan Umar tersebut 
yaitu model yang ditawarkan Fred R. David, Wheelen-
Hunger, dan ditambah dua model lain yang berbeda, yaitu 
modelnya perencanaan strategis oleh Pearce-Robinson dan 
Rohiat.

a. Konsep Perencanaan Strategis Model Fred R. David

Proses perencanaan strategis merupakan bagian dari 
manajemen strategis, manajemen strategis terdiri dari tiga 
tahap yakni formulasi strategi, implementasi strategi dan 
evaluasi strategi.

Manajemen strategis menurut Fred R. David memiliki 
tiga tahapan besar, yaitu:

Perumusan srategi.1. 

Implemetasi strategi.2. 

Evaluasi strategi.3. 

Berikut merupakan model komprehensif proses 
manajemen strategis yang diterima secara luas, 
walaupun dikatakan oleh David bahwa model ini 
tidak menjamin keberhasilan, tetapi model tersebut 
menunjukkan pendekatan dengan jelas dan praktis untuk 
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memformulasikan, mengimplementasi dan mengevaluasi 
strategi.

Model manajemen strategik Fred R. David
Adapun langkah-langkah dalam penyusunan 

perencanaan strategik menurut Fred R. David terdiri dari 
tiga tahapan besar yaitu:

Tahap pertama•	

Analisis lingkungan strategis.1. 

Analisis internal.2. 

Tahap kedua•	

Matrik Strategic Position And Action Evluation1.  (SPACE), 
yaitu alat analisis yang menggunakan kekuatan 
administrasi, keunggulan bersaing stabiitas 
lingkungan dan kekuatan untuk menentukan 
strategi alternatif yang dapat dipilih.

Matrik Grand Strategy, yaitu alat analisis untuk 2. 
merumuskan strategi berdasarkan perkembangan 
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yang ada saat ini dengan posisi bersaing yang 
dimiliki sekolah.

Matrik 3. Boston Consulting Group (BCG), yakni alat 
analisis yang digunakan untuk membantu memiliki 
multidivisi untuk menentukan posisi kecepatan 
perkembangan mutu sehingga dapat dihasilkan 
suatu strategi alternative yang dapat dijalankan.

Matriks Strengths – Weakness – Oppurtunities – Threats4.  
(SWOT), yaitu alat analisis untuk mendapatkan 
beberapa strategi alternatif dengan menggunakan 
kekuatan (Strengths) dan kelemahan (Weakness) 
untuk memanfaat peluang (Opportunities) dan 
menghindari ancaman (Threats) yang ada.

Matriks 5. Internal Eksternal (IE), yaitu alat analisis 
yang hampir serupa dengan matrik BCG tetapi daya 
ukur pada matriks ini adalah berdasarkan total nilai 
EFE dan IFE yang didapat dari tiap-tiap divisi.

Tahap ketiga•	

Tahap ini merupakan tahap keputusan dimana 
beberapa strategi alternatif yang telah diidentifikasi pada 
tahap pencocokan informasi input yang diperoleh pada 
tahap pertama untuk secara sasaran mengevaluasi startegi 
alternatif yang diidentifikasi dalam tahap kedua. Adapun 
tekik yang akan digunakan adalah dengan menggunakan 
matriks QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix), 
yaitu alat analisis yang membandingkan beberapa strategi 
alternatif yang didapat pada tahap pencocokan, sehingga 
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dapat diperoleh daftar prioritas dari alternatif-alternatif 
tersebut.

b. Konsep Perencanaan strategis Model J. David Hunger 
dan Thomas L. Wheelen. 

Manajemen strategis menurut Wheelen-Hunger adalah 
serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang 
menentukan kinerja organisasi dalam jangka panjang.

a. Pengamatan Lingkungan 

 Pengamatan lingkungan ini terdiri dari dua bagian 
yaitu. Lingkungan eksternal dan lingkungan 
internal. 

b. Perumusan strategis adalah pengembangan 
rencana jangka panjang untuk manajemen efektif 
dari kesempatan dan ancaman lingkungan, dilihat 
dari kekuatan dan kelemahan lembaga.

c. Implementasi strategi

d. Evaluasi dan Pengendalian.

1. Sistem penganggara Pendidikan

System penganggaran pendidikan dalam skala 
internasional ada 6 Line item budgeting (LIB) performance 
budgeting (PEB) program budgeting (PROB) planning programing 
and budgeting system (PPBS) dan zero base budgeting ZBB.

a. LIB

 Adalah system penganggaran pendidikan 
pendidikan yang berorientasi kepada jenis barang 
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yang diperlukan. Misalnya komputer, ATK dan 
peralatan lainya.

b. CAB

 Yaitu sebuh system penganggaran pendidikan 
yang berorientasi kepada jangka waktu yang lama. 
Contohnya rencana jangka panjang 5 tahunan yaitu 
dengan membangun beberapa banginan sebagai 
bentuk perluasan wilayah pendidikan.

Prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan pendidikan 
adalah:hemat, terarah, terbuka, menyeluruh, periodik, 
akuntabel, efektif dan efisien. Dari sekian banyak sumber 
daya pendidikan, uang merupakan salah satu komponen 
yang berperan sangat penting. Hal ini dikarenakan oleh 
asumsi bahwa keuangan atau pembiayaan merupakan 
salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang 
efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Meskipun 
pendidikan tidak dapat dikatakan hanya bergantung pada 
uang atau pendanaan, tapi tanpa didukung oleh pendanaan 
yang memadai,maka proses pendidikan sulit diharapkan 
tercapai secara efektif. Uang (pendanaan) ibarat bahan 
bakar dalam sistem kerja sebuah mobil, yang mati hidupnya 
ditentukan oleh ketersediaan bahan bakar.

Peraturan dan sistem manajemen pembiayaan yang baku 
dalam lembaga pendidikan tidak dapat dipungkiri. Adapun 
persoalan yang berkaitan langsung dengan manajemen 
pembiayaan (pendanaan) pendidikan, antara lain :sumber 
dana yang terbatas, perencanaan pembiayaan program 
yang serampangan (tidak atau kurang proporsional), 
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tidak sesuai dengan visi-misi dan kebijakan sebagaimana 
tertulis di dalam rencana strategis lembaga pendidikan. 
Di satu sisi,lembaga pendidikan perlu dikelola dengan 
tata kelola (manajemen yang baik, sehingga menjadikan 
lembaga pendidikan yang bersih, transparan dan kredibel 
dari berbagai penyelewengan yang merugikan lembaga 
pendidikan. Penyusunan anggaran (penganggaran) 
berangkat dari rencana kegiatan atau program yang telah 
disusun, kemudian diperhitungkan berapa biaya yang 
diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Untuk itu, pihak manajemen harus membuat rencana 
berdasarkan data, langkah, serta metode penganggaran 
dana pendidikan yang terstruktur dan tepat. Berikut  
ada 5 langkah mengatur anggaran sekolah yang perlu 
diperhatikan pihak sekolah:

1. Membuat Rencana Prioritas Program

 Rencanakan suattu program prioritas dengan 
detail dan matang. Sebab, suatu kesalahan dalam 
perencanaan program akan sangat memengaruhi 
hasil dan goal yang ingin dicapai.

2. Membuat Rencana Implementasi Keuangan

 Setelah semua rencana penganggaran, pembuatan 
program prioritas, dan analisis sumber daya 
selesai, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan 
oleh manajemen adalah membuat rencana 
implementasi.
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3. Membuat Objective Planning Anggaran

 Di saat mempersiapkan anggaran operasional 
untuk sekolah, pertama Anda harus memiliki tujuan 
utama yang akan menjadi inti rencana tahunan. 
Memiliki objective planning yang tepat juga bisa 
membantu menurunkan risiko timbulnya masalah 
pada manajemen dan keuangan.

4. Membuat Analisis Biaya dan Sumber Daya

 Setelah melakukan perencanaan objektif, penetapan 
prioritas, dan tujuan program, selanjutnya adalah 
melakukan analisis terhadap sumber daya dan 
kapasitas finansial sekolah. Pertama, manajemen 
harus melakukan analisis terhadap pengeluaran 
dan proyeksi pendapatan tahunan sekolah.

5. Pastikan Keberlanjutan Rencana dan Anggaran

 Semua rencana diatas adalah bersifat statis. Oleh 
karena itu, manajemen memerlukan langkah-
langkah yang menjamin fleksibilitas anggaran agar 
terjadi kesinambungan program.

Dalam penganggaran membantu merumuskan semua 
aktivitas di perusahaan dalam satu platform dan mengukur 
seberapa efektif dan efisien tugas-tugas ini dilakukan dalam 
hal aspek keuangan perusahaan.

Penganggaran perusahaan mengacu pada proses 
di mana bisnis memperkirakan keuangannya untuk 
periode mendatang dan merencanakan operasinya. Dalam 
mengembangkan anggaran, perusahaan biasanya dimulai 



     Perencanaan Pendidikan      |   119

dengan rencana proyek, kemudian menentukan jumlah 
waktu, tujuan, dan biaya proyek.

Untuk mencapai suatu tujuan, sebuah bisnis harus 
merencanakan dan menerapkan strateginya dengan cara 
yang terukur. Bisnis harus menentukan apakah suatu 
proyek layak secara finansial, kemudian mengaitkan tujuan 
perusahaan dengan sumber daya yang tersedia.

Penganggaran perusahaan memungkinkan manajemen 
yang lebih tinggi mengembangkan strategi yang masuk 
akal bagi mereka yang berada di level bawah organisasi. 
Sebagai contoh, seorang tenaga penjual ritel mungkin harus 
menghasilkan pendapatan lima juta rupiah per bulan untuk 
perusahaan untuk mencapai tujuan keuangannya.

2. Penetapan Sasaran

Sasaran adalah tujuan dengan batas waktu. Pembuatan 
sasaran ini sangat penting hingga Brian Tracy menulis dalam 
bukunya berjudul Goals! bahwa jikalau ia hanya diberikan 
wak tu sepuluh menit untuk berbicara dalam sebuah seminar, 
poin yang akan ia sampaikan adalah mengenai pentingnya 
me netapkan sasaran. Penetapan sasaran penting dilakukan 
agar otak kita terangsang dan tergerak untuk menemukan 
cara meraih sasaran tersebut. Dan Untuk itu, diperlukan 
perencanaan dan penetapan sasaran.

Goal setting theory merupakan salah satu bagian dari 
teori motivasi yang dikemukakan oleh Edwin Locke pada 
tahun 1978. Goal setting theory didasarkan pada bukti 
yang berasumsi bahwa sasaran (ideide akan masa depan; 
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keadaan yang diinginkan) memainkan peran penting dalam 
bertindak. Teori penetapan tujuan yaitu model individual 
yang menginginkan untuk memiliki tujuan, memilih tujuan 
dan menjadi termotivasi untuk mencapai tujuan-tujuan 
(Birnberg dalam Mahennoko, 2011).

Teori penetapan tujuan (goal setting theory) ialah 
sebuah teori yang menggambarkan bentuk suatu model 
individual yang akan bergerak dengan tujuan yang jelas dan 
pasti. Seseorang akan memiliki motivasi yang tinggi apabila 
dia memiliki tujuan yang jelas, yang artinya individu akan 
bertekad untuk tidak menurunkan atau meninggalkan tujuan 
tersebut, yang kemungkinan besar terjadi apabila sasaran 
tersebut ditentukan sendiri dan bukannya ditugaskan. 
Penetapan tujuan tidak hanya berpengaruh pada pekerjaan 
saja, tetapi juga merangsang karyawan untuk mencari atau 
menggunakan metode kerja yang paling efektif. Namun 
menurut dalam kasus lain, seseorang justru akan memiliki 
kinerja terbaik jika mendapat tugas dari pimpinannya 
(Robbins, 2006).

Individu berkerja dengan apa yang telah ditetapkan 
dalam bentuk peraturan, maka usaha dalam mencapai tujuan 
tersebut juga besar. Bentuk peraturan dapat memperluas 
kemungkinan dalam pencapaian tujuan jika tujuan tersebut 
diterapkan sesuai dengan nilai yang dimiliki karyawan.

Beberapa panduan untuk menetapkan tujuan secara 
efektif;

a. Tetapkan dan fokus pada beberapa tujuan yang 
realistis
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 Menetapkan tujuan untuk karyawan Anda, selalu 
bijaksana untuk memastikan bahwa Anda menghasilkan 
lebih sedikit tujuan. Saat menetapkan tujuan, Anda perlu 
menyadari bahwa lebih sedikit lebih banyak. Dengan 
kata lain, Anda tidak harus menetapkan banyak tujuan 
pada saat yang sama karena kemungkinan besar 
karyawan tidak akan dapat fokus pada banyak tujuan 
ini dan akibatnya, Anda akan frustrasi.

b. Pilih tujuan yang sangat relevan

 Semua tujuan relevan dalam satu atau lain cara, tetapi 
ada yang memungkinkan Anda mencapai apa yang 
tampaknya Anda sukai sebagai hasil terbesar Anda. Ada 
beberapa yang harus diberikan preferensi sepenuhnya 
karena mereka menyelaraskan untuk membuat dampak 
yang relatif lebih besar pada organisasi baik dalam 
jangka pendek maupun jangka panjang.

c. Kunjungi kembali dan perbarui tujuan dari waktu ke 
waktu

 Tujuan organisasi tidak pernah dibuat sedemikian 
rupa sehingga apa yang ditulis atau ditetapkan tidak 
boleh diubah atau ditingkatkan. Setiap organisasi 
menetapkan tujuannya tergantung pada apa yang ingin 
mereka capai baik dalam jangka pendek atau panjang 
yang pada akhirnya menjamin mereka sukses dalam 
usaha mereka. Ada beberapa contoh ketika tujuan 
tersebut mungkin gagal untuk menghasilkan hasil yang 
diinginkan atau menjadi tidak layak.
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d. Fokus pada tujuan yang selaras dengan misi organisasi

 Beberapa tujuan biasanya menarik dan menyenangkan 
untuk dicapai daripada yang lain. Ini adalah beberapa 
tujuan yang tidak boleh Anda abaikan atau abaikan 
karena fakta bahwa itu tidak menarik.

e. Bingkai pernyataan tujuan secara positif

 Saat menetapkan tujuan organisasi, selalu penting 
untuk memastikan bahwa Anda menuliskannya dengan 
cara yang menggambarkan kepositifan.

f. Merumuskan rencana aksi dan menaatinya

 Satu hal yang biasanya dilupakan banyak orang ketika 
menetapkan tujuan organisasi adalah menguraikan 
langkah-langkah penting untuk mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan.

Latihan

Jelaskan ha apa saja yang harus diperhatikan dalam 1. 
implementasi suatu rencana!

Buatlah contoh rancangan kegiatan!2. 

Jelaskan bagaimana prosedur siklus perencanaan 3. 
pendidikan!

Bagaimana penilaian yang baik terhadap implementasi 4. 
rencana?

Jelaskan pengertian kebijakan!5. 
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Bab 6

TEKNIK DAN JENIS PERENCANAAN PENDIDIKAN

A. Teknik-Teknik Perencanaan

Dalam pembuatan perencanaan diawali dengan 
teknik perencanaan. Teknik perencanaan dapat 
berjalan dengan baik apabila unsur-unsur 

pendukung terbentuknya dapat berjalan dengan lancar. 
Unsur-unsur tersebut antara lain:

a. Sebelum melakukan suatu perencanaan 
harus mengetahui keadaan sekarang dan apa 
yang ingin direncanakan.

b. Merencanakan sesuatu dengan target agar tujuan 
tercapai atau adanya perubahan.
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Teknik-teknik dalam perencanaan pendidikan bertujuan 
membantu perencanaan dalam mengambil keputusan. 
Teknik yang dipilih dalam uraian ini adalah teknik yang 
dapat digunakan oleh para perencana pada semua tingkat 
perencanaan.

Menurut (Fattah, 2004) berikut merupakan beberapa 
teknik yang dapat membantu perencanaan. Teknik yang 
dipilih dalam uraian ini adalah teknik yang dapat digunakan 
oleh para perencana pada semua tingkat perencanaan. 
teknik-teknik tersebut antara lain:

1. Diagram Balok (Bar Chart)

Diagram Balok (Bar Chart) sering disebut 
diagram Gannt (Gannt Chart) karena diagram ini memberikan 
gambaran tentang :

a. Waktu memulai sikap kegiatan.

b. Lamanya kegiatan tersebut.

c. Kegiatan terperinci dari suatu proyek.

Dalam diagram ini terdapat dua macam sumbu, yaitu 
absis dan ordinat atau dua dimensi yaitu vertikal dan 
horizontal. Dimensi vertikal menunjukkan tugas atau 
perincian tugas yang harus dikerjakan, sedangkan dimensi 
horizontal menunjukkan waktu, mulai dari yang ditentukan. 
Dalam suatu proyek pendidikan biasanya dijumpai beberapa 
kegiatan yang dapat dilakukan bersamaan waktunya 
dan kegiatan yang harus dilakukan secara berurutan. 
Mengandung arti bahwa bagian yang terakhir tidak bisa 
dilakukan sebelum kegiatan awal yang lain diselesaikan.
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Diagram Balok bisa disebut juga Diagram Gannt. Diagram 
Balok memberikan gambaran tentang kegiatan terperinci 
dari suatu proyek, waktu memulai sikap kegiatan, dan 
lamanya kegiatan tersebut. Dalam suatu proyek biasanya 
kita menjumpai beberapa kegiatan yang harus dilakukan 
secara berurutan, yang berarti suatu kegiatan tidak dapat 
dilakukan sebelum kegiatan lain diselesaikan. Itulah 
sebabnya Diagram Gannt, garis mengenai jadwal kegiatan 
diletakkan secara tumpang tindih.

Kelemahan dari Diagram Balok adalah:

a. Tidak bisa diidentifikasi kegiatan mana yang merupakan 
kegiatan kritis. Kegiatan kritis adalah kegiatan yang 
tidak dapat ditunda, apabila tertunda mengakibatkan 
gangguan terhadap penyelesaian keseluruhan proyek.

b. Hubungan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya 
tidak tergambarkan atau hubungan kebergantungan 
tidak ditunjukkan.

Menurut Timan dalam Damayati (2013) beberapa hal 
yang dipandang sebagai kelemahan dari diagram ini antara 
lain:

a. Penyempurnaan (updating) informasi karena adanya 
perubahan waktu mulai atau waktu penyelesainnya 
suatu kegiatan menyebabkan diagram ini harus diganti 
seluruhnya.

b. Hubungan antara satu aktivitas dengan aktivitas lain 
tidak ditunjukkan.
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c Kegiatan kritis (kegiatan yang sedemikian pentingnya 
sehingga penundaan kegiatan tersebut akan 
mengganggu atau menunda keseluruhan proyek) tidak 
dapat diidentifikasikan).

Beberapa hal yang dipandang sebagai kelemahan dari 
diagram ini antara lain:

Proyek yang besar memerlukan kontrol waktu secara 1. 
ketat, koordinasi dan analisis biaya yang cermat, tidak 
menguntungkan apabila menggunakan teknik ini. 
Meskipun demikian teknik diagram balok masih banyak 
digunakan terutama untuk kegiatan-kegiatan yang tidak 
kompleks.

Hubungan antara satu kegiatan dengan kengiatan lainnya 2. 
tidak tergambarkan atau hubungan kebergantungannya 
tidak ditunjukkan.

Tidak dapat diidentifikasi, kegiatan mana yang merupakan 3. 
kegiatan kritis. Kegiatan kritis yaitu kegiatan yang 
tidak boleh tertunda, apabila tertunda mengakibatkan 
gangguan terhadap penyelesaian kesluruhan proyek.

Selanjutnya Beberapa hal yang dipandang sebgai 
kelemahan dari diagram ini an tara lain: 

Hubungan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya 1. 
tidak tergambarkan atau hubungan kebergantungan 
tidak ditunjukkan. 

Tidak dapat diidentifikasi, kegiatan mana yang merupakan 2. 
kegiatan kritis. Kegiatan kritis yaitu kegiatan yang 
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tidak boleh tertunda, apabila tertunda mengakibatkan 
gangguan terhadap penyelesaian keseluruhan proyek. 

Oleh karena itu, proyek yang besar yang memerlukan 3. 
kontrol waktu secara ketat, koordinasi dan analisis 
biaya yang cermat, tidak menguntungkan apabila 
menggunakan teknik ini. Meskipun demikian sampai sa at 
ini diagram balok masih banyak dipergunakan terutama 
untuk kegiatan-kegiatan yang tidak kompleks. 

Diagram Balok (Bar Chart) sering disebut diagram Gannt 
(GanntChart), karena diagram ini memberikan gambaran 
tentang (1) kegiatanterperinci dari suatu proyek, (2) waktu 
memulai sikap kegiatan dan (3)lamanya kegiatan tersebut. 
Dalam diagram balok ini terdapat dua macamsumbu 
yaitu absis dan ordinat atau dua dimensi, yaitu vertikal 
dan horizontal.Dimensi vertikal menunjukkan tugas 
atau perincian tugas yang harusdikerjakan, sedangkan 
dimensi horizontal menunjukkan waktu, mulai dariyang 
ditentukan.

Dalam suatu proyek biasanya kita jumpai beberapa 
kegiatan yang dapatdilakukan bersamaan waktunya dan 
kegiatan yang harus dilakukan secara berurutan. Yang 
terakhir ini mengandung arti bahwa suatu kegiatan  
tidakdapat dilakukan kegiatan lain diselesaikan. Itulah 
sebabnya suatu diagramGannt, garis atau balok dapat 
diletakkan secara tumpang tindih atau serial.
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Contoh: Diagram Balok

Waktu 
Januari Februari Maret April dst

Kegiatan 

Keg A

Keg B

Keg C

Keg D

dst

2. Diagram Milstone

Diagram Milstone disebut juga diagram struktur 
perincian kerja. Diagram ini menggambarkan unsur-unsur 
fungsional suatu proyek dengan keterkaitannya secara 
fungsional. Struktur ini dibuat berdasarkan pemecahan 
struktur proyek yang disusun secara hierarkis. Apabila 
secara keseluruhan dianggap sebagai sistem, maka proyek 
itu dipecah menjadi bagian-bagian (subsistem).

Untuk lebih jelas di bawah ini digambarkan contoh 
ctruktur perincian kerja, tentang penulisan modulleter. 

MODUL

MATERI DASAR  KEGIATAN

POKOK SUPLEMEN   BUKU TUGAS  BUKU KERJA 

TUJUAN  ISI  EVALUASI

   TIU TIK
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3. PERT dan CPM (Network Planning)

Menurut Richard dalam Fattah (2013: 63) PERT diartikan 
sebagai “teknik manajemen dalam merencanakan dan 
mengendalikan proyek-proyek yang bersifat nonrepetitive 
atau tak berulang.” Sedangkan menurut Buku IIB Materi 
Dasar Pendidikan Program Akta Mengajar V (1983/1984: 
31) “PERT merupakan representasi diagramatik yang juga 
berguna dalam merencanakan kegiatan sekaligus alat 
manjemen yang efektif”. Kegunaan PERT ini terletak pada 
tingkat ketelitian analisis dari suatu kegiatan, urutan, serta 
hubungan logisnya. PERT dapat digunakan hampir dalam 
segala hal kegiatan, mulai dari memformulasikan rencana 
sampai kepada evaluasi dari implementasi suatu rencana.

Kegunaan PERT ini terletak pada tingkat ketelitian 
analisis dari suatu kegiatan, urutan serta hubungan logisnya. 
Dalam hal ini PERT merupakan alat yang penting pada fase 
pra-perencanaan suatu proyek. PERT dapat digunakan 
hampir dalam segala kegiatan, mulai dari memformulasikan 
rencana sampai pada evaluasi dari implementasi suatu 
rencana.CPM merupakan suatu teknik perencanaan 
yang dipergunakan dalam proyek yang mempunyai data 
biaya. Perbedaan pokok antara PERT dan CPM terletak 
pada penentuan perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk 
melaksanakan setiap kegiatan. Dalam CPM perkiraan waktu 
dan biaya untuk setiap aktivitas.

PERT, (program evaluation and review technique) yaitu 
teknik penilaian dan peninjauan program. CPM, (Critical 
Path Metode), yaitu metoda jalur kritis. Menurut Richard 
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(1980) PERT diartikan sebagai teknik manajemen dalam 
merencanakan dan mengendalikan proyek-proyek yang 
bersifa t nonrepetitive (tak berulang). Di samping itu PERT 
sebagai teknik manajemen bertujuan untuk sebanyak 
mungkin mengurangi adanya penundaan, gangguan, 
mengkoordinasikan mensinkronisasikan berbagai bagian 
sebagai suatu keseluruhan. Sedangkan menu rut Jerry G. 
Galack (1968) PERT membantu manajer dalam memecahkan 
masalah yang bersifat realistis dan menjadi alat yang sangat 
penting dalam membuat keputusan. 

Kegunaan PERT ini terletak pada tingkat ketelitian 
analisis dari suatu kegiatan, urutan serta hubungan logisnya. 
Dalam hal ini PERT merupakan alat yang penting pada fase 
pra-perencanaan suatu proyek. PERT dapat digunakan 
hampir dalam segala kegiatan, mulai dari memformulasikan 
rencana sampai pada evaluasi dari implementasi suatu 
rencana.CPM merupakan suatu teknik perencanaan 
yang dipergunakan dalam proyek yang mempunyai data 
biaya. Perbedaan pokok antara PERT dan CPM terletak 
pada penentuan perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk 
melaksanakan setiap kegiatan. Dalam CPM perkiraan waktu 
dan biaya untuk setiap aktivitas.

Kegunaan PERT ini terletak pada tingkat ketelitian 
analisis dari suatu kegiatan, urutan serta hubungan logisnya. 
Dalam hal ini merupakan alat yang penting pada fase pra-
perencanaan suatu proyek. PERT dapat digunakan hampir 
dalam segala kegiatan, mulai dari memformulasikan rencana 
sampai kepada evaluasi dari implementasi suatu rencana. 
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Sedangkan CPM merupakan suatu teknik perencanaan 
yang dipergunakan dalam proyek yang mempunyai data 
biaya. Perbedaan pokok antara PERT dan CPM terletak 
pada penentuan perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk 
melaksanakan setiap kegiatan. Dalam CPM ditentukan dua 
buah perkiraan waktu dan biaya untuk setiap aktivitas. 
Kedua perkiraan itu adalah perkiraan normal (normal 
estimate) dan perkiraan cepat (chas esti¬mate). Perkiraan 
waktu normal kira-kira sarna dengan perkiraan waktu 
yang paling mungkin dalam PERT. Dan biaya normal 
adalah biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek 
dalam waktu normal. Sedangkan perkiraan waktu cepat 
dibutuhkan jika biaya diasumsikan tidak menjadi masalah 
untuk mempersingkat waktu bagi proyek tersebut. Biaya 
mempercepat merupakan biaya yang diperlukan untuk 
melaksanakan suatu pekerjaan yang dipercepat waktu 
penyelesaiannya. Dalam hal ini kegiatannya merupakan 
kegiatan yang kritis atau aIm kritis (critical path). Dalam 
kaitan ini manajer melaksanakan prinsip manajemen 
berdasarkan pengecualian (management by exception). 
Kegiatan aIm kritis ini merupakan kegiatan yang paling ban 
yak mendapatkan perhatian.

PERT dan CPM sering disebut network karena 
melukiskan hubungan kebergantungan dan pengaturan 
kegiatan yang logis yang membentuk jaringan kerja 
dari suatu proyek. Hubungan kebergantungan kegiatan-
kegiatan dilukiskan dengan menggunakan simbol-simbol 
dari kegiatan dan kejadian. Pada taraf ini faktor waktu dan 
sumber belum dipertimbangkan, baru pada kegiatan dan 
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kejadian berhubungan satu sama lain. Pada fase ini perlu 
diidentifikasikan sebelum yang lain dimulai, apa yang 
menjadi hambatan terhadap apa.

alah satu tujuan yang ingin dicapai dengan menggunakan 
jaringan kerja PERT adalah menentukan waktu dan membuat 
penjadwalan penyelesaian proyek. Untuk menentukan 
jadwal ini terdapat 4 macam waktu, yaitu:

Waktu terpanjang (paling lambat) yaitu waktu yang 1. 
paling pesimis, diperkirakan terdapat kekelirua 
(hambatan).

Waktu yang paling mungkin, yaitu yang ada diantara 2. 
kedua waktu tersebut yaitu waktu normal.

Waktu longgar (3. slack) yaitu waktu penundaan suatu 
kegiatan.

Waktu terpendek (tercepat) yaitu  waktu yang paling 4. 
optimis, diperkirakan semua berjalan baik sesuai dengan 
rencana (tanpa hambatan).

Sebagai suatu teknik perencanaan PERT dan 
CPM menggunakan prinsip pembentukan jaringan 
kerja, yang sering disebut perencanaan jaringan kerja 
(network planning). Menurut Soetomo Kayatno (1977) 
network planning merupakan sebuah alat manajemen 
yang memungkinkan dapat lebih luas dan lengkapnya 
perencanaan dan pengawasan suatu proyek. Cara ini 
penting digunakan bagi bidang-bidang teknik, produksi, 
administrasi dan penelitian terutama yang tidak merupakan 
rangkaian kegiatan yang rutin. 
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PERT dan CPM sering disebut network karena 
melukiskan hubungan kebergantungan dan pengaturan 
kegiatan yang logis sekuensial yang membentuk jaringan 
kerja dari suatu proyek. Hubungan kebergantungan 
kegiatan-kegiatan dilukiskan dengan menggunakan simbol-
simbol dari kegiatan (activity) dan kejadian (event). Pada 
taraf ini faktor waktu dan sumber belum dipertimbangkan, 
baru pada kegiatan dan kejadian hubungan satu sarna lain. 
Pada fase ini perlu diidentifikasikan sebelum yang lain 
dimulai, apa yang menjadi hambatan terhadap apa. 

Diagram PERT /CPM merupakan sebuah pernyataan 
secara grafis dari kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk 
mencapai tujuan. Untuk membentuk diagram digunakan 
simbol-bimbol kegiatan dan kejadian, sebagai berikut: 
Artinya peristiwa/kejadian yang menyatakan permulaan 
atau akhir dari suatu kegiatan tidak memerlukan waktu 
atau sumber. 

Artinya kegiatan (aktivitas) yaitu komponen 
proyek yang memerlukan waktu dan sumber (tenaga, 
perlengkapan, material biaya) . Artinya kegiatan semu, 
yang menghubungkan dua peristiwa menunjukkan bahwa 
peristiwa yang terdahulu merupakan hambatan dari 
peristiwa yang mengikutinya. Dummy tidak mempunyai 
waktu (deration) dan tidak meng¬gunakan sumber. Artinya 
kegiatan yang menghubungkan.

4. Rencana Operasi

Menurut Buku IIB Materi Dasar Pendidikan Program 
Akta Mengajar V(1983/1984: 28) dalam merencanakan 
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proyek, harus menjawab dan menganalisa pertanyaan 
“Apakah yang harus dilakukan?”; kemudian “Bagaimana 
hal itu akan dilakukan?” Lalu dua pertanyaan tersebut 
diperluas, misalnya seperti berikut:

Kapan dan dalam waktu mana kegiatan itu dilakukan?• 

Di mana akan dilakukan?• 

Oleh siapakah kegiatan itu dilaksanakan?• 

Sumber apakah (man, money, material) yang • 
diperlukan?

Tiap pertanyaan di atas bisa diuraikan lebih lanjut secara 
detail. Pertanyaan-pertanyaan memerlukan jawaban yang 
kemudian dinyatakan dalam bentuk keputusan-keputusan. 
Hasil akhir dari keputusan tersebut adalah suatu rencana 
kerja yang sering disebut dengan Rencana Operasi atau 
RENOP.

Menurut (Timan,1983) terdapat beberapa teknik-teknik 
perencanaan yaitu:

1. Diagram Gannt (diagram balok)

 Diagram gannt atau diagram balok adalah representasi 
diagramatik dari aktivitas bersegi banyak (multiple 
activities) yang memberikan gambaran tentang daftar 
kegiatan terperinci dari suatu proyek/ kegiatan, waktu 
mulai tiap kegiatan yang diperkirakan, dan lamanya 
kegiatan tersebut. Dalam suatu proyek biasanya dijumpai 
beberapa kegiatan yang dapat dilakukan bersamaan 
waktunya dan kegiatan yang harus dilakukan secara 



     Perencanaan Pendidikan      |   137

berurutan. Pada akhir bagian mengandung pengertian 
bahwa suatu kegiatan tidak dapat dilakukan sebelum 
kegiatan lain diselesaikan. Oleh karena itu dalam suatu 
diagram Gannt, garis atau balok dapat diletakkan 
tumpang tindih atau serial.

a. Penyempurnaan (updating) informasi karena adanya 
perubahan waktu mulai atau waktu penyelesaian 
suatu kegiatan menyebabkan diagram itu harus 
diganti seluruhnya.

b. Hubungan antara satu aktivitas dengan aktivitas 
yang lain tidak ditunjukkan.

c. Kegiatan kritis yaitu kegiatan yang sedemikian 
penting sehingga penundaan kegiatan tersebut 
akan mengganggu atau menunda keseluruhan 
proyek sehingga tidak bisa diidentifikasikan.

2. PERT (Program Evaluation and Review Technique)

a. Elemen PERT

 PERT memiliki dua elemen dasar. (1) elemen dasar 
kegiatan (activity) adalah suatu pekerjaan yang 
harus dilakukann untuk menghasilkan sesuatu. 
(2) elemen dasar peristiwa (event) atau “node” 
merupakan saat permulaan atau akhir suatu 
kegiatan.

b. Simbol dalam menggambar PERT

 Simbol-simbol yang dipergunakan dalam membuat 
jaringan kerja PERT adalah:
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 Peristiwa (permulaan atau akhir suatu kegiatan, 
yang hanya menerapkan langkah dalam kemajuan 
suatu proyek dan tidak memerlukan waktu atau 
sumber yang lain).

c. Pengertian PERT

 PERT pada dasarnya merupakan representasi 
diagramatik yang berguna dalam merencanakan 
suatu kegiatan sekaligus merupakan alat manajemen 
yang efektif. PERT melukiskan:

1. Hubungan antara kegiatan-kegiatan tersebut

Apa mendahului apa?• 

Apa yang harus diselesaikan sebelum yang • 
lain dapat dimulai?

Apa yang menjadi hambatan kepada apa?• 

2. Pengaturan kegiatan yang logis dan sekuensial 
(sequential) dari suatu proyek.

Kegunaan PERT terletak pada tingkat ketelitian analisis 
dari suatu kegiatan, urutan, serta hubungan logisnya. 
Dalam hal ini PERT merupakan alat yang penting dalam 
fase pra-peencanaan suatu proyek. PERT digunakan mulai 
dari memformulasikan rencana sampai pada evaluasi dari 
pelaksanaan suatu rencana.

Hal tersebut merupakan kelebihan sumber-sumber 
keunggulan dari PERT /CPM, dibandingkan dengan teknik 
perencanaan lainnya. Bagaimana kita dapat menentukan 
kegiatan-kegiatan yang kritis (alur kritis) dalam suatu 
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diagram jaringan kerja langkah-langkah dapat ditempuh 
sebagai berikut: 

Tentukan saat kejadian paling lambat, dengan • 
perhitungan ke belakang (dari kanan ke kiri), yaitu 
harga terkecil yang dimasukkan. 

Hitung dan tentukan perbedaan harga kedua waktu • 
di atas apabila selisihnya no!, kegiatan yang melalui 
peristiwa dengan waktu longgar nol (sleek) tersebut. 
Itulah kegiatan kritis (lintasan kritis).

Tentukan sa at kejadian paling cepat, yang dilakukan • 
perhitungan ke depan (dari kiri ke kanan), yaitli harga 
terbesar yang dimasukkan. 

B. Jenis Perencanaan Pendidikan 

Ada beberapa jenis perencanaan dalam pendidikan. 
Pertama yaitu jenis perencanaan yang ditinjau dari dari 
segi ruang lingkupnya ada tiga yaitu perencanaan mikro, 
perencanaan messo dan perencanaan makro. Kedua adalah 
jenis perencanaan ditinjau dari segi waktu yang dapat 
dibagi menjadi tiga juga yaitu perencanaan jangka pendek, 
perencanaan jangka menengah dan juga perencanaan jangka 
panjang. Ketiga perencanaan ditinjau dari segi telaahnya 
dapat dibagi menjadi tiga juga yaitu jenis perencanaan 
strategi ,operasional, dan manajerial. Keempat ditinjau 
dari rancangan sistemnya dapat dibagi menjadi dua yaitu 
perencanaan perbaikan dan perencanaan pengembangan. 
Kelima ditinjau dari peranan pemerintah dapat dibagi 
menjadi dua yaitu, perencanaan wajib, dan perencanaan 
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arahan. Keenam ditinjau dari orang yang terlibat dapat 
dibagi menjadi dua yaitu, perencanaan individual dan 
perencanaan parsipatori. Dan yang ketujuh ditinjau dari 
sektornya dapat dibagi menjadi tiga yaitu, perencanaan 
nasional, perencanaan regional, dan perencanaan tata 
ruang.

Jenis perencanaan pendidikan ada beberapa menurut 
Fattah (2011) yang dibagi berdasarkan:

1. Menurut besarnya (magnitude).

a) Perencanaan Makro

Perencanaan makro adalah perencanaan yang 
menetapkan kebijakan-kebijakan yangakan ditempuh, 
tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan cara-cara mencapai 
tujuan itupada tingkat nasional. Rencana ini biasanya 
mengikuti rencana dalam bidang ekonomidan sosial.

Dipandang dari sudut perencanaan makro, tujuan yang 
harus dicapai negarakhususnya dalam bidang peningkatan 
SDM dalam pengembangan sistem pendidikanuntuk 
menghasilkan tenaga yang sesui dengan kebutuhan 
pembangunan. Sedangkanmenurut kualifikasi tenaga 
yang kreatif dan trampil yang sesuai dengan bidangnya 
danberjiwa pancasila (Reza Ronaldo et al., 2020).

Perencanaan makro adalah salah satu proses 
perencanaan yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang 
akan ditempuh, adapun tujuan yang ingin dicapai dan cara-
cara mencapai tujuan itu pada tingkat nasional. Tujuan 
yang harus dicapai negara (khususnya di dalam bidang 
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peningkatan SDM) yaitu suatu pengembangan sistem 
pendidikan untuk menghasilkan tenaga pembangunan 
baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kualitatif 
harus dapat menghasilkan tenaga pembangunan yang 
terampil dan sesuai dengan bidangnya dan memiliki 
jiwa Pancasila. Sedangkan secara kuantitatif pendidikan 
harus menghasilkan tenaga yang cukup banyak sesuai 
dengan kebutuhan pembangunan. Menurut Pidarta (1988) 
“perencanaan makro pada umumnya ditangani oleh 
pemerintah pusat, atau dapat juga oleh kelompok tertentu 
tetapi mereka ditunjuk oleh pemerintah pusat pula”.

Perencanaan makro merupakan perencanaan yang 
menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh, 
tujuan yang ingin dicapai dan cara-cara untukmencapai 
tujuan itu pada tingkat nasional. Tujuan yang harus dicapai 
negara (khususnya dalam bidang peningkatan SDM) adalah 
pengembangan sisitem pendidikan baik secara kuantitatif 
maupun kualitatif. Secara kuantitatif pendidikan harus 
menghasilkan tenaga kerja yang banyak sesuai dengan 
kebutuhan pembangunan. Sedangkan secara kualitatif harus 
menghasilkan tenaga terampil sesuai dengan bidangnya dan 
memiliki jiwa Pancasila. Contoh perencanaan makro, yaitu 
perencanaan penerimaan mahasiswa baru di perguruan 
tinggi.

Untuk melaksanakan fungsi perencanaan makro ini, 
strategi pendidikan hendaknya memenuhi syarat sebagai 
berikut:
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Penilaian yang berkesinambungan harus selalu 1. 
dilaksanakan dan program direvisi berdasarkan 
penilaian itu.

Pelaksanaan pendidikan mendapat latihan sesuai dengan 2. 
tugas yang akan dikerjakannya. 

Tujuan pendidikan nasional telah dirumuskan dengan 3. 
jelas. Tujuan ini dijabarkan kembali menjadi tujuan-
tujuan lebih spesifik

Pemerintah memegang peranan utama dalam 4. 
pengambilan keputusan dan menciptakan mekanisme 
kerja yang efektif.

Sumber-sumber pembiayaan harus dimobilisasikan dari 5. 
sektor yang ada.

Prioritas harus disusun, baik yang berkenaan dengan 6. 
bentuk, tingkat dan jenis pendidikan.

Contoh dari perencanaan makro adalah tentang 
model penerimaan siswa/mahasiswa baru karena berlaku 
di seluruh tanah air, begitu pula perencanaan tentang 
kurikulum inti untuk SMA.

Perencanaan makro ialah perencanaan yang dijabarkan 
pada tingkat nasional yang bersifat umum, dan memerlukan 
jabaran lebih lanjut. Perencanaan yang disusun secara 
makro perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 
muncul, misalnya (Hafied Cangara, 2013):

Sumber daya apa yang digunakan? 1. 

Program apa yang diperlukan? 2. 
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Apa kriteria atau standar yang ditetapkan?3. 

Apa tujuannya? 4. 

Pendekatan apa yang digunakan? 5. 

Lembaga apa yang diperlukan? 6. 

Bagaimana seharusnya lembaga itu berperan?7. 

b) Perencanaan Meso

Kebijaksanaan yang telah ditetapkan pada tingkat 
makro, kemudian dijabarkan kedalam program-program 
yang berskala kecil. Pada tingkatannya perencanaan sudah 
lebih bersifat operasional disesuaikan dengan depertemen 
dan unit-unit (Saihu, 2019).

Kebijaksanaan yang sudah ditetapkan pada tingkat 
makro, kemudian dijabarkan ke dalam program-program 
yang berskala kecil. Pada tingkat ini perencanaan sudah 
lebih bersifat operasional disesuaikan dengan departemen 
atau unit-unit (intermediate unit). Menurut Pidarta (1988) 
“perencanaan meso adalah perencanaan yang ruanng 
lingkupnya mencakup wilayah pendidikan tertentu, 
misalnya suatu propinsi dan dasar terjadinya perencanaan 
meso adalah akibat dari kondisi dan situasi daerah yang 
berbeda-beda”. Perencanaan meso di bidang pendidikan 
menengah dan dasar pada umumnya diprakarsai oleh Kepala 
Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 
di daerah bersangkutan. Sedangkan untuk perencanaan 
lembaga pendidikan tinggi bisa diprakarsai tiap perguruan 
tinggi di wilayah itu dengan mengikut sertakan semua 
perguruan tinggiyang ada di daerah itu.
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Pada tingkat ini perencanaan sudah lebih bersifat 
operasional disesuaikan dengan, departemen atau unit-
unit (intermediate unit). Pertanyaan yang perlu dijawab 
dalam perencanaan meso mempunyai kesamaan dengan 
pertanyaan untuk tingkat makro, tetapi lebih terperinci 
dan kebebasannya dibatasi oleh apa yang telah ditetapkan 
dalam perencanaan tingkat makro.

Kebijaksanaan yang telah ditentukan dalam tingkat 
makro dijabarkan kembai ke dalam program berskala kecil. 
Pada tingkat ini, perencanaan telah bersifat operasional 
disesuaikan dengan unit-unit. Contoh perencanaan meso, 
yaitu perencanaan pada tingkat Departemen dan Direktorat 
Jenderal di pusat.

Perencanaan Meso adalah perencanaan yang didasarkan 
pada kebijaksanaan yang telah ditetapkan pada tingkat 
makro, lalu dijabarkan secara rinci ke dalam program-
program yang berdimensi lebih kecil. Pada tingkat ini 
perencanaan meso bersifat operasional dan disesuaikan 
dengan kondisi departemen, daerah, atau unit-unit 
pelaksana (Hafied Cangara, 2013).

c) Perencanaan Mikro

Perencanaan mikro diartikan sebagai perencanaan 
tingkat institusional dan merupakanpenjabaran dari 
perencanaan tingkat meso. Kekhususan-kekhususan dari 
lembagamendapat perhatian. 

Namun tidak boleh bertentangan dengan apa yang 
telahditetapkan dalam perencanaan makro ataupun meso. 
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Contoh perencanaan mikro yaitukegiatan belajar mengajar 
(Athoilllah Islamy and Saihu, 2019).

Perencanaan mikro diartikan sebagai perencanaan 
pada tingkat instituisional dan merupakan penjabaran 
dari perencanaan tingkat messo khususnya dari lembaga 
mendapatkan perhatian, namun tidak boleh bertentangan 
dengan apa yang telah ditetapkan dalam perencanaan 
makro ataupun meso.

Perencanaan mikro diartikan sebagai perencanaan 
pada tingkat institusional dan merupakan penjabaran 
dari perencanaan tingkat meso. Kekhususan-kekhususan 
dari lembaga mendapat perhatian, namun tidak boleh 
bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan dalam 
perencanaan makro maupun meso. Contoh perencanaan 
mikro, yaitu kegiatan belajar mengajar.

Perencanaan Mikro merupakan perencanaan yang 
dijabarkan secara rinci pada sub-sektor (Hafied Cangara, 
2013).

2. Menurut jangka waktunya.

Tipe perencanaan berdasarkan jangka waktu antara 
lain (Hafied Cangara, 2013):

a. Perencanaan jangka pendek (short-term plan)

 Adalah perencanaan yang memerlukan waktu 
penyelesaian program antara 1 sampai 3 tahun.

 Perencanaan jangka pendek adalah perencanaan 
tahunan atau perencanaan yang dibuat untuk 



146   |      Dr. H. Buhari Luneto, M.Pd.

dilaksanakan dalam waktu kurang dari 5 tahun, sering 
disebut sebagai rencana operasional. Perencanaan ini 
merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah 
dan jangka panjang.

 Perencanaan jangka pendek adalah perencanaan tahunan 
atau perencanaan yang dibuat untuk dilaksanakan 
dalam waktu antara 1 – 3 tahun atau kurang dari 5 
tahun. Perencanaan ini merupakan penjabaran dari 
rencana jangka menengah dan jangka panjang. Dengan 
demikian perencanaan tahunan bukan hanya sekedar 
pembabakan dari rencana 5 tahun, tetapi merupakan 
penyempurnaan dari rencana itu sendiri.

 Perencanaan jangka pendek dibagi dan dibedakan ke 
dalam tiga macam:

Perencanaan tahunan (1. Annual planning)

Merupakan konkretisasi atau penerjemahan dari 2. 
jangka menengah dengan mengadakan penyesuaian 
apabila diperlukan

Perencanaan untuk memecahkan masalah-masalah 3. 
mendesak yang mungkin dapat dilaksanakan dalam 
kurun waktu satu tahun atau kurang dari satu 
tahun.

Perencanaan kerja dalam pelaksanaan tugas rutin 4. 
yang dapat berupa perencanaan triwulan, bulanan, 
mingguan, bahkan juga harian, termasuk prosedur 
kerja dan cara-cara kerja.



     Perencanaan Pendidikan      |   147

b. Perencanaan jangka menengah (middle-term plan)

 Adalah perencanaan yang memerlukan waktu 
penyelesaian program antara 4 sampai 10 tahun. 

 Perencanaan jangka menengah mencakup kurun waktu 
di atas 5-10 tahun. Perencanaan ini penjabaran dari 
rencana jangka panjang, tetapi sudah lebih bersifat 
operasional.

c. Perencanaan jangka panjang (long-term plan), ialah 
perencanaan yang memerlukan waktu penyelesaian 
program antara 10 sampai 25 tahun.

3. Menurut Tingkatannya

a. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis disebut juga dengan perencanaan 
jangka panjang. Strategi itu menurut R.G. Muurdick 
diartikan sebagai konfigurasi tentang hasil yang diharapkan 
tercapai pada masa depan. Bentuk konfigurasi terungkap 
berdasarkan:

a. Ruang lingkup

 Ruang lingkup pendidikan menyangkut hasil-
hasil pendidikan yang diharapkan, pemakai hasil 
pendidikan, pasaran hasil pendidikan, kualitas 
hasil pendidikan dan karakteristik yang ditentukan 
untuk hasil pendidikan.

b. Hasil persaingan

 Kemampuan hasil (produktifitas) pendidikan yang 
berkaitan dengan posisi suplai, pengelolaan yang 



148   |      Dr. H. Buhari Luneto, M.Pd.

spesifik dan kapasitas merespons terhadap gerak 
perubahan.

c. Target

 Spesifikasi target-target yang menegaskan 
pernyataan kuantitatif tujuan-tujuan yang akan 
dicapai, profitabilitas dan investasi beserta 
perkiraan resiko atau faktor penunjang lainnya.

d. Penataan sumber-sumber

 Penentuan sumber-sumber pendidikan menyangkut 
alokasi pengembangan sumber daya kependidikan, 
faktor geografik dan kecenderungan perubahan 
dengan perubahan yang berkenaan dengan 
sistem nilai. Sistem nilai itu akan memberi arah 
terhadap konsep, gagasan maupun praktik-praktik 
kependidikan.

Perencanaan strategis digunakan untuk mengatakan 
suatu lingkup perencanaan yang lebih “general”  disamping 
adanya beberapa jenis perencanaan lain yang disebut 
stainer. Pengertian perencanaan strategis yaitu proses 
pendayagunaan sumber-sumber dan strategi yang mengatur 
pengadaan dan pendayagunaan sumber untuk pencapain 
tujuan.

Perencanaan strategic disebut juga perencanaan jangka 
panjang. Strategi itu menurut R.G Murdick J.E. Ross diartikan 
sebagai “konfigurasi tentang hasil yang diharapkan 
tercapai pada masa depan” (dalam Fattah, 2011). Pengertian 
perencanaan strategic juga di ungkapkan oleh Johnson Kast 
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Rozens-Weig (dalam Fattah, 2011), yaitu “proses penentuan 
sasaran utama, kebijaksanaan yang mengatur pengadaan 
dan pendayagunaan sumber-sumber serta strategi yang 
mengatur sumber pengadaan  dan pendayagunaan sumber 
untuk pencapaian tujuan. Dapat juga disebut konsepsi hari 
depan. 

Berbagai upaya untuk mempersiapkan seperangkat 
keputusan dimasa yang akan datang yang mempengaruhi 
keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu 
organisasi.

Langkah-langkah penyusunan rencana strategik 
menurut R.G. Murdick (dalam Fattah, 2011: 56) meliputi:

Analisis keadaan sekarang dan yang akan datang1. 

Identefikasi kekuatan dan kelemahan lebaga/organisasi2. 

Mempertimbangkan norma-norma3. 

Indentifikasi kemungkinan dan resiko4. 

Menetukan ruang lingkup hasil dan kebutuhan masyarakat5. 

Menilai faktor-faktor penunjang6. 

Merumuskan tujuan dan kriteria keberhasilan 7. Menetapkan 
penataan distribusi, sumber-sumber.

 Perencanaan strategis yaitu perencanaan yang berkaitan 
dengan penetapan tujuan.Pengelokasian. Sumber-sumber 
dalam mencapai tujuan dan kebijakan yang dipakaisebagai 
pedoman. Perencanaan jenis ini sering juga disebut 
perencanaan tingkatnormatif, karena keputusan yang 
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dibuat tidak didasarkan pada data–data stasitik,melainkan 
juga pertimbangan para perencana (Ronaldo et al).

b. Perencanaan koordinatif.

Perencanaan koordinatif adalah perencanaan yang 
ditujukan untuk mengarahkanjalannya pelaksanaan, 
sehingga tujuan yang telah ditetapkan itu dapat dicapai 
secaraefektif dan efisien.Perencanaan ini mempunyai 
cakupan semua aspek operasi suatu sistem yang meminta 
ditaatinya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pada 
tingkat perencanaan strategik

Perencanaan koordinatif adalah perencanaan yang 
ditujukan untuk mengarahkan jalannya pelaksanaan, 
sehingga tujuan yang telah ditetapkan itu dapat dicapai 
secara efektif dan efisien. Perencanaan ini mempunyai 
cakupan semua aspek operasi suatu sistem yang meminta 
ditaatinya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pada 
tingkat perencanaan strategik.

Sesuai dengan namanya, “perencanaan koordinatif 
ditujukan untuk mengarahkan jalannya pelaksanaan, 
sehingga tujuan yang telah ditetapkan itu dapat dicapai 
secara efektif dan efisien” (Fattah, 2011).

c. Perencanaan operasional.

Pada umumnya “perencanaan operasional memusatkan 
perhatian pada apa yang akan dikerjakan pada tingkat 
pelaksanaan di lapangan dari suatu rencana strategi” 
(Fattah, 2011). Hal ini berarti bahwa setiap kegiatan dalam 
perencanaan operasional selalu bersifat spesifik dan selalu 
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memberikan petunjuk yang kongkrit tentang bagaimana 
suatu kegiatan dilaksanakan menurut prosedur, aturan, dan 
ketentuan yang ditetapkan secara jelas karena langsung 
melihat kondisi di lapangan yang menyebabkan munculnya 
data yang bersifat kuantitatif dan dapat diukur serta 
biasanya dipergunakan juga dimensi uang.

Perencanaan operasional merupakan rencana apa 
yang akan dikerjakan dalam tingkat pelaksanaan di 
lapangan . Perencanaan ini bersifat konkret dan spesifik 
serta berfungsi memberikan petunjuk teknis mengenai 
aturan, prosedur serta ketentuan-ketentuan lain yang 
telah ditetapkan. Perencanaan operasional bersifat teknik 
dan tidak memerlukan lagi penafsiran-penafsiran karena 
didasarkan pada data kuantitatif yang dapat diukur.

Perencanaan operasional adalah perencanaan yang 
memusatkan perhatian pada apa yang akan dikerjakan 
pada tingkat pelaksanaan di lapangan dari suatu rencana 
strategi. Perencanaan ini bersifat spesifik dan berfungsi 
untuk memberikan petunjuk konkret tentang bagaimana 
suatu program atau proyek khusus dilaksanakan menurut 
aturan, prosedur, dan ketentuan lain yang ditetapkan 
secara jelas sebelumnya. Perencanaan operasional biasanya 
tidak mempergunakan pendekatan integratif, seperti 
halnya perencanaan strategik. Oleh karena itu, beberapa 
kelemahan yang terjadi dari rencana ini, antara lain:

Pekerjaan adakalanya tertunda, staf yang 1. 
berhenti.
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Peranan dan kontribusi pemimpin terhadap 2. 
pencapaian tujuan jangka panjang tidak diukur

Satuan harga yang tidak pasti, karena sukar 3. 
merancang harga yang pasti terutama hal-hal yang 
spesifik.

Alat ukur sering berbeda-beda.4. 

Merupakan rencana apa yang akan dikerjakan dalam 
tingkat pelaksanaan di lapangan. Perencanaan ini bersifat 
konkret dan spesifik serta berfungsi memberikan petunjuk 
teknis mengenai aturan, prosedur serta ketentuan lain yang 
telah ditetapkan. Perencanaan operasional bersifat teknik 
dan tidak memerlukan lagi penafsiran karena didasarkan 
pada data kuantitatif yang dapat diukur (Nurdin, 2019).

4. Tipe Perencanaan Menurut Desain

Selain tipe perencanaan menurut tingkatan, ada juga 
tipe perencanaan menurut sistem desain, yaitu sebagai 
berikut:

a. Perencanaan Perbaikan 

 Suatu rencana yang ditujukan untuk memperbaiki 
jalannya sistem tanpa menambah atau mengurangi 
komponen yang ada. Dengan melakukan perbaikan 
sistem, perushaan atau organisasi diharapkan bisa 
lebih produktif, efisien dan efektif dalam mencapai 
tujuannya.
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b. Perencanaan Pengembangan 

 Rencana yang dilakukan untuk meningkatkan 
produktivitas suatu usaha, dalam arti peningkatan 
luaran (output) dengan cara menambah atau 
mengurangi komponen yang ada, sehingga dapat 
diperoleh hasil yang lebih optimal, efesien dan 
efektif.

5. Perencanaan dilihat dari peranan pemerintah

a. Perencanaan arahan

 Perencanaan yang hanya menunjukkan arah sasaran 
kebijakan dan strategi pembangunan. Arahan yang 
diberikan tidak bersifat mengikat, dan fungsinya 
hanya bersifat sebagai nasihat.

b. Perencanaan wajib

 Perencanaan yang dilakukan oleh suatu badan 
yang memiliki kekuasaan secara penuh karena 
mendapat tugas dan mandat dari pemerintah 
untuk menentukan sasaran, kebijakan dan strategi 
pembangunan (Nurdin, 2019)..
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Latihan: 

Jelaskan teknik-teknik perencanaan ?1. 

Buatlah contoh diagram balok dan jelaskan!2. 

Bagaimana pengaplikasian perencanaan makro!3. 

Sebutkan macam-macam jenis perencanaan, jelaskan 4. 
sesuai pendapat anda!

Jelaskan dan berikan contoh tentang perencanaan 5. 
menurut tingkatnya!
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        Sri Dewi Jayanti Biahimo,S. Pd., M.Ed    

Deskripsi Mata Kuliah: Mata kuliah ini membahas tentang 
berbagai hal yang berkenaan dengan 
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Pengalaman Belajar : Mata kuliah ini dilakukan dengan 
tatap muka, presentasi dan diskusi, 
dan penugasan.
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Uraian Pokok Bahasan Tiap Pertemuan:
Pert. Tujuan Perkuliahan Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan

1 Mahasiswa dapat memahami 

garis besar materi per-kuliahan 

perencanaan pen-didikan, tugas-

tugas/ kegiatan yang harus dilakukan.  

Orientasi / Kontrak Mata Kuliah

2 Mahasiswa dapat memahami 

Pengertian perencanaan pendidikan 

dan manfaat mempelajarinya.

Hakikat dan Manfaat  Perencanaan 

Pendidikan.

3 Mahasiswa dapat memahami sejarah 

asal-usul peren-canaan pendidikan 

dan latar belakang timbulnya.

Sejarah asal-usul perecanaan pendidikan 

dan latar belakang timbulnya.

4 Mahasiswa dapat memahami fungsi 

perencanaan pendidikan.

Fungsi dan tujuan perencanaan 

pendidikan.

5 Mahasiswa dapat memahami berbagai 

prinsip perencanaan pendidikan.

Prinsip-prinsip perencanaan pendidikan. 

(Presentasi / Diskusi Makalah Kelp. I )

6. Mahasiswa dapat memahami 

Macam-macam Pendekatan dalam 

Perencanaan Pendidikan

Macam-macam Pendekatan Perencanaan 

Pendidikan (Presentasi /Diskusi Makalah 

Kelp. II )

7 Mahasiswa dapat memahami berbagai 

model perencanaan pendidikan.

Model-model perencanaan pendidikan.

Memahami model perencanaan 

komprehensif.

Memahami model target setting.

8 UJI TENGAH SEMESTER (UTS)
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9

Mahasiswa dapat memahami siklus 

/ tahapan proses perencanaan 

pendidikan.

Siklus perencanaan pen-didikan:

1.  Pengertian siklus.

2.  Macam-macam siklus.

a.  Pengumpulan data

-  pentingnya pengumpulan data.

-  data yang dikumpulkan.

b.  Diagnosis

-    pentingnya diagnosis.

-    kriteria yang digunakan dalam 

mendiagnosis.

-    faktor-faktor penghambat 

sehingga terjadi kesenjangan.

c.  Perumusan Kebijakan

- hal-hal yang perlu diperhatikan 

dalam merumuskan kebijakan.

- dapat memahami pengertian 

kebijakan (policy).

d. Strategi

- memahami pengertian strategi.

- memahami berbagai strategi.

- memahami cara memilih 

strategi yang tepat.

e. Perkiraan

- perlunya perkiraan kebutuhan.

- cara memperkirakan kebutuhan 

penganggaran
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10 Lanjutan =)

f. Mekanisme Penganggaran

- pentingnya penganggaran.

- cara memperhitungkan 

penganggaran.

g. Penetapan sasaran

- pentingnya penetapan sasaran.

- cara menetapkan sasaran.

h. Rancangan kegiatan

- pentingnya rancangan kegiatan.

- cara membuat rancangan 

kegiatan.

i. Perincian rencana

- pentingnya perincian rencana.

- cara merinci rencana.

j. Implementasi rencana

- hal-hal yang harus diperhatikan 

dalam implementasi rencana.

k. Penilaian atas rencana

- pentingnya penilaian.

- penilaian yang baik terhadap 

implementasi rencana.

11

Mahasiswa dapat memahami berbagai 

metode perencanaan pendidikan.

Macam-macam Metode dalam 

perencanaan.

(Presentasi/Diskusi Makalah Kelp III)
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12

Mahasiswa dapat memahami berbagai 

jenis perencanaan pendidikan.

Jenis-jenis perencanaan pen-didikan 

ditinjau dari segi:

a. Menurut besarnya (magnitude).

a. Makro

b. Mezo.

c. Mikro.

b. Menurut jangka waktunya.

a. Jangka Panjang

b. Jangka Menengah

c. Jangka Pendek

Lanjutan =) c. Menurut tingkatannya.

a. Perencanaan strategik (renstra).

b. Perencanaan koordinatif.

c. Perencanaan operasional.

13 Mahasiswa dapat memahami berbagai 

teknik perencanaan.

Berbagai macam teknik perencanaan:

1. Diagram balok.

a. Memahami teknik diagram balok 

(bar chart).

b. Mampu membuat perencanaan 

pendidikan dengan menggunakan 

diagram balok.

c. Memahami kelebihan dan 

kelemahan diagram.
14 Mahasiswa mampu membuat 

perencanaan tahunan pada suatu 

lembaga pendidikan dalam bentuk 

matriks.

Rencana tahunan lembaga pendidikan 

dalam bentuk matriks.

1. Memahami cara membuat rencana 

tahunana pada suatu lembaga 

pendidikan dalam bentuk matriks.

15 UJI AKHIR SEMESTER (UAS)
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Evaluasi Hasil Belajar:

KOMPONEN BOBOT (%)
Presensi 10
Partisipasi Kuliah (PK) 10
Tugas-tugas (TT) 10
Ujian Tengah Semester (UTS) 30
Ujian Akhir Semester (UAS) 40

Jumlah 100

Penilaian dilakukan dengan memperhatikan beberapa 
komponen dengan bobot sebagai berikut:
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