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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, 

hidayah, dan inayah-Nya, sehingga buku ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan 

Taslim atas junjungan Nabi Muhammad Saw. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua. 

Nabi yang yang telah membawa ummat dari alam jahiliyah ke alam yang berperadaban, juga 

pada keluarga dan sahabat-sahabat beliau. 

Penyusunan buku ini dimaksudkan untuk menambah referensi tentang manajemen 

pendidikan, khususnya dari sisi praktis.  Buku ini disusun  sebagai bentuk partisipasi kami 

sebagai dosen dalam Gerakan Seribu Buku (GSB) tahap IV yang menjadi program unggulan 

Universitas Islam Negeri Alauddin, selain itu buku ini sengaja disusun untuk membantu 

sekolah dan lembaga pendidikan lainnya dalam pengelolaan organisasinya. Hal ini terinspirasi 

dari sekolah/madrasah yang didampingi dalam program praktik baik manajemen sekolah 

kerjasama USAID  Prioritas.    

Buku ini  akan diuraikan dalam 5 bagian, yaitu  bagian  I mengeni perkembangan teori 

governance, yang isinya tentang posisi governance dalam perkembangan teori administrasi. 

Bagian II mengenai bentuk penerapan governance di perguruan tinggi. Bagian III tentang 

konsep kinerja. Bagian IV berisikan manajemen berbasis sekolah yang berisi pembahasan 

mengenai konsep manajemen, manajemen berbasis sekolah dan bentuk aplikasi MBS dalam 

pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Pada bagian IV ini, disajikan informasi mengenai 

contoh penyusunan perangkat perencanaan dan evaluasi diri sekolah tang disesuaikan 

permendikbud yang mengatur tentang standar pengelolaan pendidikan. 

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini masih terdapat banyak 

kekurangan. Untuk itu kami senantiasa mengharapkan masukan yang berarti demi perbaikan 

buku ini. Begitupula disadari bahwa dalam menyusun buku ini, penulis mendapat banyak 

bantuan baik berupa materi maupun non materi. Untuk lewat kesempatan ini, kami 

megucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam 

penyelesaian buku ini.    

Terakhir semoga penulisan buku yang sederhana ini dapat bermanfaat khususnya bagi 

penulis dan bagi para pembaca. 

Gowa,  Oktober  2014 

Penulis, 



PRAWACANA 

Governance merupakan kata yang sudah sangat populer di masyarakat. Secara umum 

defenisi yang dilekatkan pada kata governance adalah tata pemerintahan atau tata kelola. 

Kata governance sering dianggap memiliki arti yang sama dengan government yaitu cara 

menerapkan otoritas dalam suatu organisasi, lembaga atau negara, meskipun sebenarnya 

kedua istilah tersebut memiliki makna yang berbeda. Government adalah istilah yang 

dilekatkan pada entitas yang menyelenggarakan pemerintahan dalam suatu negara, 

sedangkan governance adalah suatu konsep pengelolaan organisasi. Dengan demikian 

government berkonotasi pada peranan pemerintah yang lebih dominan dalam 

menyelenggarakan berbagai otoritas yang melekat pada perannya, dan governance bermakna 

cara suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumberdaya serta berbagai 

masalah yang dihadapi masyarakat. Sehingga governance harus dipahami sebagai sebuah 

proses, bukan struktur atau institusi.      

Dalam penggunaannya, kata governance ini sering digandengkan dengan kata good, 

menjadi good governance yang berarti tata kelola yang baik atau tata pemerintahan yang baik. 

Meskipun semua defenisi ini mengarah ke tata kelola yang baik, tetapi defenisi “baik” itu 

sendiri belum ada kesepahaman. Oleh para teoritisi dan praktisi administrasi negara 

Indonesia, terminologi “good governance” telah diterjemahkan menjadi penyelenggaraan 

pemerintahan yang amanah, tata pemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan 

pemerintahan yang baik dan bertanggunjawab (LAN), dan ada juga yang mengartikan 

secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih. 

Definisi lain oleh World Bank yang menyatakan governance adalah “the state power 

is used in managing economic and social resources for development of society”.  UNDP (1997) 

memberikan definisi “the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a 

nation’s affair at all level”. Menurut definisi ini, good governance  memiliki  tiga  kaki  

(three  legs),  yaitu  :  economic,  political,  dan  administrative. Economic governance meliputi 

proses pembuatan keputusan (decision-making process) yang  menfasilitasi  aktivitas  

ekonomi  dalam  negeri  dan  interaksi  diantara  penyelenggara ekonomi. Economic 

governance mempunyai implikasi terhadap equity, poverty dan quality of life. Political 

governance adalah proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan. Administrative  

governance  adalah  system  implementasi  proses  kebijakan.  Oleh  karena  itu, institusi good 

governance meliputi tiga domain, yaitu : state (negara atau pemerintah), private sector 

(sektor swasta atau dunia usaha), dan society (masyarakat), dimana ketiganya saling 

berinteraksi menjalankan fungsinya masing-masing. State berfungsi menciptakan 
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lingkungan politik  dan  hukum  yang  kondusif.  Private  sector  berfungsi  menciptakan  

pekerjaan  dan pendapatan. Society berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi, dan 

politik termasuk mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi 

dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik (LAN dan BPKP, 2000).  

Pemahaman mengenai governance di Indonesia saat ini semakin berkembang seiring 

dengan banyaknya kajian baik yang terkait dengan aspek teoritis, juga terkait praktik 

governance. Salah satu diantaranya yang dilakukan oleh Pusat Studi Kependudukan dan 

Kebijakan Universitas Gadjah Mada (PSKK UGM) bekerjasama dengan Partnership for 

governance Reforms, PEG USAID dan Bank Dunia, yang telah melakukan serangkaian survey 

untuk mengenali praktik governance di Indonesia yang dikenal dengan Governance and 

Decentralization Survey 2002 (GDS 2002). Pada survey tersebut, mereka menemukan begitu 

banyak masalah yang dihadapi oleh birokrasi publik di Indonesia, diantaranya adalah 

ketidakpastian waktu, biaya, cara pelayanan, diskriminasi pelayanan, semakin luasnya 

praktik pungli dan suap didalam birokrasi pemerintah di  daerah, dan semakin besarnya 

toleransi warga pengguna terhadap praktik pungli didalam pelayanan publik. (Dwiyanto, 

2006) 

Di Indonesia, aplikasi good governance sudah lama dimimpikan. (Dwiyanto, 2006:1) 

Satu hal yang dibayangkan oleh banyak orang dengan penerapan good governance yaitu; 

mereka akan mendapatkan kualitas pemerintahan yang lebih baik, yang ditandai dengan 

pelayanan publik yang lebih baik, angka korupsi semakin rendah, dan tingkat kepedulian 

pemerintah terhadap rakyatnya semakin tinggi. Harapan tersebut, sebenarnya tidak hanya 

ditujukan di pemerintahan, tetapi juga di berbagai organisasi baik itu organisasi  bisnis 

maupun organisasi publik lainnya, seperti organisasi perguruan tinggi. Dalam dunia 

pendidikan, di perguruan tinggi dikenal istilah good university governance, yaitu  penerapan 

prinsip-prinsip governance dalam tata kelola perguruan tinggi, yang meliputi penerapan 

prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi, responsif, efektif dan efisien. Hal ini rupanya 

bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga dibeberapa negara lainnya. Penerapan 

governance di sekolah sangat terlihat dalam penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 

dengan beberapa karakteristiknya yaitu: partispatif, otonomi, akuntabel dan transparan 

dalam pengelolaan sekolah.  

  Hal yang penting untuk dicermati dalam penerapan governance di lembaga 

pendidikan adalah pelibatan unsur masyarakat dan pemerintah dalam perumusan kebijakan 

di lembaga pendidikan. Peran serta masyarakat sangat diperlukan, karena pengembangan 
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lembaga pendidikan merupakan tanggung jawab semua pihak. Pelibatan semua unsur ini, 

akan tercipta jika pengelola lembaga pendidikan membuka diri dan melakukan pengelolaan 

dengan memperhatikan prinsip-prinsip good governance antara lain; partisipatif, akuntabel, 

transparan, otonomi.   

Secara umum, buku ini dibagi dalam dua kelompok besar yaitu penerapan 

governance di lembaga pendidikan tinggi dengan berbagai modelnya, dan penerapan 

governance di lembaga pendidikan dasar dan menengah yang dikenal dengan istilah 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Pembahasan buku ini, dilakukan secara teoritis dan 

empiris. Khusus pada bagian MBS, contoh dan langkah-langkah penerapannya dikutip 

langsung dari panduan pelaksanaan manajemen sekolah dan panduan penggunaan dana 

operasional sekolah.    
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BAB 1 

PERKEMBANGAN TEORI GOVERNANCE 

A. Governance Dalam Perkembangan Teori Administrasi Publik 

Keberadaan administrasi publik pada suatu negara  pada dasarnya sudah ada  

bersamaan dengan keberadaan sistem politik disuatu negara. Administrasi publik 

melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dari program yang telah dibuat oleh pembuat 

kebijakan dalam proses politik. 

Perkembangan administrasi publik, banyak dipengaruhi oleh perkembangan kajian 

tentang aktivitas administrasi dengan menggunakan  pendekatan disiplin ilmu tertentu. 

Kajian-kajian tersebut menggunakan beberapa istilah, seperti istilah birokrasi. Pada abad ke 

18 di Eropa Barat, sudah ada kajian mengenai birokrasi pemerintahan yang ditinjau dari segi 

hukum dan politik, seperti yang dilakukan oleh de Gournay. Kemudian, pada abad ke 19, 

mulai dikembangkan pendekatan sosiologis dalam studi tentang birokrasi pemerintahan, 

misalnya oleh H. Spencer, dan de Play (Albrow, 1979:17). Selanjutnya  studi tentang 

administrasi publik di Amerika Serikat baru dimulai pada abad ke 19 yang dipelopori oleh 

Woodrow Wilson dengan tulisannya yang berjudul The Study of Administration pada tahun 

1887. Sejak saat  itu administrasi publik mulai diakui sebagai sebuah spesialisasi, baik 

sebagai bagian dari ilmu politik, maupun sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri. 

Perkembangan lain yang dapat dikemukakan adalah terkait dengan bagaimana para 

pakar adiminstrasi mendefinisikan ilmu ini. Misalnya Gordon dalam Kasim (1993), ilmu 

administrasi publik adalah studi tentang seluruh proses, organisasi, dan individu yang 

bertindak sesuai dengan peran dan jabatan resmi dalam pelaksanaan peraturan 

perundangan yang dkeluarkan oleh lembaga legislatif, eksekutif dan peradilan. Definisi ini 

secara implisit menganggap administrasi publik terlibat dalam seluruh proses kebijakan 

publik. Pandangan ini berbeda dengan pendapat Ellwein, Hesse, dan Peter dalam  Knill 

(2001)  bahwa administrasi publik lebih berfungsi sebagai aplikasi hukum, daripada 

pembuatan kebijakan dan kurang memiliki fleksibilitas  dan diskresi secara komparatif 

ketika menerapkan provisi legal. Dalam pengertian yang lebih luas, administrasi publik 

menurut Henry (2004) ialah suatu kombinasi teori dan praktek birokrasi publik. Kemudian 

dilanjutkan oleh Henry bahwa tujuan administrasi publik adalah untuk memajukan 

pemahaman tentang pemerintah dan hubungannya dengan rakyat yang pada gilirannya 

akan memajukan kebijakan publik yang lebih responsif terhadap tuntutan sosial, dan untuk 

menetapkan praktek manajemen yang efisien, efektif dan lebih manusiawi. 

Sehubungan dengan kajian pada penelitian ini, dianggap penting untuk menggaris 

bawahi gagasan yang dikemukakan oleh Land dan Rosenbloom dalam Azhar Kasim 
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(1993:21) yang menyatakan bahwa administrasi publik harus dilaksanakan dengan melihat 

kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan ini, administrasi publik diharapkan dapat 

bekerja lebih efisien dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat yang dianggap sebagai 

konsumen sebagaimana halnya perusahan swasta. Pendekatan ini lazim disebut sebagai 

pendekatan populis, dikarenakan pendekatan ini menginginkan administrasi publik agar 

lebih dikendalikan oleh kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan.      

Gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa studi administrasi publik dapat 

dianggap bersifat multidisipliner dan elektis. Hal ini didasari oleh karena dalam studi-

studinya, mengadaptasi ide, metode, dan teknik dari disiplin lain. Sebagai satu bidang ilmu, 

administrasi mengenal lima paradigma yang menurut Golimbiewsky berkisar pada “lokus” 

dan “fokus”. (Henry, 2004; 21). Lokus adalah tempat atau letak, sedangkan fokus adalah apa 

yang dipelajari. 

Secara teoritis, Perkembangan lima paradigma tersebut akan diuraikan sebagai 

berikut: 

Paradigma 1: Dikotomi politik-administrasi (1900-1926) 

Periode ini ditandai dengan peluncuran buku yang ditulis oleh Frank J. Goodnow dan 

Leonardo D.White. Dinyatakan oleh Goodnow (Henry, 2004;22) bahwa pemerintahan 

mempunyai dua fungsi, yaitu: pertama, fungsi politik yang menyangkut pembuatan 

kebijakan atau pengekspresian kemauan negara. Kedua,  fungsi administrasi yang 

menyangkut pelaksanaan dari kebijakan yang telah dibuat. Dua fungsi ini dicontohkan 

dengan baik oleh sistem pemisahan kekuasaan di Amerika Serikat. Meskipun pada dasarnya 

Goodnow berpendapat bahwa administrasi publik semestinya berpusat pada birokrasi 

pemerintahan. 

Administrasi publik mulai memperoleh legitimasi akademik pada tahun 1920-an, 

khususnya setelah terbit karya Leonardo D. White.(Henry,2004;23).   White secara tegas 

menyatakan bahwa politik seharusnya tidak mencampuri administrasi, dan administrasi 

publik harus dianggap sebagai studi ilmiah dan dapat bersifat bebas nilai. Sedangkan misi 

pokok administrasi publik adalah efisiensi dan ekonomis. Pada periode pertama ini, terlihat 

dengan jelas bahwa studi administrasi lebih menekankan pada lokus atau tempat dimana 

administrasi itu berada. 

Paradigma 2: Prinsip administrasi publik (1927-1937) 

 Periode kedua dalam perkembangan administrasi diawali dengan munculnya tulisan 

W.F. Willoughby yang berjudul Principles of Public Administration. Pada masa perkembangan 

ini, diasumsikan ada beberapa prinsip administrasi yang bersifat universal, berarti tidak 

dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Prinsip administrasi hanya berlaku pada 
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lingkungannya, dan tidak melihat bentuk budaya, fungsi, lingkungan, misi, dan institusi. 

Sehingga prinsip administrasi itu dapat diterapkan dimana saja, baik dinegara maju maupun 

di negara yang sedang berkembang. (Henry, 2004; 23-24) 

 Tokoh-tokoh dalam periode ini antara lain adalah Mary Parker Follet, Henry Fayol, 

James D. Mooney dan Alan C. Relley. (Henry, 2004). Para pakar teori organisasi sering 

menamai tokoh-tokoh tersebut sebagai penganut mazhab manajemen administrasi, karena 

fokusnya pada hirarki dalam organisasi. Tokoh lain yang juga muncul pada periode ini 

adalah Luther H. Gullik dan Lyndall Urwich yang memperkenalkan prinsip administrasi 

POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting dan Budgeting). 

(Henry, 2004; 25). 

 Selanjutnya, pada periode antara tahun 1938-1947, Chester I. Barnard muncul dengan 

memperkenalkan buku berjudul The Functions Of Executive. Buku Barnard ini banyak 

mempengaruhi Herbert Simon dalam kajian-kajiannya. Pada dekade 1940-an, gejolak 

administrasi menampilkan dua arah. Pertama, telah tumbuh kesadaran bahwa politik dan 

administrasi tidak bisa dipisahkan, dalam pengertian apapun. Kedua, prinsip adminstrasi 

secara logis tidak konsisten. Simon secara terang-terangan mengabaikan adanya prinsip 

administrasi. 

Paradigma 3: Administrasi publik sebagai ilmu politik (1950-1970) 

 Pada periode akhir tahun 1930-an, muncul beberapa kritik terhadap administrasi 

publik, seperti dilontarkan oleh Simon. Dampak kritikan ini berujung pada kembalinya 

administrasi publik pada disiplin ilmunya, yaitu ilmu politik. Hal ini kemudian berimbas 

pada pembaruan definisi mengenai lokus yang ditujukan kepada birokrasi pemerintah, 

tetapi melepaskan hal yang berkaitan dengan fokus. Periode ini dianggap sebagai upaya 

meninjau kembali segala jalinan konseptual antara administrasi publik dan politik. Namun, 

konsekuensi upaya tersebut hanya menciptakan koridor studi yang akhirnya mengarah 

pada keterampilan belaka. Dengan demikian, wajar jika publikasi tentang administrasi 

publik pada tahun 1950-an hanya berbicara tentang penekanan fokus, atau wilayah 

kepentingan, dan bahkan sinonim dengan ilmu politik. Ringkasnya, periode ini ditandai 

dengan penekanan lokus yaitu pada birokrasi pemerintahan, sedangkan tulisan yang 

muncul berusaha mengaitkannya administrasi dengan ilmu politik. (Henry, 2004) 

 Paradigma 4: Administrasi publik sebagai ilmu administrasi (1956-1970). Berlakunya 

paradigma keempat hampir bersamaan waktunya dengan paradigma keempat. Pada 

periode ini ilmu administrasi mulai mencari bentuk dan mencari jalan keluar dari posisinya 

sebagai kelas dua dalam ilmu politik, yaitu menjadikan administrasi sebagai ilmu. Meski 

demikian, ilmu administrasi publik tidak kelihatan identitas dan spesifikasinya, baik dalam 

ilmu politik maupun dalam ilmu administrasi. 
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Istilah ilmu administrasi disini diartikan sebagai segala studi didalam teori organisasi dan 

manajemen. Teori organisasi yang semula dikembangkan oleh para psikolog, sosiolog, dan 

para ahli administrasi niaga, serta para ahli administrasi publik diangkat untuk lebih 

memahami prilaku organisasi. Sementara itu, ilmu manajemen lebih berdasar pada hasil 

penelitian dari para pakar statistik, analis sistem, ekonom, dan pakar administrasi publik, 

dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas program secara lebih tepat dan efisien. Pada 

kasus ini, fokus lebih dipentingkan daripada lokus. Tokoh yang mempeloporinya antara lain 

adalah James G. March dan Herbert Simon, Richard Cyret dan March, James March, James 

D. Thomson dan sebagainya. (Henry, 2004).   

 Pada tahun 1960-an, muncul “pengembangan organisasi” sebagai bagian dari ilmu 

administrasi. Spesialisasi baru ini menarik perhatian sarjana ilmu administrasi, tetapi 

kemudian muncul masalah baru tentang garis yang memisahkan antara administrasi 

“public” dengan administrasi “private”. Selain itu, pengertian publik dalam administrasi 

publik juga diperdebatkan, sehingga paradigma 4 ini belum dapat mengatasi masalah lokus 

administrasi publik. 

Paradigma 5: Administrasi Publik sebagai administrasi Publik (1970-kini).  

Paradigma ini distimulasi dengan pendirian the National Association of Schools of Public Affairs 

and Adinistration (NASPAA).  Formasi lembaga ini tidak hanya menandai perkembangan 

administrasi publik, melainkan pula menunjukkan kepercayaan diri administrasi publik 

(Henry, 2004).  

Meskipun belum diperoleh kata sepakat mengenai fokus dan lokus administrasi publik, 

tetapi pemikiran Simon tentang dua hal yang perlu dikembangkan dalam disiplin 

administrasi publik kembali mendapat perhatian serius. Kedua hal tersebut adalah: para 

pakar administrasi publik yang meminati pengembangan satu ilmu murni mengenai 

administrasi, dan kelompok yang meminati persoalan kebijakan publik.  

Hal pertama terlihat dalam perkembangan teori organisasi selama dua puluh tahun 

terakhir. Teori tersebut lebih memusatkan pada bagaimana dan mengapa anggota organisasi 

bertingkah laku?, mengapa dan bagaimana keputusan dibuat?, daripada mempersoalkan 

bagaimana hal tersebut akan terjadi?. Hal lain yang juga terlihat dalam perkembangan 

administrasi di era ini yaitu adanya kemajuan yang dicapai dalam teknik manajemen yang 

juga menggambarkan apa yang telah dikaji dalam pengetahuan teoritis tentang analisis 

organisasi. Hal kedua, yang menjadi perhatian Simon adalah adanya kemajuan dalam 

merencanakan lokus administrasi publik yang relevan bagi administrator publik.  

Selain perkembangan tersebut di atas, perkembangan lain yaitu perkembangan yang 

berkenaan dengan perspektif dalam administrasi publik. Denhardt & Denhardt (2003) 



7 

 

 

 

mengemukakan tiga perspektif dalam perkembangan teori administrasi publik, yaitu; Old 

Public Administration (OPA), New Public Management (NPM), dan New Public Service (NPS). 

Berikut ini akan digambarkan perbandingan ketiga perspektif tersebut. 

Tabel 1.1. Perbandingan Perspektif OPA, NPM, dan NPS 

Persfective OPA NPM NPS 

Primary Theoretical Political Theory Economic Theory Democratic Theory 

To Whom are public 

servants responsive 

Clients & 

constituents 

Customers  Citizens  

Role of Government Rowing Steering Serving 

Sumber: (Denhardt and Denhardt, 2003:28) 

 Tabel tersebut di atas, sangat jelas memperlihatkan perkembangan administrasi 

publik kembali ke hakekat negara kesejahteraan (welfare state). Tabel ini juga 

menggambarkan bahwa Denhardt & Denhardt (2003) telah mengemukakan satu pendekatan 

baru dalam teori administrasi publik yaitu  pendekatan New Public Service (NPS). 

Pendekatan baru ini muncul sebagai bentuk kritik Denhardt and Denhardt terhadap 

perspektif New Public Management (NPM).  Menurutnya, bila pemerintahan dijalankan 

seperti halnya bisnis  yang mengedepankan nilai-nilai efisiensi, rasionalitas, produktivitas 

dan bisnis, kemudian pemerintah berperan mengarahkan tujuan pelayanan publik, akan 

bertentangan dengan nilai-nilai kepentingan publik dan demokrasi.  Pemerintah menurut 

perspektif NPS, sebaiknya memusatkan perhatiannya pada tanggung jawab melayani dan 

memberdayakan warga negara melalui pengelolaan organisasi publik dan implementasi 

kebijakan publik.  

Hal yang hampir sama juga  dikemukakan oleh Tony Bovaird dan Elke Loffler (2003) 

yang mengemukakan adanya tiga perspektif dalam administrasi publik, yaitu; public 

administration (PA), public management (PM), dan public governance (PG).    

 Governance sebagai sebuah paradigma, bila dilihat dari sisi perkembangan ilmu 

administrasi publik berada pada paradigma ketiga, setelah paradigma administrasi publik 

tradisional, manajemen sektor publik (new publik management). Hal yang baru dari 

paradigma governance ini, adalah munculnya peran stakeholders yang disejajarkan dengan 

peran pemerintah dan pasar. Paradigma ini muncul sebagai reaksi atas ketidakpuasan 

dominasi peran pemerintah dan pasar. Hingga akhir dekade 90an  tarik menarik pemikiran 

hanya pada dua kutub yaitu peran pemerintah dan peran swasta. (Kooiman, 1993;1). 
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Paradigma governance ini memunculkan pula peran baru dari pihak ketiga yaitu masyarakat 

sipil (civil society). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa paradigma governance ini 

menempatkan masyarakat (civil society) sejajar dengan pemerintah dan dunia bisnis. 

 Paradigma governance ini juga muncul sebagai reaksi terhadap kelemahan-kelemahan 

yang ada pada paradigma new public management. Paradigma governance menganggap bahwa 

masyarakat penerima jasa layanan umum tidak hanya ditempatkan sebagai konsumen atau 

customers saja seperti yang dianut dalam new public management, melainkan harus 

diperlakukan sebagai citizen, yang mempunyai hak untuk menuntut akuntabilitas dari 

pemerintahnya. Masyarakat ingin dilindungi hak-haknya, didengar suaranya dan dihormati 

nilai-nilai dan keinginannya. (Minogue, C.Polidano, dan D.Hulme, 1998, h.8). Lebih jauh 

Minogue dan kawan-kawan mengatakan bahwa akuntabilitas dalam sistem pemerintahan 

lemah. Pada akhirnya paradigma ini beranggapan bahwa isu seperti akuntabilitas, 

transparansi, partisipasi dan responsive merupakan isu yang sama pentingnya dengan isu 

the three E (efisiensi, ekonomi dan efektifitas). (M.Minogue, C.Polidano, dan D.Hulme, 1998, 

h.8).  

Dalam prakteknya Good Governance mensyaratkan 8 karakteristik umum/dasar, yaitu 

partisipasi, orientasi pada konsensus, akuntabilitas, transparansi, responsif, efektif dan 

efisien, ekuiti (persamaan derajat) dan inklusifitas, dan penegakan/supremasi hukum. 

(Dwiyanto, 2006a) Apabila diimplementasikan secara ideal, konsep ini diharapkan dapat 

memastikan pengurangan tingkat korupsi, pandangan kaum minoritas diperhitungkan dan 

suara dari mereka yang paling lemah dalam masyarakat didengar dalam proses 

pengambilan keputusan. 

 Akhir-akhir ini good governance sudah menjadi konsep yang biasa dipakai dalam ilmu 

politik, administrasi publik dan secara khusus dalam pengembangan manajemen publik. 

Konsep good governance seringkali muncul bersama dengan konsep demokrasi, civil society, 

populer participan, human rights serta pembangunan sosial yang berkesinambungan. Dalam 

dekade terakhir good governance seringkali dikaitkan dengan public sector reform.(Agere, 

2000;1).  

 Adapun elemen-elemen utama dari good governance adalah; partisipasi, transparansi, 

akuntabilitas dan responsive.(M.Minogue, C.Polidano, dan D.Hulme, 1998, h.8). Dengan 

demikian pengertian dari good governance itu sendiri adalah suatu sistem kepemerintahan 

yang transparan, akuntabel, mengandung kebenaran, adil demokratis, partisipatif dan 

responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Agere, 2000; 7-8). 

B. Konsep Governance 
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Istilah governance tidak hanya berarti kepemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi 

juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan 

dan bisa juga diartikan sebagai pemerintahan (Sedarmayanti, 2012;3). Oleh karena itu tidak 

mengherankan apabila terdapat istilah public governance, private governance, dan corporate 

governance. Sejalan dengan hal itu, Rahmat (2009:29) menyatakan bahwa secara fungsional, 

governance dapat dilihat dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efisien dan efektif 

dalam rangka pencapaian tujuan yang telah digariskan.  

Institusi good governance meliputi tiga domain, yaitu: state (negara atau pemerintah), 

private sector (sektor swasta atau dunia usaha), dan society (masyarakat), dimana ketiganya 

saling berinteraksi menjalankan fungsinya masing-masing. State berfungsi menciptakan 

lingkungan politik  dan  hukum  yang  kondusif.  Private  sector  berfungsi  menciptakan  

pekerjaan  dan pendapatan. Society berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi, dan 

politik termasuk mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi 

dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik (LAN dan BPKP, 2000).  

Definisi tersebut di atas, selanjutnya diperjelas oleh Kooiman (1993) yang 

menyatakan bahwa governance adalah serangkaian proses interaksi sosial politik antara 

pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan 

masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. Dengan 

demikian, dapat dipahami bahwa governance adalah sebuah proses dan bukan struktur.  

Governance sebagai salah satu konsep pengelolaan, sebenarnya sudah mulai 

diperkenalkan sejak Wodrow Wilson memperkenalkan administrasi  publik, hanya saja 

waktu itu penerapannya terbatas pada dunia bisnis dan perguruan tinggi. Selanjutnya 

konsep ini muncul kembali dalam pembahasan administrasi publik melalui buku The Public 

Administration: Theory Primer, yang ditulis oleh Frederickson dan Smith (2002). Dalam buku 

tersebut dinyatakan bahwa governance as the new public management. Pernyataan tersebut 

mengandung makna bahwa governance sebagai bagian yang tidak tepisahkan dengan 

pengelolaan organisasi publik. 

`Pengembangan konsep governance ini, antara lain ditimbulkan oleh semakin 

meluasnya definisi publik. Definisi publik bukan hanya pemerintah, tapi juga memasukkan 

bermacam-macam institusi dan organisasi yang secara tradisional dianggap diluar realisme 

pemerintah (Frederickson & Smith, 2002; 210).  

 Pengembangan konsep governance antara lain dilakukan oleh Laurence E. Lynn, Jr. 

Caroll dan Carolyn. Mereka menyatakan bahwa governance adalah sebuah konsep yang 

mempunyai potensi untuk menyatukan manajemen publik dan literatur kebijakan publik, 

Lynn et.al. dalam Frederickson & Smith (2002;210) menyatakan bahwa pertanyaan dasar dari 

semua penelitian yang berhubungan dengan governance adalah bagaimanakah rezim, agensi, 
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program dan aktivitas sektor publik dapat diorganisasi dan dikelola untuk mencapai tujuan 

publik. Selain itu, Lynn juga mendefinisikan governance sebagai rezim hukum, aturan 

administratif, aturan judicial dan praktek yang menekan, dan memungkinkan aktivitas 

pemerintah secara lebih luas. Selanjutnya komponen-komponen dari governance ini 

meliputi; domain kebijakan, tipe aktivitas pemerintah, yurisdiksi khusus, dan organisasi 

khusus. Formulasi rezim ini adalah produk dinamis yang dikenal dengan istilah “logika 

governance”. Dinyatakan pula bahwa kunci bagi studi governance adalah berasal dari 

pemahaman sistematis tentang proses ini dan hubungannya dengan kinerja, dalam arti 

bahwa yang menjadi masalah pokok dalam studi governance adalah aplikasi dari teori-teori 

yang menimbulkan aturan kausal atau struktur apriori terhadap logika yang 

menghubungkan konteks,  governance, dan konsekuensi atau hasil.   

Konsep governance  Lynn dkk.(2000)  ini beroperasi pada tiga level berbeda yaitu; 

pada level institusi, organisasional, dan teknis. Pada level institusional, terdapat aturan 

informal dan formal, hirarki, batasan, prosedur, rezim nilai, dan otoritas. Level institusi ini 

ditujukan untuk memahami formasi, adopsi dan implementasi kebijakan publik. 

Pemahaman institusi didasarkan pada beberapa pemikiran antara lain public choice, dan teori 

yang berhubungan dengan kontrol birokrasi. (frederickson & Smith, 2002; 211) 

Pada level organisasi atau managerial, adalah hirarki birokrasi, departemen, komisi, 

agensi eksekutif lainnya, Pemahaman level governance ini didasarkan pada  teori agensi, 

teori-teori kepemimpinan dan teori jaringan. Hal utama yang menjadi perhatian dalam 

penerapan governance pada level ini adalah insentif, diskresi, pengukuran kinerja, dan fungsi 

pelayanan masyarakat. (Frederickson & Smith 2002, 212)  

Pada level teknis, governance direpsentasikan dalam  penerapan kebijakan publik di 

masyarakat. Meliputi isu profesionalisme, kompetensi teknis, motivasi, akuntabilitas dan 

kinerja. Kesemua isu tersebut merupakan perhatian utama pada level ini dimana 

digambarkan sebagai  teknik analisa dan teori dari efisiensi, managemen, kepemimpinan 

organisasi, akuntabilitas, insentif, dan pengukuran kinerja. (Frederickson & Smith 2002, 212). 

Selanjutnya Lynn dkk (2000,15), memformulasi logika governance dalam rumusan 

sebagai berikut: 

O = f {E,C,T,S,M} 

Dimana:  

O = Output/outcomes. Hasil akhir dari rezim governance 
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E = Faktor Lingkungan. Termasuk didalamnya; struktur politik, level of   authority, kinerja 

ekonomi, kompetisi antar pemasok, level sumberdaya dan ketergantungan, dan 

karakteristik dari populasi target 

C = Karakteristik pelanggan. Atribut, karakteristik dan prilaku pelanggan 

T = Perlakuan/treatment 

S = Struktur. Termasuk didalamnya tipe organisasi, level koordinasi, integrasi antar 

organisasi dalam rezim governance. 

M = Manajerial roles and actions. 

Format tersebut di atas, selanjutnya dijadikan sebagai awal dari kajian governance. 

Berdasarkan kajian lynn dkk tersebut, para ahli mengembangkan model penerapan 

governance pada lembaga-lembaga publik. 

Dalam perkembangan teori administasi publik, dikenal beberapa model governance, 

salah satu diantaranya dikemukakan oleh Newman (2001: 34). Model yang dikemukakan 

oleh Newman ini, didasarkan pada kajian yang dilakukan oleh Robert Quinn. Dia 

mengembangkan sebuah kerangka dalam memetakan kontradiksi-kontradiksi dalam 

kehidupan organisasi, yang kemudian dikembangkannya menjadi empat model governance. 

Keempat model tersebut adalah: Model Hirarki, Model tujuan rasional, Model sistem 

terbuka, dan Model self organisasi. 

Keempat model tersebut digambarkan oleh Newman seperti berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELF GOVERNANCE 

MODEL 

Continuity 
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Innovation 
change 

HIERARCHY 
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Centralisation 
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Differrentiation 
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Gambar 1.1 Models of Governance  

(Newman,2001:34) 
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Gambar 1.1  tersebut  di atas, menunjukkan model-model pengaturan tata kelola 

yang dipetakan dalam suatu kerangka yang merepresentasikan dua dimensi perbedaan. 

Garis vertikal merepresentasikan tingkatan kekuasaan sentralisasi atau desentralisasi. 

Semakin ke atas, semakin menunjukkan tingkatan desentralisasi dan elemen perbedaan 

yang tinggi dengan sistem pemerintahan. Arah panah ke bawah menunjukkan sentralisasi 

yang tinggi dan integrasi vertikal atau struktural dari governance . Garis horisontal 

merepresentasikan orientasi terhadap perubahan. Pengaturan tata kelola  dapat saja 

diarahkan menuju terciptanya kesinambungan, ketertiban, stabilitas, dan keberlanjutan, atau 

diarahkan pada terciptanya inovasi dalam rangka merespon tekanan ekonomi baru atau 

perubahan harapan masyarakat. Persimpangan garis garis tersebut selanjutnya 

menghasilkan empat model governance. (Newman, 2001; 33).      

Model pertama, adalah model hirarkis yang lebih berorientasi pada prediktabilitas, 

kontrol dan akuntabilitas. Model ini dapat dikenali dari adanya kekuatan birokrasi dan pola 

hubungan vertikal hirarki dari atas ke bawah, perubahannya lambat, dan terjadi melalui 

perubahan legislasi, merevisi ulang aturan atau petunjuk, membuat standar dan prosedur 

baru, lebih berorientasi pada proses dan pada kontinuitas daripada perubahan. Meskipun 

model ini kurang fleksibel, tetapi ia menawarkan akuntabilitas yang tinggi, menjunjung 

tinggi nilai-nilai keamanan, urutan, standarisasi dan meminimalkan resiko. (Newman, 

2001;33) 

Model kedua, adalah model tujuan rasional (rational goal model). Model ini 

dikarakterisasi dengan manajerial bukan birokrasi atau kekuasaan. Perubahan terjadi 

melalui pengubahan insentif yang melekat pada pencapaian target dan tujuan-tujuan 

kebijakan. Tanggungjawab pencapaian tujuan diserahkan kepada manajer lokal melalui 

hubungan kontrak atau kuasi kontrak dengan pemerintah. Kelebihan model ini, adalah pada 

orientasi akhir yang kuat (banyak menekankan pada efisiensi, ekonomi, rasionalisme, dan 

kewenangan manajerial) dan akuntabilitas outputnya tinggi. (Newman, 2001;34) 

Model ketiga, model sistem terbuka (open system model) berorientasi kearah bentuk 

jaringan interaksi dan proses adaptasi berulang. Kekuasaan tersebar dan mengalir, 

berdasarkan saling ketergantungan pelaku pada sumber daya yang lain untuk mencapai 

tujuan mereka. Sistem dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan, mudah berubah, cepat 

dan sangat responsif. Pada model ini, akuntabilitas rendah namun sustainabilitas atau yang 

keberlanjutannya tinggi. (Newman, 2001’35) 

Model selanjutnya adalah self governance model. Model ini lebih berorientasi pada 

partisipasi masyarakat sipil dalam tata pemerintahan. Memperluas legitimasi dengan 

menciptakan konsensus yang kuat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam 
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pembuatan keputusan sebagai warga negara atau sebagai pengguna layanan. Kelebihan 

model ini, adalah pada keberlanjutan yang tinggi. Model ini melibatkan berbagai konsepsi 

hubungan antara negara dan warga negara, dan fokus pada peran ideologi negara dalam 

menghasilkan integrasi sosial dan kohesi ke fokus pada warga negara dan masyarakat 

sebagai agen perubahan politik. (Newman, 2001;36) 

Meskipun Newman (2001) menjelaskan keempat model ini dalam organisasi politik, 

tetapi bila melihat karakteristik dari masing-masing model maka keempat model ini dapat 

diterapkan pada semua organisasi publik, termasuk organisasi pendidikan tinggi. Dari sisi 

penyelenggaraan, dapat terlihat bahwa pengembangan organisasi pendidikan tinggi di 

Indonesia diarahkan pada model self organisasi, dimana otonomi dan desentralisasi baik 

dari sisi manajerial maupun dari sisi akademik, menjadi salah satu tujuan pengembangan. 

Pengembangan kebijakan dan implementasi secara fungsional, dan sekali kebijakan dibuat 

hanya ada dalam ruang lingkup yang kecil untuk umpan balik atau penyesuaian selama 

proses implementasi. Secara implementatif, Newman (2001:79) menawarkan model yang 

diberi nama Modernising government: Models of Governance sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Modernising government: Models of Governance  

(Newman,2001:79) 
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Gambar  1.2 tersebut di atas, menjelaskan tentang model governance yang diterapkan 

pada organisasi pemerintah yang mengalami perubahan. Perubahan tersebut mengarah ke 

sebuah model yang disebut sebagai pemerintahan modern, dengan salah satu cirinya yaitu 

pelibatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, yang menyebabkan 

mengaburnya batas antara state dan civil society.   

 Garis horisontal pada gambar, menunjukkan adanya pertentangan antara 

akuntabilitas dan demokrasi disatu sisi, dan efisiensi disisi lain. Begitupula kontinuitas dan 

keseimbangan dengan daya saing dan inovasi. Pada garis vertikal menunjukkan garis 

sentralisasi dengan mengedepankan kekuatan pada  eksekutif menuju desentralisasi yang 

mengedepankan jaringan dan pelibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan baru.      

C. Good Governance 

Jika governance didefinisikan sebagai kepemerintahan yang mengandung makna tata 

kelola, maka untuk mencapai tujuan organisasi dengan lebih baik, maka dibutuhkan tata 

kelola yang baik. Dengan demikian, dapat dipahami mengapa dalam prakteknya governance 

sering diistilahkan dengan good governance. Secara konseptual kata good  dapat dipahami 

dalam dua pemahaman; pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan/ kehendak 

rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian 

tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek 

fingsional dan pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan  tugasnya untuk 

mencapai tujuan tersebut. (Sedarmayanti, 2012; 3). 

Selanjutnya Sedarmayanti (2012:3) mengemukakan bahwa good governance 

berorientasi pada:  

a. Orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Orientasi ini 

mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen-elemen 

konstituennya seperti; legitimacy, akuntabilitas, otonomi dan devolusi kekuasaan dan 

jaminan dari kontrol masyarakat civil. 

b. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif, efisien dalam melakukan 

upaya mencapai tujuan nasional. Orientasi kedua ini bergantung pada sejauhmana 

pemerintahan mempunyai kompetensi dan sejauhmana struktur serta mekanisme politik 

dan administrasi berfungsi secara efektif dan efisien. 

Penyelenggaraan good governance ini akan dapat dikenali melalui pelaksanaan 

prinsip-prinsip good governance. UNDP (1997;10) mengemukakan bahwa karakteristik atau 

prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan 

kepemerintahan yang baik, meliputi: 
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a. Partisipatoris; yaitu setiap pembuatan peraturan dan/atau kebijakan selalu melibatkan 

unsur masyarakat (melalui wakil-wakilnya) 

b. Rule of law (aturan hukum); harus ada perangkat hukum yang menindak para pelnggar, 

menjamin perlindungan HAM, tidak memihak, berlaku pada semua warga 

c. Transparansi; adanya ruang kebebasan untuk memperoleh informasi publik bagi warga 

yang membutuhkan (diatur oleh undang-undang). Ada ketegasan antara rahasia negara 

dan informasi yang terbuka untuk publik. 

d. Responsiveness (daya tanggap); lembaga publik harus mampu merespon kebutuhan 

masyarakat, terutama yang berkaitan dengan “basic needs (kebutuhan dasar) dan HAM 

(hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya) 

e. Berorientasi konsensus;  jika ada perbedaan kepentingan yang mendasar di dalam 

masyarakat, penyelesaian harus mengutamakan cara dialog/musyawarah menjadi 

konsensus 

f. Equity (berkeadilan); pemerintah harus menjamin bahwa semua pihak, tanpa terkecuali, 

dilibatkan dalam proses politik, tanpa ada satu pihak pun yang dikesampingkan 

g. Efektivitas dan efisiensi; pemerintah harus efektif (absah) dan efisien dalam 

memproduksi output berupa aturan, kebijakan, pengelolaan keuangan negara, dll. 

h. Akuntabilitas; suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misinya.  

i. Strategic Vision (visi strategis); para pimpinan dan masyaraat memiliki perspektif yang 

luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan 

pembangunan manusia, besamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan 

tersebut.    

Selain itu Gambir Bhatta (1996) mengungkapkan pula bahwa unsur utama 

governance adalah akuntabilitas (accountability), transparansi (transparancy), keterbukaan 

(opennes),  aturan hukum (rule of law), dan kompetensi manajemen (management competence), 

serta hak-hak azazi manusia (human right).   

Selain prinsip tersebut di atas, karakteristik dari governance ini adalah adanya tiga 

pilar dalam pengelolaan organisasi publik; yaitu negara, masyarakat dan dunia usaha. 

Prinsip dan karakteristik inilah yang menjadi perhatian para ahli administrasi publik, yang 

selanjutnya memacu mereka untuk mengembangkan konsep governance ini. 
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BAB 2 

GOVERNANCE DALAM MANAJEMEN PERGURUAN TINGGI  

A. Problematika Pendidikan Tinggi 

Perguruan tinggi merupakan lembaga publik yang bukan hanya menangani masalah 

pendidikan anak bangsa, tetapi juga merupakan lembaga yang mempunyai tanggung jawab 

dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peranan perguruan tinggi inilah yang kemudian 

mendudukkan perguruan tinggi sebagai sebuah entitas yang memerlukan pengelolaan yang 

baik dan pertanggungjawaban yang baik dan benar. 

Upaya untuk menunjukkan perhatian terhadap pengelolaan perguruan tinggi di 

Indonesia telah banyak dilakukan. Perhatian tersebut antara lain dapat terlihat dalam Higher 

Education Long Strategis (HELTS) 2003-2010, yang merumuskan tiga kebijakan dasar 

pengembangan pendidikan tinggi yaitu daya saing bangsa, otonomi dan desentralisasi serta 

kesehatan organisasi. Dalam HELTS tersebut menyebutkan bahwa perguruan tinggi tidak 

lagi menjadi menara gading tetapi harus mampu mengkapitalisasi pengetahuan, dimana 

pengetahuan diciptakan dan ditransmisikan untuk memajukan disiplin ilmu dan digunakan 

sebagai basis pengembangan sosial ekonomi, dan pendorong perkembangan bangsa. 

Perguruan tinggi diharapkan menjadi kekuatan moral yang mampu membentuk karakter 

dan budaya bangsa yang berintegritas tinggi; memperkuat persatuan bangsa melalui 

penumbuhan rasa kepemilikan dan kebersamaan sebagai suatu bangsa yang bersatu; 

menumbuhkan masyarakat yang demokratis sebagai pendamping bagi kekuatan sosial 

politik; menjadi sumber ilmu pengetahuan dan pembentukan sumberdaya manusia (SDM) 

yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dengan seluruh strata sosialnya.   

Hal tersebut akan dapat terwujud jika perguruan tinggi di Indonesia menerapkan 

governance (tata kelola) dalam pengelolaan organisasinya. Penerapan governance tersebut 

diharapkan dapat memecahkan masalah yang dihadapi perguruan tinggi saat ini, dan dapat 

meningkatkan kinerjanya.       

Secara umum persoalan yang dihadapi perguruan tinggi antara lain; lemahnya 

sumber daya manusia, masih rendahnya kuantitas dan kualitas penelitian, kontribusi 

publikasi ilmiah dan produk inovasi teknologi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Hal 

tersebut dapat terlihat dari pertumbuhan paper Indonesia antara tahun 1990 sampai 2004 

sebesar 2,67, lebih rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya, dan hanya unggul dari 

Philipina dan Brunei, begitupula kontribusi publikasi ilmiah Indonesia di tingkat 

internasional hanya menyumbang 0,012% dari total publikasi ilmiah dari seluruh dunia, jauh 

lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara di dunia, Asia, bahkan Asia Tenggara 
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(Siswanto, 2014: 8-9). Masalah ini  disebabkan oleh minimnya sumber dana bagi pendidikan 

tinggi.(Helts 2003-2010: 29). 

Selain itu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) juga dihadapkan pada tuntutan akan 

pentingnya otonomi sebagai sebuah lembaga yang diharapkan dapat mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat, namun disisi lain 

ketergantungan PTN kepada pemerintah masih sangat tinggi, dimana sumber dana terbesar 

yang diharapkan masih berasal dari pemerintah, karena sumber dana dari sektor lain belum 

dapat dioptimalkan. Sebagai contoh sumber dana dari sektor produktif kepada pendidikan 

tinggi masih sangat kecil. Hal ini terutama disebabkan oleh lemahnya kapasitas pengelolaan 

internal organisasi perguruan tinggi sehingga tidak mampu merespons peluang kerjasama 

yang muncul secara institusional. Walaupun pemerintah sudah mempunyai beberapa 

kebijakan yang mendorong sektor produktif (industri, perdagangan, kehutanan, 

pertambangan, pemerintah daerah, dll) untuk melakukan kerjasama penelitian dan 

pengembangan dengan perguruan tinggi, namun implementasinya belum optimal. Hal ini 

diperparah dengan kondisi dan tatanan pengaturan sektor produktif nasional yang selama ini 

kurang kondusif untuk mendorong tumbuhnya penelitian dan pengembangan industri. 

Belum tersedianya perangkat peraturan dan perundang-undangan yang memberikan 

insentif fiskal untuk mendorong peningkatan perolehan dana perguruan tinggi dari sektor 

produktif misalnya pengurangan pajak bagi mitra perguruan tinggi, dana pendamping 

(matching fund), dsb.  turut menjadi penyebab. (Helts 2003-2010:30) 

Semua masalah ini selanjutnya berimbas pada rendahnya daya saing perguruan 

tinggi di Indonesia dibanding dengan negara-negara lain didunia. Hal ini dapat terlihat dari 

rangking perguruan tinggi negeri,  baik pada tingkat nasional maupun internasional. Pada 

tingkat nasional dari 81 PTN, hanya 13  PTN yang mendapatkan akreditasi A. Pada tingkat 

internasional, misalnya rangking universitas yang dirilis oleh 4icu, perguruan tinggi negeri 

Indonesia  belum ada yang masuk kategori 100 besar. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh 

lembaga survey lainnya, seperti Times Higher Education (THE), Academic Ranking of World 

University (ARWU),  Webometrics Ranking of World Universities. 

Penilaian kinerja yang dilakukan oleh lembaga survey ini, didasari oleh beberapa 

indikator penilaian kinerja perguruan tinggi. Misalnya, ARWU sebuah publikasi tentang 

rangking yang bermarkas di Universitas Shanghai Jiao Tong Cina, menilai ranking dengan 

lima indikator, yaitu:1. jumlah alumni dan staf yang memenangkan hadiah nobel dan 

medali-medali keahlian, 2. jumlah peneliti yang karyanya dikutip oleh Thomson Scientific, 

yaitu anak perusahaan Thomson Corporation sebuah perusahaan informasi terkenal di dunia,  

3. jumlah artikel yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal ilmu alam dan sains, 4. jumlah artikel 

yang terdaftar dalam Citation index dan Social Citation Index, 5. kinerja perguruan tinggi 
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berdasarkan ukuran lembaga. Indikator lain, misalnya oleh 4ICU (4 International Colleges 

& Universities) yang baru-baru ini merilis hasil surveynya tentang peringkat universitas 

tahun 2014, mendasarkan penilaiannya pada popularitas website menurut perhitungan 

algoritma dari tiga web metriks yang diekstrak dari tiga search engine, yaitu; Google Page 

Rank, Yahoo Inbound Links, dan Alexa Traffic Rank. Selain itu, indikator yang juga 

dijadikan syarat untuk mencapai World Class University (WCU) yaitu; harus memiliki 

reputasi internasional, prestasi penelitian, alumni yang terkemuka dan partisipasi 

internasional. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah memberi solusi kepada beberapa 

PTN melakukan upaya untuk menutupi kekurangannya dengan melibatkan sektor 

produktif, melalui kerjasama masing-masing perguruan tinggi dengan sektor swasta (dalam 

dan luar negeri), industri, dan sektor lain di lingkungan pemerintahan (Departemen teknis 

atau lembaga lainnya, dan Pemerintah Daerah), dan meningkatkan partisipasi masyarakat  

melalui pembayaran uang kuliah dan sumbangan lainnya dari mahasiswa dan orang tua. 

Pelibatan pemerintah, sektor swasta dan masyarakat ini dilakukan dalam pelaksanaan 

tridarma perguruan tinggi, dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja PTN. Pelibatan 3 

pilar yaitu negara, swasta dan masyarakat ini adalah bentuk penerapan konsep governance 

dalam pengelolaan PTN.  Efek dari pelibatan tiga pilar ini, adalah PTN dituntut untuk dapat 

menunjukkan tata kelola yang baik, dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, 

responsibilitas, fairness, dan kemandirian (Buku V pedoman Akreditasi Institusi Ban-PT, 

2011)  

 Bentuk penerapan governance di perguruan tinggi  Indonesia, juga tergambar dalam 

UU No.12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang selanjutnya dijabarkan ke dalam 

Peraturan Pemerintah No.4 tahun 2014, yang menunjukkan adanya upaya untuk memberi 

otonomi pengelolaan pendidikan tinggi pada perguruan tinggi, sesuai dengan statusnya. 

Upaya ini sekaligus sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa  pengelolaan perguruan 

tinggi tidak lagi memiliki keseragaman pola dengan instansi pemerintahan lainnya yang 

semula tergambar dalam peraturan sebelumnya, yang menyebabkan tumbuhnya budaya 

birokrasi yang kuat di perguruan tinggi serta membuat pimpinan perguruan tinggi merasa 

bahwa akuntabilitas mereka hanya pada atasannya di pemerintah pusat (Dikti/Diktis), dan 

tidak perlu ke masyarakat sebagai pengguna layanan.  Dengan demikian Ditjen Dikti akan 

berperan sebagai penentu kebijakan nasional pendidikan tinggi (baik dalam bentuk regulasi 

maupun aktivitas yang didanai), penyusunan regulasi mengenai ketentuan dasar pendirian 

perguruan tinggi dan penyelenggaran pendidikan tinggi, serta fasilitator dalam menciptakan 

lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan perguruan tinggi.  
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Pada ilmu administrasi publik, kata governance sering dianggap memiliki arti yang 

sama dengan government yaitu cara menerapkan otoritas dalam suatu organisasi, lembaga 

atau negara, meskipun sebenarnya kedua istilah tersebut memiliki makna yang berbeda. 

Government adalah istilah yang dilekatkan pada entitas yang menyelenggarakan 

pemerintahan dalam suatu negara, sedangkan governance adalah suatu konsep pengelolaan 

organisasi.(Aristo,2005;1) Dengan demikian government berkonotasi pada peranan 

pemerintah yang lebih dominan dalam menyelenggarakan berbagai otoritas yang melekat 

pada perannya, dan governance bermakna cara suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan 

dan mengelola sumberdaya serta berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Sehingga 

governance harus dipahami sebagai sebuah proses, bukan struktur atau institusi.      

Beberapa definisi governance antara lain oleh World Bank yang menyatakan 

governance adalah “the state power is used in managing economic and social resources for 

development of society”.  UNDP (1997:9)) memberikan definisi “the exercise of political, economic, 

and administrative authority to manage a nation’s affair at all level”. Menurut definisi ini, 

good governance  memiliki  tiga  kaki  (three  legs),  yaitu  :  economic,  political,  dan  

administrative. Economic governance meliputi proses pembuatan keputusan (decision-making 

process) yang  menfasilitasi  aktivitas  ekonomi  dalam  negeri  dan  interaksi  diantara  

penyelenggara ekonomi. Economic governance mempunyai implikasi terhadap equity, 

poverty dan quality of life. Political governance adalah proses pembuatan keputusan untuk 

formulasi kebijakan. Administrative  governance  adalah  system  implementasi  proses  

kebijakan.  Oleh  karena  itu, institusi good governance meliputi tiga domain, yaitu : state 

(negara atau pemerintah), private sector (sektor swasta atau dunia usaha), dan society 

(masyarakat), dimana ketiganya saling berinteraksi menjalankan fungsinya masing-masing. 

State berfungsi menciptakan lingkungan politik  dan  hukum  yang  kondusif.  Private  sector  

berfungsi  menciptakan  pekerjaan  dan pendapatan. Society berperan positif dalam interaksi 

sosial, ekonomi, dan politik termasuk mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat 

untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik (LAN dan BPKP, 2000).  

Secara teoritis, istilah governance sebenarnya sudah dikenal dalam literatur 

administrasi dan ilmu politik sejak Woodrow Wilson memperkenalkan bidang studi 

tersebut.(Aristo, 2005;3) Hanya saja waktu itu masih digunakan dalam konteks pengelolaan 

organisasi korporat dan lembaga pendidikan tinggi. Konsep ini kemudian berkembang 

seiring dengan perkembangan teori administrasi. Pada era pasca perang dunia II, tahun 

1970an, 1980an dan 1990an, perkembangan metode pemerintahan menjadi tidak terlalu 

hirarkis, semakin desentralisasi, dan semakin mau menyerahkan peran pemerintah kepada 

swasta. (Keetl, 2000). Selanjutnya di era abad duapuluhan, administrasi publik sinonim 

dengan birokrasi, hirarki dan akuntabilitas (Frederickson & Smith, 2002),  bahkan 

akuntabilitas untuk melakukan urusan publik semakin berhubungan dengan kinerja. (Moe 
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dan Gilmour,1995). Pelibatan atau pelimpahan urusan publik ke sektor swasta, sebagai salah 

satu ciri dari konsep governance, sebenarnya sudah muncul ketika “hollow state” sebagai 

sebuah metafora untuk pemerintah mengontrakkan ketentuan pelayanan publik kepada 

jaringan organisasi nirlaba dan mengurangi perannya sebagai pesuplai barang publik. 

(Milward dan Provan, 2000).   Perkembangan tersebutlah yang kemudian memaksa 

administrasi publik untuk mereposisi dan meredefenisi publik dalam administrasi publik, 

bukan hanya pemerintah, tetapi juga menyangkut bermacam-macam institusi dan organisasi 

yang secara tradisional dianggap diluar pemerintah. (Frederickson & Smith, 2002) 

Dalam perkembangan selanjutnya, dikenal dengan nama The New Model of 

Governance. Salah satu konsep yang berkembang dalam kajian governance adalah formulasi 

rezim governance sebagai produk dari proses dinamis yang disebut sebagai “logika 

governance”. Dalam model ini pula, dinyatakan bahwa kunci bagi studi governance adalah 

berasal dari pemahaman sistematis tentang proses logika governance dan hubungannya 

dengan kinerja. (Lynn et.al, 1999). 

Ketika paradigma New Public Management  mulai diperkenalkan.  Salah satu ciri dari 

New Public Management yaitu penerapan prinsip-prinsip dalam sektor “privat” dalam 

pengelolaan pemerintahan (sektor publik), seperti penerapan sistem kontrak (Frederikson 

dan Smith, 2002) atau pemerintah pihak ketiga (Smith dan Lipsky 1993); dan desentralisasi 

dalam pengelolaan organisasi (Frederikson dan Smith, 2002), dan pelibatan partisipasi tiga 

unsur, yaitu; negara, masyarakat, dan unsur dunia usaha kreatif dalam perumusan 

kebijakan publik. Perkembangan paradigma ini kemudian mencapai puncaknya ketika 

Osborne dan Gaebler (1992) memunculkan ide tentang  reinventing government  yang 

memasukkan orientasi ekonomi yang lebih menekankan pada keuntungan, dan 

menonjolnya pertimbangan efisiensi dan efektifitas dengan semangat kewirausahaan dalam 

pengelolaan pemerintahan.  Dalam perkembangan terakhir, konsep governance, lebih banyak 

dikaji  dalam kaitannya dengan manajemen publik.(Frederickson, 2012:128) 

Di Indonesia, aplikasi good governance sudah lama dimimpikan. (Dwiyanto, 2006a:1) 

Satu hal yang dibayangkan oleh banyak orang dengan penerapan good governance yaitu; 

mereka akan mendapatkan kualitas pemerintahan yang lebih baik, yang ditandai dengan 

pelayanan publik yang lebih baik, angka korupsi semakin rendah, dan tingkat kepedulian 

pemerintah terhadap rakyatnya semakin tinggi. Harapan tersebut, sebenarnya tidak hanya 

ditujukan di pemerintahan, tetapi juga di berbagai organisasi baik itu organisasi  bisnis 

maupun organisasi publik lainnya, seperti organisasi perguruan tinggi. Pada perguruan 

tinggi dikenal istilah good university governance (GUG), yaitu  penerapan prinsip-prinsip good 

governance dalam tata kelola perguruan tinggi, yang meliputi penerapan prinsip fairness 

(kesetaraan dan kewajaran), akuntabilitas, transparansi, dan responsif (Helts 2003-2010: 2; 
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Buku 5 Pedoman akreditasi institusi Perguruan tinggi 2011:3). Di Indonesia, penerapan GUG 

ini diarahkan pada otonomi perguruan tinggi dalam pengertian mengurangi ketergantungan 

perguruan tinggi kepada pemerintah. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas pengelolaan yang kemudian akan meningkatkan kinerja perguruan tinggi.  

Penerapan GUG di Indonesia pada dasarnya merupakan suatu perubahan tata kelola 

yang diadopsi dari praktek beberapa negara yang telah menerapkan good university 

governance.(Aristo,2005;3) Pengelolaan perguruan tinggi pada negara-negara tersebut 

menunjukkan praktek yang berbeda. Di Amerika Serikat, penerapannya dilakukan dengan 

memberikan otonomi penuh. Otonomi ini baik dalam hal akademik maupun manajerial dan 

pembiayaan. Pemberian otonomi penuh ini diberikan kepada perguruan tinggi selama 

masih dapat dipertanggungjawabkan. Hal yang berbeda dengan sebagian negara di Eropa, 

dimana pemberian otonomi diberikan sepenuhnya hanya dalam hal akademik sedangkan 

hal manajerial dan pembiayaan tidak diberikan sepenuhnya. Selanjutnya pada beberapa 

negara seperti Austria,  menanggung penuh biaya pendidikan tinggi, sehingga mahasiswa 

suatu perguruan tinggi tidak perlu membayar biaya pendidikan. Sementara untuk negara-

negara Asia Tenggara, umumnya masih mencari bentuk terbaik. (Aristo, 2005;4)   

Perbedaan yang ditunjukkan tersebut, akan berimplikasi pada besarnya pengaruh 

pemerintah terhadap perguruan tinggi. Di Amerika Serikat pengaruh pemerintah menjadi 

cukup lemah, dan kewenangan manajer eksekutif  dan dewan suatu perguruan tinggi 

menjadi semakin kuat. Sedangkan di beberapa negara di Eropa, pengaruh negara menjadi 

cukup besar, begitupula di Austria. (Aristo, 2005;5)  

Gambaran yang didapatkan dalam penerapan konsep governance  perguruan tinggi 

negeri di Indonesia adalah adanya usaha untuk mengurangi peran pemerintah dalam 

pengelolaannya, dalam arti menciptakan kemandirian pada perguruan tinggi negeri. Hal 

tersebut dilakukan dalam rangka mengefektifkan fungsi perguruan tinggi, setelah 

sebelumnya belum efektif karena adanya monopoli pemerintah dalam pengelolaannya. 

Otonomi yang diberikan kepada PTN di Indonesia adalah otonomi dalam pengelolaan 

bidang akademik, yang meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat, sedangkan organisasi dan tata kelola keuangan tetap mengikuti aturan 

pemerintah mengenai hal tersebut. 

Upaya mengurangi peran pemerintah dalam pengelolaan PTN, dilaksanakan dalam 

bentuk pemberian izin perubahan status menjadi Badan Hukum (BH), bagi Universitas yang 

telah memenuhi syarat. Akibat dari kebijakan tersebut, maka penerapan good governance 

pada Universitas di Indonesia menggambarkan pola yang berbeda. Pola penerapan 

governance yang digunakan  sangat dipengaruhi oleh perubahan status pada beberapa PTN, 

seperti Badan Hukum (BH), Badan Layanan Umum (BLU), dan PTN dengan status lama. 
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Pada dasarnya perubahan status ini, dimaksudkan sebagai intermediate solution (Sri Sumarni, 

2012;8) terhadap masalah yang dihadapi PTN di Indonesia, khususnya fleksibilitas 

pengelolaan dan penyediaan sumber dana alternatif dalam rangka meningkatkan kualitas 

pelayanan PTN kepada masyarakat. Perubahan tersebut dilakukan sebagai suatu upaya 

untuk mengatasi masalah yang terkait dengan masalah lemahnya sumber daya dan sumber 

dana. Perubahan menjadi BLU misalnya, dilakukan dengan  menerapkan sistem pengelolaan 

keuangan dengan pola yang lebih fleksibel berupa keleluasaan dalam menerapkan praktek-

praktek bisnis yang sehat dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

(Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum). Keleluasaan ini 

tentunya bukan tanpa batas, tetapi tetap dalam koridor aturan yang berlaku. Agar hal 

tersebut berjalan dengan baik, maka penerapan good governance dalam pengelolaan PTN 

menjadi hal yang mutlak dilaksanakan. 

Tujuan ini ternyata tidak mudah untuk dicapai. Hal ini dapat terlihat dari 

perkembangan yang nampak pada beberapa perguruan tinggi yang telah mengalami 

perubahan status, tetapi  belum menampakkan perubahan yang berarti dalam hal tatakelola. 

Aplikasi prinsip good university governance sesuai Helts 2003-2010, sudah diupayakan dalam 

bentuk memasukkannya sebagai bagian dari visi dan misi perguruan tinggi, tetapi belum 

dapat mengoptimalkan kinerjanya. Ada beberapa hal yang menjadi masalah dalam 

penerapan prinsip good governance, antara lain:  

a. Belum optimalnya penerapan prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas masih dipahami 

sebagai pertanggungjawaban hanya pada Direkktorat Pendidikan Tinggi 

(Dikti)/Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (Diktis)Kemenag sebagai lembaga yang 

menaunginya, belum melebar ke wilayah publik.  

b. Masih rendahnya partisipasi warga kampus dalam pengelolaan organisasi. Sebagai 

contoh penyusunan beberapa kebijakan, semisal penyusunan visi-misi belum melibatkan 

stakeholders secara optimal. Begitupula dalam hal  pelibatan sektor swasta, dan 

masyarakat sebagai ciri governance belum dilakukan secara optimal. Yang terlihat pada 

beberapa tahun terakhir ini adalah mulai dibukanya praktek bisnis semisal pendirian 

hotel, kantin, pusat kewirausahaan. 

c. Pada beberapa unit belum menerapkan prinsip transparansi. Khususnya akses terhadap 

informasi-informasi mengenai pengembangan kapasitas sumberdaya, dan penggunaan 

anggaran kampus. 

d. Respon yang ditunjukkan pengelola pendidikan terhadap kebutuhan warga kampus, 

masih belum dirasakan. Sebagai contoh, kebutuhan akan ketertiban dan suasana nyaman 

dalam melaksanakan aktivitas dikampus. 
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Dalam perkembangan praktek governance, ada beberapa model dan pendekatan yang  

digunakan dalam studi governance. Misalnya yang dikemukakan oleh Newman (2001, 33) 

yang didasarkan atas studi yang dilakukan oleh  Robert Quinn (1988). Newman 

mengidentifikasi empat model dalam studi governance yaitu; hierarchy model, rational goal 

model, open systems model, self governance model. Bila dilihat dari karakteristik masing-masing 

model, maka terlihat bahwa Newman (2001) mencoba menawarkan beberapa model 

penerapan governance dalam beberapa karakteristik organisasi. Model-model tersebut 

dibangun dari hasil penelitiannya terhadap praktek governance yang dilakukan oleh 

pemerintahan partai buruh yang sedang bertransformasi, dari sistem sentralisasi menuju 

desentralisasi, dari orientasi kontinuitas dan sustainabilitas menuju daya saing dan inovasi, 

dari kekuatan yang bertumpu pada kekuasaan pemerintah menuju pemberdayaan 

masyarakat dalam pengembangan kebijakan baru. Apa yang ditawarkan oleh Newman ini, 

hampir sama dengan fenomena yang dialami PTN di Indonesia sebagaimana tercantum 

dalam Helts 2003-2010 yaitu pemberian otonomi dan desentralisasi, kesehatan organisasi 

dan daya saing.   

B. Good University Governance 

Salah satu bentuk penerapan good governance pada organisasi publik adalah di 

perguruan tinggi, yang dikenal dengan istilah good university governance (GUG). 

Good University Governance (GUG) adalah merupakan turunan dari konsep Good 

Corporate Governance (GCG).(Sebastian Yudi, 2012; 1) Bila governance diterjemahkan sebagai 

tata kelola, maka GCG, dapat diartikan sebagai tata kelola perusahaan yang baik. (Indrajit & 

Djokopranoto,2006:250)   

Corporate governance semula hanya berkembang di negara-negara berbahasa Inggris 

seperti Inggris dan Amerika, tetapi kemudian berkembang pula di negara-negara lain. 

(Indrajit & Djokopranoto, 2006;248). Munculnya konsep ini, dipicu oleh timbulnya berbagai 

skandal besar yang menimpa perusahaan-perusahaan, baik di Inggris maupun Amerika 

Serikat pada tahun 1980an. Skandal tersebut berupa berkembangnya budaya serakah dan 

pengambil alihan perusahaan secara agresif. Hal inilah yang kemudian menyadarkan orang 

akan perlunya sistem tata kelola yang baik pada perusahaan.(Indrajit & 

Djokopranoto,2006;247). Adapun prinsip utama yang sekaligus merupakan aspek dasar 

corporate governance, yaitu:  

1. The rights of shareholders (perlindungan hak-hak pemegang saham). Pada prinsip ini 

kerangka kerja organisasi harus dibuat sedemikian rupa agar dapat melindungi hak-hak 

pemegang saham, antara lain; hak untuk memperoleh informasi dan berpartisipasi secara 

memadai menyangkut perubahan perusahaan secara fundamental, hak untuk 
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memperoleh informasi mengenai hak-hak khusus pemegang saham tertentu yang yang 

memberikan hak pengendalian secara tidak seimbang.  

2. The equitable treatment of shareholders ( perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang 

saham). Pada prinsip ini semua pemegang saham berhak untuk diperlakukan secara 

sama dan adil.  

3. The role of stakeholders (peranan stakeholders yang terkait dengan perusahaan). Kerangka 

kerja corporate governance harus mengakui pula hak-hak stakeholders dan mendorong 

kerjasama antara perusahaan dan stakeholder dalam menciptakan manfaat bagi 

perusahaan. 

4. Disclosure and transparancy (pengungkapan dan transparansi). Pengungkapan dan 

transparansi yang dimaksud dalam prinsip ini adalah pengungkapan secara tepat waktu 

dan akurat terkait hal penting perusahaan yang meliputi; hasil keuangan, operasi 

perusahaan, tujuan perusahaan, kepemilikan saham, anggota dewan direksi. Informasi 

tersebut selanjutnya diaudit sesuai standar yang ditentukan, dan membuka akses yang 

wajar, efisien, dan tepat waktu untuk pemakai yang relevan.   

5. The responsibilities of the board (Tanggung jawab dewan direksi). Prinsip ini mengandung 

makna bahwa, corporate governance dapat menjamin pertanggungjawaban dewan direksi 

pada semua stakeholders. Beberapa bentuk pertanggungjawaban dewan direksi antara 

lain dalam hal bertindak dengan dasar informasi yang lengkap, beritikad baik, serta atas 

penelitian yang cermat, hati-hati, dan paling baik untuk kepentingan pemegang saham. 

      Prinsip-prinsip tersebut di atas menjadi ciri penerapan corporate governance. Hal inilah 

yang selanjutnya coba diterapkan dalam pengelolaan perguruan tinggi, dengan beberapa 

penyesuaian. Pola penerapan prinsip pengelolaan perusahaan (swasta) dalam pengelolaan 

organisasi publik, sebenarnya sudah banyak dilakukan. Sebagai contoh pada konsep 

reinventing government (Osborne dan Gaebler, 1992) yang mencoba menerapkan prinsip-

prinsip kerja pada corporate untuk mengatasi penurunan kinerja pada aparat pemerintahan. 

Hal yang sama juga telah lama dilakukan oleh beberapa universitas ternama dunia, misalnya 

saja dengan penerapan akuntabilitas institusional di pendidikan tinggi (Kearns, 1998;3) salah 

satu universitas yang dimaksud yaitu Harvard University, sebagaimana disebutkan oleh 

Dressel (1978;75) pendiri universitas tersebut, bahwa Harvard telah lama mengembangkan 

tipe akuntabilitas dan kontroversi bagaimana mengawasi mengatur enterprise 

kependidikan. Contoh lain tentang penerapan corporate governance di perguruan tinggi, juga 

ditunjukkan oleh Canadian Association of University Teachers (CAUT) pada tahun 1993 

menerbitkan Governance and Accountability the Report of The Independent Study Group on 

University Governance yang merupakan rekomendasi acuan untuk universitas di Kanada. Di 

Inggris, Committee of University Chairmen (CUC) mengeluarkan pernyataan mengenai model 
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corporate governance yang perlu dimasukkan pada setiap laporan tahunan universitas dan 

panduan bagi anggota pengelola universitas dan perguruan tinggi di Inggris, Wales dan 

Irlandia Utara.(Idrajit & Djokopranoto,2006:275)   

Penerapan corporate governance di perguruan tinggi ini selanjutnya mengantar pada 

definisi governance di perguruan tinggi. Definisi tersebut antara lain dikemukakan oleh John 

J. Corson (1960:2) yang menyebutkan bahwa: “Governance is a decision-making process for 

making rules and regulations which govern the conduct of and relationship between the various 

members of the colleges or university community”. Corson mendefinisikan bahwa di perguruan 

tinggi ada proses pembuatan aturan dan regulasi yang mengatur hubungan antara para 

cendikiawan, mahasiswa, pengajar, administrator, dan pimpinan. Proses tersebutlah yang 

disebut Corson dengan istilah governance. 

Pendapat yang sama, melihat governance sebagai proses juga dikemukakan oleh 

Alfred (1998) yang menyebutkan bahwa governance adalah proses distribusi wewenang, 

kekuasaan dan pengaruh bagi keputusan akademik diantara konstituen kampus.  Hal yang 

hampir sama juga dikemukakan oleh Fielden (2008) yang menyatakan bahwa: governance 

adalah struktur, proses dan aktivitas perencanaan dan pengarahan lembaga dan orang-

orang yang bekerja dalam pendidikan tinggi.   

Definisi yang berbeda dikemukakan oleh Djanali (2005) yang menyebutkan bahwa 

governance dalam konteks Universitas adalah perilaku, cara atau metode yang digunakan 

oleh suatu Universitas untuk mendayagunakan seluruh potensi dan unsur-unsur yang 

dimiliki secara optimal, dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.   

Pendapat lain menyebutkan bahwa GUG adalah sebuah sistem manajemen yang 

mengedepankan prinsip kejelasan tanggung jawab dalam tugas, keadilan, transparansi, 

tanggung jawab dan akuntabilitas dalam pengelolaan perguruan tinggi. (Indrajit & 

Djokopranoto, 2006:275) Konsep ini muncul dilatarbelakangi oleh adanya kenyataan bahwa 

perguruan tinggi merupakan sebuah entitas yang memerlukan penanganan yang baik 

terkait dengan fungsinya sebagai organisasi publik.(Aristo,2005:2) 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan adanya beberapa unsur yang 

melekat pada definisi governance dalam konteks Universitas. Pertama, adanya proses 

penyusunan regulasi, perencanaan, distribusi wewenang yang mengatur tentang hubungan 

orang-orang di perguruan tinggi. Kedua, adanya sistem manajemen atau metode dalam 

pemberdayaan semua unsur yang ada di perguruan tinggi untuk mencapai visi-misi 

organisasi. Ketiga, proses dan sistem manajemen tersebut harus mengedepankan prinsip 

akuntabilitas, transparan, tanggung jawab, dan pelibatan secara wajar dan berkeadilan 

dalam pengelolaan organisasi.  
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Penerapan good governance sangat terkait dengan fungsi perguruan tinggi. Fungsi 

perguruan tinggi sebagai sebuah institusi yang tidak saja diharapkan sebagai pelopor dalam 

inovasi-inovasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga sebagai 

lembaga yang diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia/tenaga kerja yang 

berkualitas dan agen-agen bangsa yang dapat mengelola dan mengarahkan bangsanya 

dalam menghadapi perubahan. Dibanyak negara, fungsi perguruan tinggi sangat terlihat. 

Contohnya di Cina, perguruan tinggi dipandang sebagai sebuah komunitas yang menjadi 

garda moral dan penjaga nilai-nilai luhur yang dianut oleh suatu bangsa, termasuk 

didalamnya budaya dan adat istiadat, dan karena itu maka dalam tatanan kehidupan bangsa 

Cina, seorang sarjana menempati posisi yang sangat terhormat ditengah masyarakatnya. 

(Aristo, 2005:4). 

Dengan demikian, GUG dapat dipahami sebagai penerapan konsep governance pada 

universitas, yang melibatkan tiga domain yaitu: negara, masyarakat dan swasta, Pelibatan 

ketiga domain tersebut dalam pengelolaan perguruan tinggi, akan dapat terwujud jika 

perguruan tinggi menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsive, kesetaraan 

dan kewajaran, dan kemandirian. 

Adapun definisi masing-masing prinsip yang diadaptasi  dari definisi yang 

dirumuskan oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance dalam bentuk pedoman 

umum Good Corporate Governance (2001), yang ditujukan untuk perusahaan/corporate. Hal ini 

dilakukan mengingat bahwa penerapan Good University  Governance merupakan 

pengembangan dari konsep Good Corporate Governance. 

1. Transparansi 

Prinsip adalah terkait dengan penyediaan informasi oleh perguruan tinggi yang 

mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perguruan tinggi harus 

mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh 

perundang-undangan tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh 

pemangku kepentingan. Prinsip ini dapat dilihat melalui: 

a. Penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat 

diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan 

haknya; 

b. Informasi yang harus diungkapkan tidak hanya terbatas pada: visi, misi, sasaran, dan 

strategi pencapaian, kondisi keuangan, juga transparansi dalam proses penilaian kinerja 

pegawai dengan menggunakan instrumen penilaian kompetensi, dan dalam hal 

penempatan jabatan dan promosi; 
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c. Prinsip transparansi yang dianut oleh perguruan tinggi tidak mengurangi kewajiban 

untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi; 

d. Kebijakan perguruan tinggi harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan 

kepada pemangku kepentingan.      

2. Akuntabilitas 

Akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai pertanggungjawaban atas kinerja yang 

harus diembang oleh perguruan tinggi secara transparan dan wajar.  Untuk melaksanakan 

pertanggungjawaban ini, maka perguruan tinggi harus dikelola secara benar, terukur dan 

sesuai dengan kepentingan perguruan tinggi. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang 

diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Bentuk akuntabilitas di 

perguruan tinggi dapat dilihat melalui: 

a. Penetapan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing unit dan semua karyawan 

secara jelas dan selaras denga visi, misi, sasaran usaha dan strategi perguruan tinggi; 

b. Pengelola perguruan tinggi harus meyakini bahwa semua unit dan karyawan 

mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam 

pelaksanaan good university governance; 

c. Perguruan tinggi harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif 

dalam pengelolaan perguruan tinggi 

d. Perguruan tinggi harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran yang konsisten 

dengan nilai-nilai yang dianut oleh perguruan tinggi, sasaran dan strategi perguruan 

tinggi, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment system). 

e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, semua unit dan karyawan harus 

berpegang pada etika dan pedoman perilaku (code of conduct) yang telah disepakati.  

3. Responsibilitas 

Responsibilitas  didefinisikan sebagai keharusan perguruan tinggi dalam mematuhi 

peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat 

dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungannya dalam jangka panjang. Oleh 

Trakman (2008:73-74) menyatakan bahwa pelaksanaan prinsip responsiblitas ini, dapat 

dilihat  dalam bentuk: 

a. Membangun suasana akademik yang kondusif 

b. Melaporkan laba dari kegiatan yang mencari laba (profit oriented) 

c. Memanfaatkan dana dengan hati-hati dan sesuai dengan tujuan  
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d. Menghasilkan inovasi  untuk pengembangan ekonomi  

e. Menjamin kebebasan akademik bagi seluruh staf untuk memberikan masukan pada 

masalah-masalah lingkungan sesuai dengan keahliannya 

f. Membentuk profesional-profesional atau disiplin ilmu yang dibutuhkan oleh masyarakat 

sebagai keunggulan dari Universitas 

g. Memberikan suasana akademik yang mendukung pebelajar yang memiliki kesempatan 

yang sama untuk memunculkan potensi yang mereka miliki.  

4. Partisipasi 

Partisipasi didefinisikan sebagai pelibatan stakeholders dalam kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan oleh perguruan tinggi, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan maupun 

evaluasi kegiatan secara adil dan setara. Pelaksanaan prinsip ini, dapat dilihat dalam bentuk: 

a. Pelibatan stakeholders sebagai warga kampus dan pengguna layanan dalam perumusan 

visi, misi perguruan tinggi 

b. Pelibatan stakeholders sebagai warga kampus dan pengguna layanan dalam penyusunan 

rencana strategis perguruan tinggi  

c. Pelibatan stakeholders dalam kegiatan sesuai tugas dan fungsinya secara adil dan setara 

(tanpa diskriminasi). 

Pelibatan stakeholders dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka 

pencapaian visi, misi organisasi. 

C. Model Good University Governance (GUG)      

Ada beberapa bentuk penerapan konsep GUG yang telah diterapkan oleh berbagai 

negara. Bentuk-bentuk penerapannya dapat digambarkan sebagai berikut: 

Shattock (2006), menjelaskan tentang penerapan GUG dalam beberapa model. 

Model-model tersebut antara lain: The Oxbridge governance model (model governance pada 

universitas Oxford dan Cambridge), The Scottish governance model (model yang diterapkan pada 

empat universitas, Aberdeen, Edinburgh, Glasgow, dan St. Andrews).     

1. Model Oxbridge governance 

Model Oxbridge merupakan ekspresi yang paling jelas dari keunggulan self-

university governance karena berasal dari konsep abad pertengahan guild master yang diakui 

oleh Paus sebagai pendidikan tinggi yang menerapkan academic corporate (Duryea, 2000). 

Struktur yang ada di Oxford dan Cambridge (Oxbridge) merupakan struktur yang semula 

berkembang di Paris  pada abad ketiga belas, yang mana para dosen diwakili oleh rektor 

dalam urusan dengan otoritas dari luar, ketika itu rektor dipilih oleh Paus dan Raja, tetapi 
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pada akhir abad pertengahan universitas telah melepaskan diri dari yurisdiksi uskup dan 

kanselir menjadi tokoh kehormatan berbasis di istana, dan wakil rektor, dipilih dari 

lingkungan universitas, menjadi pemimpin universitas yang efektif. (Shattock, 2006;5-6). 

Pada masa pemerintahan Henry VIII, hukum umum (common law) mengizinkan 

sebuah korporasi untuk memiliki kekuatan suatu badan hukum dan universitas memiliki 

kewenangan untuk transaksi bisnis, memiliki properti, mempekerjakan staf dan bisa 

menuntut dan dituntut, hak yang tetap tertanam dalam piagam dan ketetapan dari semua 

universitas pra-1992.  Semua urusan diselenggarakan oleh universitas itu sendiri bukan oleh 

salah satu unsur dalam struktur pemerintahan, dewan gubernur, seperti di politeknik dan 

korporasi pendidikan tinggi pasca-1992. (Shattock, 2006;6).  

Bila melihat sejarah awalnya  undang-undang parlemen tahun 1854 (Oxford) dan 

tahun 1856 (Cambridge), saat itu mereformasi organ pemerintahan untuk melemahkan 

peran masyarakat umum, yaitu tidak memperkenankan keterlibatan masyarakat umum 

(secara teknis, staf non-gerejawi) ke dalam universitas dan memperkuat peran masyarakat 

akademik melalui Dewan mingguan (Oxford) dan Dewan Senat (Cambridge). 

(Pemerintahan dari Trinity College, Dublin, yang didirikan pada tahun 1591, disusun pada 

prinsip yang sama dan sama berbedanya dari konstitusi universitas lain di Irlandia. Kedua 

universitas dikritik oleh Laporan Robbins untuk kompleksitas  struktur pemerintahan dan 

efek yang  dimiliki terhadap proses pengambilan keputusan mereka dan keduanya telah 

mengambil langkah-langkah melalui review tata kelola internal besar yang dilakukan oleh 

Komite Frank (University of Oxford 1964) dan Komite Utara (University of Oxford 1997) 

dalam kasus Oxford, dan Komite Wass (University of Cambridge 1989) dalam kasus 

Cambridge, untuk memperkenalkan reformasi. Oxford telah membuat langkah penting 

untuk merampingkan struktur dan telah memperkenalkan beberapa anggota masyarakat 

menjadi pimpinan. Cambridge, di sisi lain, telah menolak usulan untuk mengangkat 

anggota, termasuk anggota masyarakat menjadi ketua dewannya, dan telah 

mempertahankan Regent House, yang terdiri dari Seluruh staf akademik Universitas, sebagai 

badan tertinggi pemerintahan. (Shattock, 2006;7). 

Pada model ini, Shattock (2006) menggambarkan latar belakang pentingnya pelibatan 

masyarakat dalam pengelolaan perguruan tinggi. Pengelolaan perguruan tinggi bukan 

hanya tanggung jawab negara dan gereja. 

2. Model Scottish governance 

Model ini diberlakukan di empat universitas, yaitu: Aberdeen, Edinburgh, Glasgow 

dan St Andrews, didirikan pada abad lima belas dan keenam belas, mengikuti pola yang 

berbeda. St Andrews, didirikan karena inspirasi dari  Paris, disahkan dengan piagam dari 

Paus, seperti di Oxford dan Cambridge, meskipun revisi pada tata kelola akademiknya lebih 
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banyak merujuk ke Universitas Cologne (Green, 1969). Glasgow, Aberdeen, erat dimodelkan 

pada St Andrews.  Pada tiga universitas ini, Rektor yang dicalonkan oleh petugas negara 

bagian dimana universitas berada, memiliki cukup kekuasaan hukum dan disiplin, tetapi 

tunduk pada konselor yang ditunjuk oleh uskup yang relevan, sedangkan dosen mengajar 

diatur dalam fakultas yang dipimpin oleh dekan. Ketiga universitas bertanggung jawab 

kepada Skotlandia Kirk setelah Reformasi. (Shattock, 2006;7) 

Di sisi lain, Edinburgh didirikan pada akhir abad keenam belas bertanggung jawab 

melalui Academicus Senatus, ke dewan kota yang telah mendirikannya. Model 

pertanggungjawaban ini mengalami perubahan setelah terjadinya perselisihan di abad 

kesembilan belas antara Universitas dan dewan kota tentang otonomi hukum Universitas 

dalam membuat janji dan perubahan kurikuler. Setelah itu, Senatus diminta untuk 

mengajukan petisi kepada menteri dalam negeri untuk membuat sebuah komisi kerajaan 

yang bertugas mengawasi kondisi Universitas Skotlandia. Pada tahun 1858 komisi ini 

menghasilkan Undang-undang Universitas (Skotlandia) yang menetapkan serangkaian 

komisaris yang memodel ulang semua tata kelola universitas Skotlandia, kemudian 

memperkenalkan sebuah pengadilan untuk setiap universitas yang terdapat mayoritas 

masyarakat umum dan mentransfer semua kekuasaan yang tidak secara khusus menjadi 

wewenang fakultas, ke badan ini. Hal ini mewakili pergeseran radikal kekuasaan dari 

masyarakat akademik. Rektor menjadi posisi yang dipilih oleh siswa (sisa dari koneksi 

Bologna) dan secara resmi menjabat ketua pengadilan, sementara masing-masing universitas 

harus dipimpin oleh seorang ketua universitas (Green, 1969). Pembagian/Ketentuan ini 

masih berlaku sampai hari ini. (Shattock, 2006;7) 

Seiring waktu posisi rektor dalam kaitannya dengan pengadilan menjadi semakin 

anomali. Secara tradisional, rektor telah memilih tidak menggunakan hak mereka untuk 

kursi pengadilan (sebuah pengecualian bagi Kanselir kini Menteri Keuangan, Gordon 

Brown, ia terpilih menjadi Rektor Universitas Edinburgh, ketika dia sebagai mahasiswa 

pascasarjana). Pertemuan demi  pertemuan, dan sampai hari ini profesor berfungsi secara 

resmi sebagai petugas untuk senat  dengan bantuan administrator universitas yang 

profesional dalam praktek pengaturan. Fitur lain yang penting adalah bahwa komposisi 

pengadilan Universitas Skotlandia kuno yang diatur oleh undang-undang Universitas 

(Scotlandia ) tahun 1966 memberikan penilaian lebih dibanding anggota perwakilan dari 

berbagai badan-badan lokal dan regional tetapi lebih kecil dari dewan rekan-rekan 

Universitas Inggris mereka . Akan tetapi, pengaturan konstitusi ini kemudian diperpanjang 

ke yayasan: Universitas Strathclyde dan Stirling, yang menerima piagam mereka pada tahun 

1960, diberi pengaturan tata kelola yang sama dengan lembaga yang didirikan serentak di 

Inggris. Demikian pula, Universitas di Skotlandia pasca  tahun 1992 mengikuti model yang 

sama seperti Universitas di Inggris dan Wales pasca tahun 1992. (Shattock, 2006;8)  
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  Model selanjutnya dikemukakan oleh Schimank (2005), yaitu sebuah model yang 

banyak digunakan universitas di Eropa, yang disebut dengan nama university governance 

equalizer model. 

3. University governance equalizer model  

Model ini umumnya dipraktekkan oleh universitas di beberapa negara Eropa. Model 

ini digambarkan dalam bentuk grafik sederhana, hampir sama dengan prinsip yang dikenal 

dalam menggambarkan volume suara dalam bentuk skala. Skala ini digunakan untuk 

menggambarkan tiap mode yang diterapkan di universitas yang menerapkan governance. 

Adapun bentuk grafik tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:  
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Gambar  2.1 The Governance Equalizer Model: Scaling each mode university governance by 

Schimank (2005). 

 Gambar tersebut di atas menunjukkan dinamika perubahan dari beberapa mode  

yaitu; Academic self governance (ASG), management self governance (MSG), eksternal stakeholders 

(ES), state regulation (SR), dan competition (C). Kelima mode tersebut merupakan komponen 

utama dari sebuah universitas governance.(Schimank, 2005;23) Keseimbangan dari kelima 

komponen tersebut dalam menunjang keberhasilan universitas, dapat dianalogikan dengan 

cara kita mengatur keseimbangan komponen sebuah pengeras suara, agar dapat diterima 

dengan baik oleh pendengarnya. Dengan demikian keseimbangan dari kelima komponen 

tersebut dapat diatur sesuai dengan kebutuhan lingkungan pada masa itu. 

4. The University of California, USA 
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Pimpinan tertinggi di Universitas ini adalah Board of Regents yang anggotanya dipilih 

oleh gubernur negara bagian California. Tugas Board of Regents adalah memberikan 

kebijakan umum, menentukan anggaran untuk seluruh sistem universitas, mengangkat 

President of University dan sembilan chancellor, direktor, provost, dan dean yang sehari-hari 

mengelola 9 kampus diseluruh negara bagian California. Sembilan kampus tersebut masing-

masing terletak di Los Angeles, Berkeley, San Fransisco, Santa Cruz, Santa Barbara, 

Riverside, Irvine, San Diego, dan Davis. (Indrajit & Djokopranoto,2006:17)  

Masing-masing kampus dipimpin oleh seorang chancellor (sepadan dengan Rektor) 

sebagai Chief executife officer (CEO) yang bertanggung jawab atas manajemen kampus sehari-

hari. Dalam menjalankan tugasnya, chancellor dibantu oleh lima orang vice chancellor dan 

associate vice chancellor yang bertanggung jawab atas; karyawan akademik, administrasi, 

hubungan keluar, keuangan dan anggaran, studi graduate, hukum, riset, kemahasiswaan, 

pengembangan, teknologi informasi, diversitas fakultas. Selain itu, pada tingkat School 

(fakultas) dibantu oleh dean (dekan), director yang memimpin medical center dan hospital, serta 

provost (dekan pada fakultas tertentu). (Indrajit & Djokopranoto,2006:19). 

Khusus untuk urusan yang bersifat akademik, Board of regent mendelegasikan 

kepada Academic senate yang menentukan kebijakan akademik untuk universitas secara 

keseluruhan. Adapun struktur organisasinya dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

     

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Struktur organisasi University of California Governance 

5. The University of Western Australia 

Universitas negeri ini didirikan sejak tahun 1911. Badan penyelenggara universitas 

ini adalah the senate. Pedoman penyelenggaraan universitas mengacu ke University 

Building Act 1952. Untuk pengelolaan sehari-hari, senate menunjuk Vice Chancellor dan 

President sebagai chief executive officer (CEO). Senate memberikan pedoman umum dan 

mengawasi CEO. Dalam melaksanakan tugas seperti audit, pengembangan, strategi 

eksternal, strategi sumber daya, dan penilaian kembali, senate mendapat nasihat dari 4 
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komite yang berada di bawahnya. Vice Chancellor dibantu oleh grup eksekutif  bidang 

akademik, keuangan, administrasi, dan urusan lain. Gambaran strukturnya adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 The University of Western Australia 

6. Bentuk Penyelengaraan Universitas di Indonesia  

Penyelenggaraan universitas di Indonesia mengalami perkembangan seiring dengan 

perubahan perundang-undangan yang mengaturnya. Saat ini pola pengelolaan perguruan 

tinggi mengikuti UU.No.12 tahun 2012 yang selanjutnya dijabarkan ke PP. No.4 tahun 2014. 

Pada peraturan tersebut, disebutkan bahwa: 

1) Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang 

mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor dan 

program profesi,  

2) serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan 

kebudayaan bangsa Indonesia. 

3) Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. 

4) Universitas adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan 

dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu 

pengetahuan/dan atau teknologi, dan jika memenuhi syarat dapat melaksanakan 

pendidikan profesi. 
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Berdasarkan peraturan tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia, 

terlihat bahwa sistem pengelolaan pendidikan tinggi diatur berdasarkan status perguruan 

tinggi, yaitu meliputi  PTN (umum, BLU, dan Badan Hukum), dan PTS. Pengelolaan yang 

dimaksud terkait dengan pemberian otonomi dalam hal penetapan norma dan kebijakan 

operasional serta pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 

dan otonomi di bidang non akademik, meliputi organisasi, keuangan, kemahasiswaan, 

ketenagaan dan sarana prasarana.(PP. No.4 tahun 2014 Pasal 22 ayat 3). Otonomi diberikan 

kepada penyelenggara PTN meliputi:  

1) Bidang akademik meliputi 2 hal yaitu: 

a) Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan pendidikan terdiri 

atas: persyaratan akademik mahasiswa yang akan diterima; kurikulum program 

studi; proses pembelajaran; penilaian hasil belajar; persyaratan kelulusan dan 

wisuda. 

b) Penetapan norma, kebijakan operasional, serta pelaksanaan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat 

2) Bidang nonakademik meliputi 5 hal, yaitu:  

a) Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan organisasi terdiri atas: 

rencana strategis dan rencana kerja tahunan; dan sistem penjaminan mutu 

internal; 

b) Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan keuangan terdiri atas: 

membuat perjanjian dengan pihak ketiga dalam lingkup Tridharma Perguruan 

Tinggi dan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan, sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

c) Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan kemahasiswaan yang 

terdiri atas: kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, 

organisasi kemahasiswaan, dan pembinaan bakat dan minat mahasiswa; 

d) Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan ketenagaan yang 

terdiri atas: penugasan dan pembinaan sumber daya manusia; dan penyusunan 

target kerja dan jenjang karir sumber daya manusia; 

e) Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan pemenfaatan sarana 

dan prasarana yang terdiri atas: penggunaan sarana dan prasarana; pemeliharaan 

sarana dan prasarana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.(PP.No.4 tahun 2014 Pasal 23)  
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Organisasi PTN dan PTS paling sedikit terdiri atas unsur; penyusun kebijakan, 

pelaksana akademik, pengawas dan penjaminan mutu, penunjang akademik atau sumber 

belajar, dan pelaksana administrasi atau tata usaha. (PP. No.4 tahun 2014 Pasal 22 ayat 3)  

Sebagai unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan 

pertimbangan kebijakan akademik adalah senat Universitas/Institut/Sekolah 

Tinggi/Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas.  

Unsur pelaksana akademik yang berfungsi menetapkan kebijakan nonakademik dan 

pengelolaan perguruan tinggi untuk dan atas nama Menteri adalah pemimpin perguruan 

tinggi, dalam hal ini adalah Rektor pada Universitas dan Institut, Ketua pada Sekolah 

Tinggi, Direktur pada Politeknik, Akademi dan Akademi Komunitas. Dalam melaksanakan 

tugasnya, pemimpin Perguruan Tinggi dibantu oleh paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu: 

wakil pemimpin bidang akademik, dan wakil pemimpin bidang nonakademik    

Unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan non akademik untuk dan 

atas nama pemimpin perguruan tinggi adalah satuan pengawas internal yang dibentuk oleh 

pemimpin perguruan tinggi. Satuan pengawas internal, paling sedikit memiliki anggota 

yang menguasai pencatatan dan pelaporan keuangan, tata kelola Perguruan Tinggi, 

peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan Tinggi, dan pengelolaan barang milik 

negara. Unsur pengawas dan penjaminan mutu, unsur penunjang akademik atau sumber 

belajar, dan unsur pelaksana administrasi atau tata usaha serta unsur lain yang menjalankan 

fungsi komplementer ditetapkan dalam peraturan menteri tentang statuta masing-masing 

PTN. Khusus Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) statutanya ditetapkan oleh Menteri 

Agama RI. 

Selanjutnya akuntabilitas publik pada perguruan tinggi di Indonesia diwujudkan 

melalui pemenuhan atas: 1) kewajiban untuk menjalankan visi dan misi Pendidikan Tinggi 

nasional sesuai izin Perguruan Tinggi dan izin Program Studi yang ditetapkan oleh menteri; 

2) target kinerja yang ditetapkan oleh: Menteri bagi PTN; majelis wali amanat bagi PTN 

Badan Hukum; atau Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan bagi PTS; dan 3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui penerapan sistem 

penjaminan mutu Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri.   

D. Hasil-Hasil Penelitian  Tentang Pendidikan Tinggi 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mustofa (2009) dengan judul Evaluasi Kinerja Lembaga 

perguruan tinggi negeri berstatus BHMN: Analisis penerapan Good Faculty Governance di 

Fakultas Hukum UGM Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan 

tesisnya pada Program Studi Magister Administrasi Publik UGM Yogyakarta ini, 

mencoba untuk menganalisis kinerja perguruan tinggi negeri yang berstatus BHMN, 
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lebih khusus lagi dalam penerapan good faculty governance dengan mengambil lokus pada 

fakultas hukum UGM yogyakarta. 

Dalam penelitian ini, dia menemukan bahwa kinerja fakultas hukum UGM terkait 

pelaksanaan good faculty governance belum berkembang secara optimal. Perubahan status 

UGM menjadi perguruan tinggi BHMN berdampak pada tata kelola di tingkat fakultas, 

terutama berkaitan dengan otoritas yang terdesentralisasi ke tingkat fakultas berupa 

pengelolaan dan pengembangan akademik dan keuangan. Perubahan cukup besar dalam 

pengelolaan terutama terjadi di tingkat Universitas. Perubahan tersebut yaitu adanya 

otoritas yang tersebar, dimana kekuasaan tidak lagi terkonsentrasi di tangan rektorat, 

namun terdistribusi kepada organ-organ lainnya seperti adanya MWA, DA, SA, dan 

MGD sehingga memungkinkan terjadi fungsi kontrol yang melekat pada setiap organ 

universitas. 

Kesimpulan tersebut didasari oleh beberapa data mengenai evaluasi kinerja yang telah 

dilakukan peneliti. Evaluasi kinerja tersebut menggunakan indikator-indikator penerapan 

prinsip good faculty governance dalam tata kelola fakultas. Data tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a. Dalam penerapan prinsip akuntabilitas dalam bidang akademik dan keuangan yang 

ada masih dipahami dalam lingkungan kecil, yaitu antara pengurus fakultas dan senat 

fakultas, dan belum ada pemahaman bahwa prinsip akuntabilitas untuk lingkungan 

yang lebih luas terutama terhadap stakeholder.  

b. Dalam hal penerapan prinsip transparansi  dalam penyelenggaraan akademik dan 

keuangan  masih belum sesuai harapan. Penyelenggaraannya masih terbatas dan agak 

sulit bagi publik untuk mengakses, karena sistem pelaporan yang bersifat internal. 

Terdapat kecendrungan bahwa hasil audit keuangan maupun akademik adalah tidak 

menjadi dokumen publik, namun cenderung sebagai bentuk pertanggung jawaban 

Fakultas kepada Universitas.  

c. Penilaian kinerja dari penerapan prinsip keadilan masih belum menampakkan adanya 

kesamaan hak bagi semua pihak di fakultas. Standar gaji dan insentif yang berbeda 

antara pegawai non edukatif tetap dengan pegawai honorer sangat nampak. Ketidak 

adilan juga terlihat dalam penerimaan mahasiswa baru dari keluarga tidak mampu.  

d. Penyelenggaraan Fakultas yang sesuai dengan etika akademik dan etika bisnis 

semakin lama justru semakin jauh dari harapan. Banyaknya program-program 

pendidikan baik diploma, strata 1 maupun pasca sarjana yang cenderung menjadi 

keharusan agar “sumber pendapatan” meningkat telah mengabaikan etika akademik 

maupun etika bisnis. Meskipun demikian ada beberapa program dan kegiatan yang 
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bersifat sosial dalam bidang akademik dan non akademik telah memperlihatkan  

tanggung jawab sosial UGM. 

2. Penelitian yang dilakukan Kristina (2007) yang berjudul Penilaian Kinerja Perguruan 

Tinggi: Studi Kasus di Kalimantan Barat. Penelitian ini dilakukan dalam rangka 

menyusun tesis pada program pasca sarjana UGM Yogyakarta. Pada penelitiannya 

dibeberapa perguruan tinggi yang berada di Kalimantan Barat, dia menemukan adanya 

perbedaan yang signifikan pada kinerja perguruan tinggi negeri dan swasta. Temuan ini 

didasari oleh data yang diperoleh dari hasil angket yang disebarkan kepada mahasiswa 

yang berada di perguruan tinggi tersebut. Selain itu berdasarkan hasil angket juga 

ditunjukkan bahwa perguruan tinggi swasta memiliki kinerja lebih baik dibandingkan 

dengan kinerja perguruan tinggi negeri. Penilaian terakhir tersebut didasari oleh 7 

indikator kualitas. Perguruan tinggi swasta unggul pada aspek kurikulum, dosen, 

penilaian dan fasilitas. Perguruan tinggi negeri hanya memiliki kinerja yang baik dalam 

aspek medium instruksional, aktivitas sosial, dan interaksi orang-orang yang berada 

didalam lingkungan perguruan tinggi negeri. 

 Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa perbaikan kinerja perguruan tinggi perlu 

dilakukan melalui peningkatan mutu kurikulum perguruan tinggi dengan cara 

menetapkan standar komponen-komponen yang mencakup: 

a. Peraturan-peraturan; buku pedoman akademik, peraturan pemerintah; analisis 

jabatan dosen dan organisasi jurusan atau perguruan tinggi. 

b. Perkuliahan yang meliputi kurikulum, jadwal perkuliahan, kebijakan 

jurusan/program studi, sistem evaluasi, dan lain-lain. 

c. Dosen yang bermutu mengajar dengan strategi dan metode serta sistem evaluasi 

yang menampilkan dirinya dengan segala kebolehan yang memenuhi scientific nature.  

3. Penelitian Ali Hanafiah Muhi (2010) yang berjudul Implementasi nilai-nilai Good 

Governance di Perguruan Tinggi; Studi deskriptif analitik tentang pengaruh Transparansi, 

Akuntabilitas dan Responsiveness terhadap budaya akademik dan prakarsa serta 

dampaknya pada mutu layanan akademik di perguruan tinggi badan hukum milik 

negara. Penelitian ini dilakukan oleh  Ali Hanapiah Muhi pada tahun 2010 dalam rangka 

penyusunan disertasi pada program pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. 

Penelitian ini menekankan pada pentingnya penerapan prinsip-prinsip good governance  

dalam penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi negeri dan kontribusinya 

terhadap budaya akademik, prakarsa dan mutu layanan akademik. Ada beberapa hasil 

temuan dalam penelitian ini, antara lain: 
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a. Nilai-nilai transparansi, akuntabilitas dan responsiveness secara simultan dan parsial 

berkontribusi nyata terhadap budaya akademik. 

b. Nilai-nilai transparansi, akuntabilitas dan responsiveness secara simultan dan parsial 

berkontribusi nyata terhadap prakarsa. 

c. Nilai-nilai transparansi, akuntabilitas dan responsiveness secara simultan dan parsial 

berkontribusi nyata terhadap mutu layanan akademik. 

d. Budaya akademik  berkontribusi secara signifikan terhadap prakarsa, dan mutu 

layanan akademik. 

e. Prakarsa berkontribusi secara signifikan terhadap mutu layanan akademik. 

4. Penelitian Andi Cudai Nur (2013) yang berjudul “Kemitraan dalam tridharma perguruan 

tinggi (Studi kasus model kemitraan LPTK dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian 

pada masyarakat di Universitas Negeri Makassar), adalah merupakan penelitian yang 

dilakukan dalam rangka penyelesaian disertasi S3 pada program pascasarjana Universitas 

Negeri Makassar (UNM).  

Penelitian ini mengkaji tentang model kemitraan perguruan tinggi dalam melaksanakan 

tupoksinya sebagai salah satu ciri dari perguruan tinggi yang menerapkan good university 

governance. Beberapa temuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kemitraan dalam tridharma di UNM telah menerapkan karakteristik kemitraan LPTK 

pada program Akta kekepalasekolahan, hibah pekerti dan hibah KKN PPM berbasis 

EFSD. Ketiga kemitraan tersebut telah membuka jaringan kerja dengan pihak 

pemerintah, swasta dan masyarakat, serta mendukung policy net-working. 

b. Dalam bidang pendidikan, UNM telah menerapkan karakteristik kemitraan LPTK, 

yaitu adanya: masalah, komitmen, kepedulian, keterpaduan, kesejajaran dan 

kesetaraan, saling memberi manfaat, dan tindak lanjut pada program akta 

kekepalasekolahan. 

c. Dalam bidang penelitian, telah menerapkan enam dari tujuh karakteristik kemitraan 

LPTK yaitu adanya:  masalah, komitmen, kepedulian, keterpaduan, saling memberi 

manfaat, dan tindak lanjut pada program hibah pekerti. Salah satu hal yang tidak 

diterapkan yaitu tidak ada  kesejajaran dan kesetaraan antar pihak yang bermitra. 

d. Dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, telah menerapkan enam dari tujuh 

karakteristik kemitraan LPTK yaitu adanya: masalah, komitmen, kepedulian, 

keterpaduan, kesejajaran dan kesetaraan, saling memberi manfaat pada program KKN 

PPM berbasis EFSD. Satu karakteristik yang tidak diterapkan adalah tidakl adanya 

tindak lanjut program kearah yang lebih baik. 
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e. Model kemitraan LPTK yang diterapkan di bidang pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian pada masyarakat di UNM pada hakekatnya mengacu pada model 

kemitraan LPTK yaitu kolaboratif dan kooperatif. Pada bidang pendidikan dan 

pengabdian pada masyarakat menerapkan model kolaboratif, sedang pada bidang 

penelitian menerapkan model kooperatif.   

5. Aurangzeb dan Khola Asif (2012)  dengan Judul penelitian “Good Governance in 

universitiies, and prospects of employment for the students: Evidence from Pakistan. Penelitian 

ini didasari oleh kenyataan yang terjadi di Pakistan berupa adanya ketidakseimbangan 

antara jumlah pendaftar di Universitas dengan ketersediaan lapangan kerja. Selanjutnya 

penelitian ini mengkaji tentang hubungan antara tingkat pendidikan (degree, post graduate, 

dan Ph.D) mewakili  dengan tingkat pekerjaan yang dijalani.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara 

level of education dengan level of employment. Dalam arti bahwa semakin tinggi tingkat 

pendidikan maka semakin tinggi peluang untuk mendapat tingkat pekerjaan yang lebih 

baik.   

6. Penelitian berjudul Good University Governance in Australia oleh James A Swansson, Karen 

E. Mow dan Stephen Bartos (2005). Penelitian ini dilakukan dalam bentuk survey 

terhadap perkembangan sejumlah perguruan tinggi di Australia setelah penerapan Good 

University Governance. Survey ini, dibagi dalam dua bagian yaitu; survey terhadap bentuk 

Universitas Australia yang banyak diminati pasar, selanjutnya hasil survey ini, akan 

digunakan oleh para pengembang profesional dalam University Governance Professional 

Development (UGPD) untuk menyusun program agar dapat membangun kekuatan dan 

memperhitungkan kelemahan. Pada saat yang sama juga menetapkan komponen-

komponen dasar dari state of governance dalam sektor pendidikan tinggi di Australia.  

Hasil penelitian ini mengidentifikasi sejumlah kebutuhan akan topik pelatihan,  yang 

dibagi dalam empat kelompok yaitu; core needs, high demand, sector specific, and operational. 

Persentase kebutuhan terhadap keempat kelompok topik pelatihan ini dijadikan sebagai 

ukuran untuk melihat keanekaragaman universitas di Australia. Selanjutnya survey ini 

merupakan langkah awal dari tugas UGPD program untuk memasukkan program 

pelatihan tersebut dalam kerangka teori yang mendudukkan tata kelola universitas dari 

pendekatan sektor privat disatu sisi dan disisi lain sebagai bagian dari sektor publik. 

7. Penelitian yang dilakukan oleh Ely Siswanto, Djumahir, Ahmad Sonhadji K.H, M. Syafi’i 

Idrus mulai Juli 2011 sampai dengan Agustus 2012  berjudul Good University Income 

Generating Governance in Indonesia: Agency Theory Perspective. (Siswanto, Ely dkk, 2013, 67-

78) Penelitian ini dilakukan pada tiga Universitas berstatus Badan Layanan Umum di 

Indonesia. Dilaksanakan  menggunakan pendekatan kualitatif dengan tiga metode 
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pengumpulan data, yaitu: Interviu, observasi partisipan, dan kajian dokumentasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip good university income generating 

governance meliputi ketaatan hukum, orientasi akademik, akuntabel, profesional, 

independen dan transparan. Selanjutnya gambaran mengenai penerapan prinsip good 

governance tersebut pada tiga universitas BLU tersebut belum optimal, dengan berbagai 

macam kendala, antara lain dalam penerapan prinsip orientasi akademik belum optimal 

karena adanya conflict of interest antara kepentingan akademik dan kepentingan bisnis 

dalam proses memperoleh pendapatan universitas. 

Penelitian-penelitian tersebut selanjutnya dapat digambarkan dalam bentuk matriks 

sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Matriks Penelitian  tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi 

No NAMA 

PENELITI 

VARIABEL /FOKUS 

PENELITIAN 

JENIS 

PENELITIAN 

HASIL PENELITIAN 

1 Mustofa (2009) Penerapan prinsip 

good faculty 

governance (GFG) 

pada fakultas di 

Universitas berstatus 

BHMN 

Kualitatif Penerapan prinsip GFG di 

Fakultas Hukum UGM 

belum berjalan secara 

optimal, dapat terlihat dari; 

penerapan prinsip 

akuntabilitas yang masih 

terbatas kepada pimpinan 

dan senat, belum sampai 

keseluruh stakeholders. 

Penerapan    prinsip 

transparansi juga belum 

berjalan dengan baik, 

karena  laporan akademik 

dan keuangan masih 

bersifat internal.  penerapan 

prinsip keadilan masih 

belum menampakkan 

adanya kesamaan hak bagi 

semua pihak di fakultas. 

Standar gaji dan insentif 

yang berbeda antara 

pegawai non edukatif tetap 
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dengan pegawai honorer 

sangat nampak. Ketidak 

adilan juga terlihat dalam 

penerimaan mahasiswa 

baru dari keluarga tidak 

mampu. Penyelenggaraan 

fakultas yang sesuai dengan 

etika akademik dan etika 

bisnis semakin lama justru 

semakin jauh dari harapan 

2 Kristina 

Yunita (2007) 

Kinerja PTN dan PTS 

(indikator: aspek 

kurikulum, dosen, 

penilaian fasilitas, 

medium 

instruksional, 

aktivitas sosial, dan 

interaksi orang-orang 

yang berada didalam 

lingkungan 

perguruan tinggi 

Kuantitatif perguruan tinggi swasta 

memiliki kinerja lebih baik 

dibandingkan dengan 

kinerja perguruan tinggi 

negeri. Perguruan tinggi 

swasta unggul pada aspek 

kurikulum, dosen, penilaian 

dan fasilitas. Perguruan 

tinggi negeri hanya 

memiliki kinerja yang baik 

dalam aspek medium 

instruksional, aktivitas 

sosial, dan interaksi orang-

orang yang berada didalam 

lingkungan perguruan 

tinggi negeri. 

 

3 Ali Hanafiah 

Muhi (2010) 

- Transparansi, 

Akuntabilitas dan 

Responsiveness 

sebagai variabel X  

- Budaya akademik, 

prakarsa sebagai 

variabel intervening 

-  mutu layanan  

Kuantitatif  - Nilai-nilai transparansi,  

akuntabilitas  dan 

responsiveness secara 

simultan dan parsial 

berkontribusi nyata 

terhadap budaya 

akademik, prakarsa, mutu 

layanan akademik. 
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akademik di 

perguruan tinggi 

badan hukum milik 

negara sebagai 

variabel Y 

- Budaya  akademik  

berkontribusi secara 

signifikan terhadap 

prakarsa, dan mutu 

layanan akademik. 

- Prakarsa berkontribusi 

secara signifikan terhadap 

mutu layanan akademik. 

 

4 Aurangzeb 

dan Khola Asif 

(2012) 

tingkat  pendidikan 

(S1, S2, dan S3) 

mewakili good 

governance di 

Universitas sebagai 

variabel bebas  dan 

persentase jumlah 

sarjana, master dan 

doktor yang bekerja 

dan persentase 

jumlah yang tidak 

bekerja sebagai 

variabel terikat   

Kuantitatif Terdapat hubungan yang 

signifikan antara penerapan 

good governance di 

perguruan tinggi dengan 

tingkat pekerjaan. Hasil 

penelitian ini dijelaskan 

dengan tiga model; yaitu 

model  1 pada daerah rural, 

model 2 pada daerah urban, 

dan model 3 pada daerah 

ibukota provinsi.   

5 Andi Cudai 

Nur (2013) 

Kemitraan (sebagai 

salah satu ciri good 

university 

governance) LPTK 

UNM dalam bidang 

pendidikan, 

penelitian dan 

pengabdian pada 

masyarakat 

Kualitatif Kemitraan LPTK UNM 

dalam bidang pendidikan 

dan penelitian telah sesuai 

dengan pelaksanaan mdel 

kemitraan  

Kolaboratif.  

Kemitraan LPTK  UNM 

dalam bidang pengabdian 

pada masyarakat telah 

sesuai dengan pelaksanaan 

model kemitraan koperatif. 
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6 James A 

Swansson, 

Karen E Mow 

dan Stephen 

Bartos (2005) 

- Desain universitas 

Australia  sesuai 

dengan kebutuhan 

masyarakat 

- komponen-

komponen dasar 

dari state of 

governance dalam 

sektor pendidikan 

tinggi di Australia.  

Kualitatif - Sejumlah kebutuhan 

dalam bentuk pelatihan-

pelatihan yang dibagi 

dalam 4 kelompok 

kebutuhan yaitu 

kelompok  core, high 

demand, sector spesific, 

dan operational  

7 Ely Siswanto, 

Djumahir, 

Ahmad 

Sonhadji K.H, 

M. Syafi’i 

Idrus  

- Penerapan prinsip 

Good University 

Income Generating 

Governance 

(GUIGG) pada tiga 

Universitas 

berstatus Badan 

Layanan Umum 

dalam pelaksanaan 

tridarma perguruan 

tinggi 

Kualitatif - Prinsip GUIGG meliputi: 

ketaatan hukum, orientasi 

akademik, akuntabel, 

profesional, independen 

dan transparan 

- Penerapan prinsip Good 

University Governance 

pada tiga PTN berstatus 

BLU dalam proses 

mendapatkan pendapatan 

belum optimal, karena 

beberapa kendala  antara 

lain: adanya konflik 

kepentingan antara 

kepentingan akademik 

dengan kepentingan 

bisnis dalam proses 

memperoleh pendapatan. 
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BAB 3 

KONSEP KINERJA ORGANISASI 

A. Perkembangan Konsep Kinerja  

Kinerja organisasi selalu menjadi hal yang menarik baik dalam  pembahasan 

mengenai organisasi publik maupun privat. Hal ini terkait dengan keberhasilan sebuah 

organisasi. Bila kinerja organisasi tinggi, maka organisasi dapat disebut sebagai organisasi 

yang berhasil, begitupula sebaliknya.  

Kata kinerja merupakan kata yang sangat populer dalam mengukur efektifitas 

kegiatan atau program. Kata kinerja dalam bahasa Inggris diartikan sebagai Performance, 

yang berarti prestasi kerja atau sesuatu yang dicapai. Secara leksikal, kata performance dalam 

kamus Webster, diartikan sebagai the execution of an action; the fulfillment of claim, promise, or 

request. Dalam kamus besar bahasa Indonesia,  kata kinerja diartikan sebagai sesuatu yang 

dicapai; prestasi yang diperlihatkan; kemampuan kerja.  

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, ditemukan adanya beberapa variasi defenisi 

kinerja (performance), yaitu kinerja dalam arti aksi atau penampilan kerja/kemampuan kerja, 

dalam bentuk hasil yang dicapai (output), dan prestasi yang diperlihatkan. Berdasarkan 

defenisi tersebut, maka kinerja dapat terlihat dalam proses dan output  serta outcome, 

sehingga pengukurannya juga dapat dikaitkan dengan indikator efektifitas (hasil) dan 

efisiensi (proses). 

Secara teoritik, perkembangan konsep kinerja dan faktor yang mempengaruhinya 

juga mengalami banyak perubahan. Perkembangan konsep kinerja ini mengikuti 

perkembangan administrasi publik. Perkembangan konsep tersebut dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Kinerja diukur dari efisiensi  

Berdasarkan hasil telaah terhadap perkembangan administrasi yang  diawali oleh 

tulisan Woodrow Wilson (1887) yang berjudul “The Study of Administration” dalam sebuah 

jurnal Science Quarterly. Dimana pada tulisan tersebut Wilson menyoroti dua hal yaitu 

efisiensi dan spoil system, maka dapat dikatakan bahwa dalam perkembangan awalnya 

performa organisasi umumnya selau dikaitkan dengan efisiensi. Hal sama juga 

dikemukakan oleh beberapa tokoh administrasi publik, misalnya  pendapat  W.G. Bennis 

(1962) yang menyatakan bahwa kinerja merupakan proses suatu organisasi dalam 

memecahkan masalah. Pendapat lain dikemukakan Amstrong (1994:13) yang menyatakan 

bahwa kinerja merupakan proses bersama antara manajer, individu dan tim yang dikelola, 

dimana proses ini lebih didasarkan pada prinsip manajemen yang didasarkan pada 

kesepakatan terhadap persyaratan sasaran pengetahuan, keterampilan dan kompetensi serta 

rencana kerja dan penempatan. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Garvin (2000) yang 

menyatakan bahwa keberhasilan organisasi sebaiknya dinilai berdasarkan tingkat 
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kemampuan beradaptasi dan keluwesannya dalam mencapai tujuan daripada keuntungan 

yang diraih dan produktivitas. Pendapat  Bennis Amstrong dan Garvin tersebut di atas, 

menunjukkan bahwa kinerja dapat  dilihat sebagai proses yang terjadi didalam organisasi, 

dimana melibatkan individu-individu dalam organisasi dalam memecahkan masalah. Hal 

lain yang dapat dipahami dari pendapat tersebut di atas, adalah proses tersebut didasarkan 

pada prinsip manajemen yang didasarkan  pada adanya  kesepakatan. Pendapat ini berbeda 

dengan pengertian kinerja secara umum, yang mengatakan kinerja itu sebagai hasil dari 

proses kerja, dan bukan prosesnya. 

Dalam perkembangan teori administrasi publik perhatian terhadap proses 

pencapaian tujuan dalam organisasi dengan mengedepankan konsep efesiensi telah dimulai 

pada era Old Public Administration (OPA). Wilson (1887) misalnya dengan pendapatnya 

untuk membuat “business of government more bussinesslike”, telah mempengaruhi banyak 

orang untuk mulai memperhatikan faktor kinerja dalam organisasi pemerintahan dan 

mengajak orang untuk menerapkan doktrin administrasi bisnis ke dalam tubuh organisasi 

pemerintahan (Bouckaert, 1992). Dan karena hal tersebut, Goodnow menyatakan bahwa, 

eliminasi terhadap political patronage dalam tubuh pemerintahan harus dilakukan demi 

perbaikan efisiensi (Bouckaert, 1992). Oleh Nicholas Henry (1995) perkembangan tersebut 

disebut sebagai paradigma pertama, dimana misi utama administrasi periode ini adalah 

ekonomi dan efisiensi. Misi ini tetap jadi acuan hingga periode perkembangan administrasi 

publik  selanjutnya, yang  menunjukkan adanya penerapan prinsip-prinsip administrasi 

negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pendapat yang terkenal pada periode ini 

antara lain aliran “manajemen ilmiah”  yang mengembangkan prinsip-prinsip gerakan fisik 

yang efisien untuk efisiensi yang optimal. Literatur yang terkenal antara lain Principles of 

scientific Management oleh F.W.Taylor (1911), dan berbagai karya Frank dan Lilian Gilbreth. 

Literatur tersebut menegaskan tentang doktrin utama yang digunakan dalam melihat dan 

mengukur kinerja yaitu dari pelaksanaan kegiatan, sistem dan prosedur.  Dengan kata lain 

pemahaman kinerja sebagai proses (efisiensi) cenderung dikembangkan pada paradigma Old 

Public Administration,  sebagaimana doktrin utamanya yaitu using control to achieve efficiency.  

2. Kinerja diukur dari  hasil kerja  (Produk) 

Dalam perkembangan selanjutnya,  administrasi negara mengalami tantangan 

konseptual. Tantangan tersebut dimulai ketika Chester I. Barnard menerbitkan  bukunya 

yang berjudul The Functions of The Executive, yang kemudian diikuti oleh buku Herbert A. 

Simon yang menulis kritiknya terhadap ilmu administrasi negara dalam bukunya 

Administrative Behavior.  Salah satu kritikan tersebut adalah bahwa politik dan administrasi 

tidak akan pernah dapat dipisahkan sedikitpun. Hal ini lebih dipertegas lagi oleh John Gaus 

dalam Public Administration Review  yang menyatakan “teori administrasi negara pada 

zaman kami berarti juga teori politik. (Nicholas Henry, 1995)  
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Seiring dengan perkembangan tersebut, konsep kinerja mengalami pergeseran, yang 

pada awalnya hanya menekankan pada aspek efisiensi berkembang lebih luas, pada  

bagaimana suatu tugas dilaksanakan dengan penuh inisiatif, imajinatif, dan enerjik dalam 

upaya pencapaian tujuan yang dikehendaki publik. (Bouckaert dan Van Dooren, 2003).  

Kinerja dilihat sebagai produk dari pada proses, dan menjadi wacana utama dalam 

administrasi publik sejak Osborne dan Gaebler (1992) memperkenalkan Reinventing 

Government, menurut mereka, reinvention adalah suatu proses perubahan yang radikal dari 

paradigma klasik penyelenggaraan administrasi publik ke paradigma baru yang 

menekankan pada jiwa atau semangat kewirausahaan. Semangat wirausaha tersebut lebih 

menekankan pada produk dari pada proses.          

3. Kinerja diukur dari Proses dan Produk 

Kinerja sebagai proses dan produk dapat dilihat dalam tipologi kinerja yang 

dikemukakan oleh Dubnick (2003) yang digambarkannya sebagai performance action atau 

prestasi aksi dan performance achievement atau prestasi hasil. Prestasi aksi lebih menitik 

beratkan pada kualitas tindakan yang dilakukan pada saat menjalani proses pencapaian 

tujuan, sedangkan prestasi hasil lebih menekankan pada kualitas produk yang dihasilkan. 

Tipologi Dubnick tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Tipologi kinerja berdasarkan dimensi prestasi aksi dan prestasi hasil 

  Fokus pada Kualitas Hasil 

(Produk) 

  Rendah Tinggi 

Fokus pada Kualitas 

Prestasi Aksi 

        Tinggi Kompetensi (P2) Produktivitas (P4) 

       Rendah Produksi (P1) Dampak (P3) 

Sumber: Diadaptasi dari   Melvin J. Dubnick (2003:25) 

Pada Tabel tersebut di atas Dubnick (2003) mengemukakan empat bentuk kinerja 

yaitu kinerja yang berkaitan dengan proses produksi (P1), kinerja yang berkaitan dengan 

kompetensi (P2), kinerja yang fokus pada dampak yang dihasilkan (P3) dan tipe kinerja 

produktivitas (P4). 

Kinerja yang berkaitan dengan proses produksi (P1), fokus pada kualitas prestasi aksi 

dan prestasi hasil rendah. Pada tipe ini, segala sesuatunya telah ditetapkan berdasarkan 

prosedur dan sistem. Ukuran kinerjanya dilihat pada ketaatan pada prosedur dan sistem 

yang telah dibuat. Jika individu dalam suatu organisasi telah bekerja sesuai dengan sesuai 

dengan sistem dan prosedur, maka dapat dikatakan telah berproduksi atau menghasilkan 

sesuatu atau telah berkinerja.  

Tipe kinerja kedua yaitu kompetensi (P2), fokus pada kualitas prestasi hasil rendah 

tapi kualitas aksi tinggi. Tipe ini diberi nama kompetensi, karena lebih mementingkan 
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kualitas tindakan (aksi), yang mencerminkan kompetensi seseorang dalam mengaplikasikan 

pengetahuan, keahlian, dan pemahamannya dalam melaksanakan tugasnya.  

Tipe kinerja yang ketiga dampak (P3), fokus pada kualitas prestasi hasil tinggi tapi 

kualitas prestasi aksi rendah. Tipe ini lebih menekankan ukuran kinerjanya pada output 

yang dihasilkan. Berbeda dengan tipe P1 yang mengutamakan proses produksi dan P2 pada 

kemampuan personal, pada tipe ini kemampuan dalam memenuhi permintaan pasar adalah 

kunci dari kinerjanya. Ini menunjukkan bahwa pada tipe ini, ukuran kinerjanya berkaitan 

dengan relevansi antara output yang dihasilkan dengan apa yang dibutuhkan pasar, dan 

pada efektivitas produk yang dihasilkan. 

Tipe keempat produktivitas (P4), yaitu tipe kinerja yang fokus pada prestasi aksi dan 

prestasi hasil yang sama-sama tinggi. Pada tipe ini digambarkan bahwa prestasi aksi yang 

tinggi akan menghasilkan prestasi hasil yang tinggi pula. Ada banyak negara yang 

menggunakan pengukuran kinerja ini dalam kebijakannya, antara lain Inggris menerapkan 

pengukuran kinerja ini, dalam mengukur kinerja sekolah. Untuk meningkatkan kinerja 

sekolah, maka yang pertama dilakukan adalah meningkatkan kapasitas guru dalam 

mengajar, selanjutnya mendorong tercapainya efektivitas sekolah melalui peningkatan 

kinerja siswanya melalui peningkatan hasil ujiannya. (Gibson and Asthana 1998; Goldstein 

and Woodhouse 2000; Cutler and Waine 2001, Lodge and Reed 2003). 

 Dalam perkembangan selanjutnya, konsep dan pengukuran kinerja telah 

berkembang bukan hanya pada proses, dan output saja tapi juga pada outcome atau hasil 

akhir dari berbagai kegiatan, bahkan mengembangkan berbagai faktor sebagai indikator 

pengukuran kinerja. Salah satu model yang dapat dikemukakan terkait dengan 

pengembangan indikator pengukuran kinerja tersebut, antara lain Model Input-output karya 

Pollit dan Bouckaert. 
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Gambar 3.1. Model Input-output karya Pollit dan Bouckaert (2003:13) 

Ada beberapa indikator yang tergambar dari model tersebut di atas, yaitu efisiensi, 

efektivitas  relevansi dan utilitas serta sustainabilitas. Efisiensi dalam model ini, diukur 

dengan membandingkan antara input dan output, sedangkan efektifitas diukur dengan 

membandingkan antara tujuan program (objectives) dengan hasil sementara (results) dan 

hasil akhir (Impacts). Relevansi merupakan indikator yang terkait dengan kesesuaian antara 

tujuan (objectives) yang telah ditetapkan dengan kebutuhan masyarakat (needs). Sedangkan 

manfaat dan keberlanjutan merupakan indikator yang menggambarkan manfaat yang 

dirasakan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya dan keberlanjutan dari dampak 

yang dirasakan tersebut dalam mengatasi masalah sosial ekonomi yang dihadapi. 

Berdasarkan konsep kinerja tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja  suatu 

organisasi dapat diukur berdasarkan kemampuan organisasi tersebut memecahkan masalah 

sosial ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat, seperti masalah pemenuhan kebutuhan akan 

pendidikan, kesehatan, dan penghidupan yang layak. Penilaian tersebut diukur dengan 

menggunakan beberapa indikator, yaitu; pertama efektifitas yaitu tingkat ketercapaian 

tujuan, baik dalam arti ketepatan pencapaian output maupun pencapaian outcome. Kedua, 

efisiensi yaitu seberapa besar rasio perbandingan output atau outcome yang dihasilkan 

dengan input yang digunakan. Indikator ketiga adalah relevansi atau kesesuaian antara 

program-program/ kegiatan yang diusulkan dengan tujuan, kebutuhan atau masalah yang 

dihadapi. Selanjutnya indikator ekonomi yaitu menyangkut harga dari input yang 

digunakan, apakah wajar dan menunjukkan kualitas yang sesuai. Indikator terakhir, yaitu 

keberlanjutan dari hasil yang dicapai.    

Pengukuran kinerja pada organisasi penting dilakukan secara berkala. Hal ini 

bertujuan untuk menjamin terselenggaranya organisasi secara efisien dan efektif, dan 

memberi manfaat bagi semua anggotanya. Pengukuran kinerja pada perguruan tinggi di 

Indonesia, dipercayakan kepada satu lembaga yaitu Badan Akreditasi Nasional Perguruan 

Tinggi (Ban-PT). Pengukuran kinerja perguruan tinggi oleh Ban-PT, dilakukan secara 

berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.   

B. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi 

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi. Faktor-faktor 

tersebut dapat dilihat melalui teori tentang kinerja ataupun hasil kajian tentang kinerja. 

Untuk itu maka berikut ini akan dikemukakan beberapa teori dan hasil penelitian 

sebelumnya yang mengungkap tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. 

Vroom (1964) mengajukan suatu teori bahwa kinerja dipengaruhi oleh interaksi dua 

faktor yaitu faktor kemampuan dan motivasi. Teori ini kemudian dituangkan kedalam suatu 

rumus yaitu: 

Performance = (Ability x Motivation) 
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Teori kinerja Vroom tersebut kemudian disempurnakan oleh Blumberg dan Pringle 

(1982) yang mengemukakan bahwa kinerja merupakan fungsi dari kesempatan 

(opportunities), kemampuan (capacity) dan kemauan (willingness). Anggapan ini didasari 

kenyataan bahwa meskipun  seseorang memiliki kapasitas dan motivasi yang baik, tapi 

tidak mendapat kesempatan dari lingkungan  kerjanya, maka tetap tidak dapat 

memunculkan kinerjanya. Adapun rumusan dari teori kinerja Blumberg dan Pringle adalah: 

 

Performance = (Opportunities x Capacity x Willinness) 

 

Meskipun teori tersebut di atas menyangkut kinerja individu dalam organisasi, tetapi 

telah banyak digunakan dalam kajian mengenai kinerja organisasi, terlebih lagi dalam 

mengukur kualitas kinerja organisasi. Tokoh yang menggunakan teori ini dalam mengukur 

kinerja organisasi antara lain Luthaus dan Adrien (1998) menggunakan kapasitas organisasi, 

motivasi organisasi, dan lingkungan sebagai faktor penentu kinerja organisasi,  dan 

menggunakan efisiensi, efektifitas dan relevansi  sebagai indikator dalam mengukur kinerja 

organisasi. Variabel yang dinilai dalam kapasitas organisasi adalah kepemimpinan, struktur, 

sumber daya manusia, keuangan, teknologi, pelayanan, infrastruktur dan hubungan antar 

organisasi. Selanjutnya pada motivasi organisasi, variabel yang dinilai adalah sejarah 

organisasi, misi, budaya, dan insentif. Pada faktor lingkungan, variabel yang dinilai adalah 

sistem administrasi dan hukum, politik, sosial budaya, teknologi, ekonomi dan stakeholders.  

Selanjutnya, Pandey, Coursey dan Moynihan (2004) mengajukan bahwa kinerja 

pemerintah adalah fungsi dari kejelasan tujuan, kapasitas manajemen dan development 

culture. Untuk menjelaskan konsep kinerja tersebut, akan digambarkan melalui model of 

Organizational Performance sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Model of Organizational    

Performance Oleh Pandey, Coursey dan Moynihan  
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Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dapat pula dilihat pada teori sistem yang 

dikemukakan oleh Bouckaert dan Van Dooren (2003). Adapun gambaran mengenai faktor-

faktor tersebut, tergambar melalui gambar berikut ini: 

 

 

 

         

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Model Input -Output dari Bouckaert dan Van Dooren (2003) 

Berdasarkan model ini, kinerja dipengaruhi oleh kebijakan, manajemen dan 

lingkungan. Pada model input - output ini, dimulai dengan siklus kebijakan yang terdiri dari 

perumusan tujuan strategik yang kemudian dilanjutkan dengan perumusan tujuan yang 

lebih operasional. Kemudian berdasarkan tujuan-tujuan tersebut, siklus manajemen 

dilaksanakan untuk menghasilkan output dan dan outcome.    

C. Pengukuran Kinerja Organisasi  

Pengukuran kinerja dapat dilakukan secara kualitatif, dapat pula dilakukan secara 

kuantitatif. Meskipun demikian, dalam perkembangan teorinya pengukuran secara 

kuantitatif lebih banyak digunakan, karena dianggap lebih mudah dilakukan, lebih mudah 

mengetahui  perkembangan atau perlambatannya, lebih mudah mengecek kemajuan atau 

kemundurannya, dan lebih objektif.  

Ada beberapa model pengukuran kinerja organisasi yang dikenal dalam 

perkembangan administrasi publik. Model pengukuran kinerja tersebut dikembangkan dari 

teori-teori mengenai kinerja organisasi. Model-model tersebut antara lain adalah sebagai 

berikut: 
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Policy Cycle 
Tujuan Strategis 

Tujuan Operasional 

Output Input Aktivitas Hasil 

antara 

Lingkungan 

Hasil akhir 
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1. Model Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard merupakan satu model pengukuran kinerja yang dikembangkan 

oleh  Nolan Norton Institute pada tahun 1990. Pada saat itu, mereka mensponsori studi di 

beberapa perusahaan untuk mencari cara mengukur kinerja perusahaaan yang lebih tepat. 

David Norton CEO dari Nolan Norton Institute bertindak sebagai pimpinan studi tersebut 

dan Robert Kaplan dari Harvard University sebagai konsultan akademik. David Norton dan 

Robert Kaplan selanjutnya dikenal sebagai penemu model balanced scorecard. 

Studi tersebut didasari oleh kenyataan pada saat itu, dimana mereka merasakan 

masih adanya kekurangan dalam pengukuran kinerja, khususnya terkait dengan bidang 

keuangan. Kekurangan tersebut adalah; pengukuran yang ada lebih mengukur kinerja masa 

lalu dan kurang memberikan gambaran kinerja masa depan. Selain itu, pengukuran 

kinerjanya kurang menghargai aset yang tidak terlihat diperusahaan seperti kekuatan 

sumber daya manusia, hubungan dengan pelanggan, kemampuan teknologi, hubungan 

dengan pemasok, dan sebagainya. 

Berdasarkan masalah tersebut, mereka kemudian mengembangkan model 

pengukuran untuk mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut. Mereka kemudian 

mengembangkan model kartu pencatat skor atau scorecard  yang bersifat multidimensional. 

Model ini meliputi empat dimensi pokok, yaitu;  keuangan, pelanggan, proses internal, 

inovasi (pertumbuhan) dan pembelajaran. Selain menggunakan pencatatan dalam kartu 

(scorecard), model ini juga menerapkan prinsip balanced (keseimbangan) dalam pengukuran 

kinerjanya. Adapun gambaran mengenai keseimbangan tersebut adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4. Model pengukuran Kinerja oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton (1996) 

Gambar tersebut di atas, menjelaskan keseimbangan 4 dimensi pengukuran kinerja. 

Keseimbangan yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1) Keseimbangan antara perspektif keuangan dan perspektif non keuangan. 

Perspektif Keuangan 

Perspektif Pembelajaran 

& Pertumbuhan 

Perspektif Proses 

Internal 
Perspektif Pelanggan Balanced 

Scorecard 
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2) Keseimbangan antara hasil kinerja dari dalam (direksi, manajer, karyawan) dan hasil 

kinerja untuk pihak luar (kreditor, pemegang saham). 

3) Keseimbangan antara kemampuan serta kinerja pada yang lalu dan potensi kemampuan 

serta kinerja untuk masa mendatang. 

4) Keseimbangan antara hasil kinerja objektif perusahaan dan hasil kinerja subjektif 

(potensi atau pendorong kinerja). (Indrajit & Djokopranoto, 2006:121) 

 Adapun model pengukuran dari 4 dimensi tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Dimensi keuangan 

  Pada dimensi keuangan, ada beberapa ukuran seperti kinerja operasi, likuiditas 

perusahaan, dan nilai perusahaan. Untuk menilai kinerja operasi dan pendorong kinerja 

digunakan rasio tertentu, antara lain rasio antara keuntungan sesudah dipotong pajak 

dibandingkan dengan modal pemilik yang disetor. Ukuran likuiditas antara lain dapat 

dilakukan dengan menghitung rasio lancar, rasio cepat, kapital kerja dan rasio hutang. 

Penilaian terhadap nilai perusahaan di pasar antara lain dapat dilakukan dengan 

menghitung nilai saham, pendapatan per saham, dan dividen per saham. 

2) Dimensi Pelanggan 

Pelanggan adalah aset yang tersembunyi dan tidak tampak dalam laporan keuangan, 

namun merupakan kekuatan dan sumber daya perusahaan. Keuntungan akan terwujud 

kalau terjadi penjualan melampaui jumlah tertentu dan penjualan akan terwujud apabila 

cukup pembeli atau pelanggan yang membelinya. Beberapa ukuran dalam dimensi 

pelanggan yang dapat digunakan antara lain pangsa pasar, retensi pelanggan, pelanggan 

baru, kepuasan pelanggan, dan keuntungan pelanggan.  

3) Dimensi proses internal 

Beberapa jenis ukuran pada proses internal, antara lain ditujukan pada proses 

pembuatan barang atau jasa yang diproduksi untuk dijual pada pelanggan. Beberapa jenis 

ukuran yang dapat digunakan dalam dimensi ini antara lain biaya, efisiensi, kecepatan, 

produktivitas, penggunaan teknologi informasi, dan mutu.  

4) Dimensi Pembelajaran dan Pertumbuhan 

Dimensi pembelajaran dan pertumbuhan sering juga disebut dimensi inovasi. Hal ini 

disebabkan oleh karena melalui proses pembelajaranlah inovasi dapat muncul. Beberapa 

ukuran pokok dalam dimensi ini adalah tingkat kemampuan, motivasi kerja, manajemen 

pengetahuan, tingkat kepuasan, dan sebagainya. (Indrajit & Djokopranoto, 2006:125) 

a. The European Foundation for Quality Management Model 

 Dalam model ini terdapat sembilan elemen yang dijadikan sebagai ukuran penilaian 

kinerja, yaitu: 
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1) Kepemimpinan, meliputi perilaku dan tidakan tidakan tim eksekutif dan pemimpin 

lainnya dalam memberi inspirasi, mendukung, dan meningkatkan budaya total quality 

management 

2) Kebijakan dan strategi, yaitu elemen yang terkait dengan bagaimana organisasi 

memformulasikan, menyebarkan  dan mereview kebijakan dan strategi dan 

merubahnya ke dalam rencana dan tindakan 

3) Manajemen sumber daya manusia, yaitu tentang bagaimana organisasi merealisasi 

potensi sepenuhnya dari segenap sumber daya manusianya 

4) Sumber daya, menyangkut bagaimana  organisasi mengelola sumber daya secara 

efektif dan efisien. 

5) Proses, meliputi bagaimana organisasi mengidentifikasi, mengelola, mereview dan 

memperbaiki prosesnya 

6) Kepuasan pelanggan, yaitu tentang apa yang dicapai organisasi terkait dengan 

kepuasan pelanggan eksternalnya. 

7) Kepuasan pekerja, yaitu mengenai apa yang diperoleh organisasi dalam hubungan 

dengan kepuasan orangnya sendiri 

8) Dampak pada masyarakat, tentang apa yang dicapai organisasi dalam memuaskan 

kebutuhan konsumen dan harapan masyarakat lokal, nasional, dan internasional 

9) Hasil bisnis, tentang apa yang dicapai organisasi dalam hubungannya dengan sasaran 

bisnis yang direncanakan dan memuaskan kebutuhan dan harapan setiap orang 

dengan kepentingan finansial dalam organisasi (Wibowo, 2011) 

b. Ecomic value Added 

 Ada empat ukuran yang digunakan dalam model ini, yaitu; 

1). Added value yaitu ukuran yang terkait dengan tambahan nilai yang diperoleh dari 

perbedaan antara nilai pasar dari output perusahaan dengan biaya inputnya. 

2). Market value added yaitu ukuran yang terkait dengan kekayaan pasar saham 

3). Cash flow return on investment  yaitu ukuran kinerja organisasi dengan membandingkan 

cash flow dengan gross revenue yang disesuaikan dengan inflasi. (Wibowo, 2011) 

c. Tradisional Financial Measures 

 Pada model ini, ukuran kinerja organisasi didasarkan pada ukuran finansial 

tradisional. Termasuk di dalamnya ukuran return on equity, return on capital employed, earning 

per share, price/ earning ratio, return on sales, assets turnover, over all overheads/sales ratio, profit or 

sales or added value per employer, output per employee. (Wibowo, 2011) 

 Ukuran kinerja  yang ditampilkan model-model tersebut di atas, umumnya melihat 

keberhasilan organisasi dari sisi keuntungan keuangan (finance), dan karena itu maka tidak 

sepenuhnya dapat dijadikan ukuran dalam mengukur kinerja organisasi publik, terlebih lagi 

pada organisasi perguruan tinggi.   
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d. Pengukuran kinerja perguruan tinggi menurut BAN-PT 

Sesuai dengan PP No. 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi pasal 

6 ayat 1, menerangkan bahwa evaluasi perguruan tinggi di Indonesia dalam konteks 

penjaminan mutu eksternal dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 

(BAN-PT) dan lembaga Akreditasi Mandiri.  

Penilaian yang dilakukan oleh BAN-PT, didasarkan pada indikator standar nasional 

pendidikan tinggi (UU No.12 thn 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi), yang 

meliputi delapan standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat. Semua standar tersebut dirangkum dalam 7 standar 

penilaian, yaitu sebagai berikut: 

1. Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaiannya 

2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu  

3. Mahasiswa dan lulusan  

4. Sumber daya manusia  

5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik 

6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi 

7. Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama (Buku 5 Panduan 

Penilaian akreditasi program studi) 

Pada standar penilaian tersebut, hampir semua standar memasukkan penerapan 

prinsip good governance sebagai indikator pengukuran. Sebagai contoh, Pada standar 2, 

disebutkan bahwa tata pamong (governance) merupakan sistem untuk memelihara efektifitas 

peran para konstituen dalam pengembangan kebijakan, pengambilan keputusan, dan 

penyelenggaraan program studi. Tata pamong yang baik jelas terlihat dari lima kriteria yaitu 

kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan fairness. Contoh lain, pada 

standar 7 menyebutkan bahwa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus 

dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.     
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BAB 4 

MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH 

A. Pengertian  

Istilah manajemen bukan hal baru dalam kaitannya dengan suatu kegiatan, bahkan 

dapat dikatakan istilah manajemen tersebut telah membaur ke seluruh sektor kehidupan 

manusia. Dalam Webster’s New Colegiate Dictionary, disebutkan bahwa kata manajemen 

berasal dari kata to manage yang berasal dari bahasa Itali “managgio” dari kata 

“managgiare” yang diambil dari bahasa Latin manus yang berarti: tangan (hand). Kata 

manage dalam kamus tersebut diberi arti: 1) to direct and control (membimbing dan 

mengawasi). 2) to treat with care (memperlakukan dengan seksama). 3) to carry on business or 

affair (mengurus perniagaan, atau urusan-urusan/persoalan-persoalan). 4) to achieve one’s 

purpose (mencapai tujuan tertentu). 

Pengertian-pengertian manajemen dalam kamus tersebut di atas, memberikan 

gambaran bahwa manajemen itu adalah suatu kemampuan atau keterampilan membimbing, 

mengawasi dan memperlakukan/mengurus sesuatu dengan seksama untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Selain pengertian tersebut di atas, beberapa ahli juga mengemukakan pengertian 

manajemen, antara lain: Ernest Dale, Siagian dan Richard A. Johnson. Ernest Dale (1973 : 4) 

mendefinisikan manajemen sebagai 1) mengelola orang-orang, 2) pengambilan keputusan, 3) 

proses mengorganisasi dan memakai sumber-sumber untuk menyelesaikan tujuan yang 

sudah ditentukan. Siagian (1995: 5) mengemukakan bahwa manajemen adalah kemampuan 

atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui 

kegiatan orang lain. Johnson (1973:15) mendefinisi-kan manajemen sebagai proses 

mengintegrasikan sumber-sumber yang tidak berhubungan menjadi sistem total untuk 

menyelesaikan suatu tujuan. 

Apa yang dikemukakan oleh tiga ahli di atas, menunjukkan bahwa manajemen 

merupakan suatu kemampuan atau keterampilan  menggerakkan  semua sumber daya yang 

ada untuk mencapai tujuan melalui kegiatan orang lain. Pada pengertian tersebut, jelas 

terlihat bahwa manajemen mempunyai keterkaitan yang erat dengan istilah-istilah 

administrasi, organisasi dan kepemimpinan. (Syamsudduha 2003: 2) 

Sebelum membahas masalah keterkaitan dari istilah-istilah tersebut, maka terlebih 

dahulu, kita harus melihat istilah-istilah tersebut dalam satu rangkaian proses. Administrasi 
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dalam arti luas dapat dikatakan sebagai suatu proses kegiatan, sedang dalam arti sempit 

dapat dikatakan sebagai suatu proses pelayanan.  Proses kegiatan  maupun proses 

pelayanan diperlukan suatu wadah, dimana kegiatan dan pelayanan dilaksanakan secara 

formal yang disebut organisasi. Dalam menggerakkan orang-orang yang bekerja sama 

tersebut, sebaiknya ada yang menggerakkan dan ada yang digerakkan. Proses 

menggerakkan orang ini disebut manajemen. Sebagai inti dari manajemen adalah 

kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan motor atau daya penggerak dari semua sumber 

dan alat-alat yang tersedia di dalam suatu organisasi. Sumber-sumber tersebut adalah 

sumber daya manusia dan sumber daya non manusia. Oleh sebab itu, sukses atau tidaknya 

suatu organisasi mencapai tujuan yang telah ditentukan itu sangat tergantung pada 

kemampuan dan keterampilan para anggota pimpinan untuk menggerakkan sumber daya 

manusia dan mengolah sumber daya non manusia sehingga penggunaannya berjalan lancar, 

efisien, ekonomis dan efektif. 

Di dalam kepemimpinan  diperlukan  hubungan kemanusiaan. Hubungan kemanusiaan 

merupakan inti dari kepemimpinan. Kegiatan administrasi dan manajemen melibatkan 

unsur manusia, dan hubungan antar manusia merupakan faktor yang amat menentukan 

berhasil atau tidaknya proses administrasi dan manajemen tersebut dijalankan atau 

dilaksanakan. Hubungan kemanusiaan merupakan keseluruhan rangkaian hubungan 

harmonis yang bersifat formal antara atasan dan bawahan, sehingga tercipta suasana kerja 

yang menyenangkan dalam rangka pencapaian tujuan. 

Secara sederhana keterkaitan istilah-istilah tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 4.1 Kedudukan Manajemen dalam Organisasi 

Rangkaian keterkaitan manajemen dengan istilah-istilah di atas, dalam beberapa buku 

sering disebut inti manajemen.  Rangkaian keterkaitan antar istilah tersebut dikemukakan 

oleh Siagian (1995 : 3 – 8), sebagai berikut: 

Administrasi 

Administrasi 

 

Manajemen 

Kepemimpinan 

Human Relation 
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· Organisasi sebagai wadah dimana kegiatan-kegiatan administrasi dijalankan. 

· Inti administrasi adalah manajemen. 

· Inti manajemen adalah kepemimpinan 

· Inti kepemimpinan adalah hubungan kemanusiaan (human relation) 

Analisis terakhir ini mengisyaratkan, bahwa manusia dalam suatu organisasi tidak boleh 

diperlakukan sama dengan unsur-unsur administrasi lainnya, seperti modal, mesin, alat-alat 

perlengkapan dan lain sebagainya. Hal ini berarti,  kepemimpinan sebagai inti dari 

manajemen harus dilengkapi dengan kemampuan dan keterampilan dalam human relation. 

Karena kepemimpinan itu sendiri lebih banyak memfokuskan aktivitasnya pada sumber 

daya manusia, dengan jalan mempengaruhi, mendorong, mengarahkan, menuntut dan 

menggerakkan orang-orang yang dipimpin dengan harapan agar mau berbuat sesuatu 

secara sukarela, demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka manajemen berbasis sekolah (MBS) 

dapat didefinisikan sebagai sebuah proses atau kegiatan pencapaian tujuan peningkatan 

kualitas pendidikan dengan memberdayakan dan atau melibatkan sumber daya sekolah 

yang meliputi; Kepala sekolah, guru, siswa, komite, orangtua siswa dan masyarakat.  

Secara teoritis MBS atau School Based Management merupakan salah satu bentuk 

aplikasi teori governance dalam pengelolaan sekolah. Beberapa karakteristik yang melekat 

pada definisi MBS antara lain; otonomi, partisipatif, akuntabel dan transparansi dalam 

pengelolaan pada tingkat sekolah. Karakteristik ini nampak pada setiap aktivitas yang 

dilaksanakan disekolah, seperti pada aktivitas penyusunan rencana kerja sekolah, 

penyusunan anggaran sekolah, dan aktivitas lainnya.  

B. Fungsi-Fungsi Manajemen 

Agar manajemen sekolah  dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, maka 

kepala sekolah yang menjadi pemimpin di sekolah, harus mampu dan berkemauan 

menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen ini sering diistilahkan 

sebagai praktek manajerial, sebab fungsi-fungsi tersebut merupakan kegiatan yang 

dilakukan oleh manajer. 

Para ahli manajemen memberikan pendapat yang beragam mengenai fungsi-fungsi 

manajemen, namun pada intinya mengandung kesamaan. Sebagai contoh, fungsi-fungsi 

manajemen menurut: Henry Fayol (planning, organizing, commanding, dan controlling), George 

R. Terry (planning, organizing, actuating, controlling), L.M. Gulick (planning, organizing, staffing, 
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directing, coordinating, reporting, budgeting), Kantz O’ Donniell (planning, organizing, staffing, 

leading, controlling). (Fattah, 1996 : 13 dan Siagian, 1995 : 103 – 106). 

Pendapat yang beragam mengenai fungsi manajemen di atas, menunjukkan banyaknya 

aspek yang dikerjakan oleh seorang manajer. Dari beberapa pendapat di atas, terlihat adanya 

beberapa aspek utama, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), 

pemberian bimbingan/arahan (directing), koordinasi (coordination), pengawasan (controlling). 

Kelima fungsi tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Perencanaan (planning) 

Kelancaran serta keberhasilan suatu proses kegiatan agar dapat mencapai tujuannya 

secara efektif dan efisien, banyak ditentukan oleh adanya perencanaan yang matang. 

Perencanaan ini pada hakikatnya merupakan salah satu fungsi dalam manajemen yang 

secara keseluruhan tidak dapat dilepaskan dari fungsi lainnya dan peranannya dirasa-kan 

sangat penting. Menurut Roger A. Kauffman (Fatah, 1996: 49), perencanaan adalah proses 

penentuan tujuan untuk sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan cara dan sumber 

yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien mungkin. Pengertian lain 

dikemukakan oleh Widjaya (1987), bahwa perencanaan adalah langkah-langkah “apa” yang 

akan dilakukan, “bagaimana” melakukannya, “bilamana” dan “siapa” yang akan 

melakukannya agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai secara efektif 

dan efisien. 

Pendapat diatas menunjukkan bahwa perencanaan merupakan kegiatan awal yang 

harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Rencana yang baik 

hendaknya diarahkan kepada tujuan (goal oriented). Selain itu menurut Widjaya (1987, 8), 

rencana mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 

a. Apa yang akan dicapai berkenaan dengan penentuan tujuan. 

b. Mengapa hal itu perlu dilakukan, berkenaan dengan alasan atau motif perlunya 

kegiatan itu. 

c. Bagaimana akan dilaksanakan, berkenaan dengan prosedur kerja, sasaran dan biaya. 

d. Bilamana akan dilaksanakan, berkenaan dengan penjadwalan kegiatan kerja atau 

pelaksanaan kegiatan, pentahapan kegiatan sampai dengan selesai. 

e. Siapa yang akan melaksanakan, berkenaan dengan orang-orang yang turut terlibat 

dalam pelaksanaan kegiatan. 

f. Mengadakan penilaian, berkenaan dengan kegiatan yang telah selesai, sedang dan 

akan diselesaikan. 
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g. Kemungkinan-kemungkinan apa yang dapat mempengaruhi pelaksanaan dan 

kegiatan mengadakan penyesuaian dan perubahan rencana. 

Untuk menyusun suatu rencana, maka umumnya melalui beberapa kegiatan sebagai 

berikut: 

a. Melakukan perkiraan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang dihubungkan 

dengan pencapaian tujuan. 

b. Penentuan tujuan. 

c. Mengadakan penelitian-penelitian untuk mengumpul-kan data-data informasi yang 

diperlukan sebagai bahan  penyusunan rencana. 

d. Penentuan alternatif. 

e. Perumusan rencana. 

f. Penetapan rencana. 

g. Pelaksanaan rencana. 

Uraian tersebut di atas, menunjukkan dengan jelas bahwa masalah yang menyangkut 

saran-saran teknis perencanaan adalah merupakan masalah yang menuntut perhatian yang 

besar, karena proses perencanaan dan implementasinya ternyata banyak ditentukan oleh 

sistem dan prosedur, penelitian dan survei, metode dan teknik perencanaan, dll. 

2. Pengorganisasian (organizing) 

Setelah menyusun rencana, selanjutnya diperlukan adanya kegiatan pengorganisasian. 

Pengorganisasian adalah suatu proses membagi kerja dalam tugas-tugas yang lebih kecil, 

membebankan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya 

mengalokasikan sumber daya, serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektifitas 

pencapaian tujuan organisasi. Ernest Dale (Stoner : 1986) mengemukakan adanya lima tahap 

dalam proses  pengorgani-sasian, yaitu: 

a. Merinci pekerjaan atau menentukan tugas-tugas yang harus dilakukan untuk mencapai 

tujuan organisasi. 

b. Melakukan pembagian kerja. 

c. Penyatuan pekerjaan, dalam arti melakukan pengelom-pokan tugas yang saling 

berkaitan, jika organisasi sudah membesar atau kompleks. 

d. Menetapkan mekanisme kerja untuk mengkoordinasi-kan pekerjaan dalam satu kesatuan 

yang harmonis. 

e. Melakukan monitoring dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk 

mempertahankan dan meningkat-kan efektifitas. 
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Kegiatan pengorganisasian ini akan lebih mudah dan jelas ditunjukkan dalam suatu 

bagan organisasi atau struktur organisasi dan job description (deskripsi pekerjaan). 

Bila kegiatan tersebut di atas telah dilaksanakan, pimpinan akan lebih mudah menyusun 

personil dengan tingkatan dan jenis pekerjaan atau kegiatan. 

3. Bimbingan/Arahan (direction) 

Bimbingan/arahan (direction) berarti memelihara, menjaga dan memajukan organisasi 

melalui setiap personal, baik secara struktural maupun fungsional, agar setiap kegiatan tidak 

terlepas dari usaha mencapai tujuan. Menurut Nawawi (1984 : 37) dalam realitasnya 

kegiatan bimbingan dapat berbentuk: 

a. Memberikan dan menjelaskan perintah. 

b. Memberikan petunjuk melaksanakan suatu kegiatan. 

c. Memberikan kesempatan meningkatkan pengetahuan, keterampilan/kecakapan dan 

keahlian agar lebih efektif dalam melaksanakan berbagai kegiatan organisasi. 

d. Memberikan kesempatan ikut serta mengembangkan tenaga dan pikiran untuk 

memajukan organisasi berdasarkan inisiatif dan kreatifitas masing-masing, 

e. Memberikan koreksi agar setiap personal melakukan tugas-tugasnya secara efisien. 

Uraian tersebut di atas, menjelaskan bahwa kegiatan bimbingan dan pengarahan 

dalam proses manajemen bermaksud agar setiap personal mengerjakan pekerjaan yang 

menjadi beban tugas masing-masing secara efektif, baik dengan menggunakan atau tanpa 

alat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa usaha melengkapi personal dengan alat yang 

tepat dan melatih agar dapat menggunakannya, termasuk juga kegiatan 

bimbingan/pengarahan. 

4. Koordinasi (coordination) 

Selain kegiatan bimbingan/pengarahan, dalam proses manajemen juga memerlukan 

adanya kegiatan koordinasi. Koordinasi menurut Nawawi (1984 : 40) adalah kegiatan 

mengatur dan membawa personel, metode, bahan, buah pikiran, saran-saran, cita-cita dan 

alat-alat dalam hubungan kerja yang harmonis, saling isi mengisi, dan saling menunjang 

sehingga pekerjaan berlangsung efektif dan seluruhnya terarah pada pencapaian tujuan 

yang sama. Kegiatan koordinasi ini menurut Widjaya (1987 : 11), meliputi tugas-tugas 

sebagai berikut: 

a. Setiap bagian atau petugas melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan cara dan dalam 

waktu yang telah ditentukan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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b. Menghindarkan bagian atau petugas yang menghambat atau merugikan pekerjaan dalam 

rangka kerjasama, jangan merugikan bagian dan atau petugas lain 

c. Menghindarkan tumpang-tindih yang dapat menimbul-kan kesalahpahaman, kekacauan 

atau membingungkan. 

d. Memupuk dan mengembangkan sikap saling percaya dan kerjasama, baik antara sesama 

petugas maupun antar pekerjaan. 

e. Menghindarkan dan menyelesaikan segala macam perbedaan pendapat atau 

pertentangan yang akan menghambat usaha pekerjaan. 

f. Menghindarkan kompetisi yang tidak sehat. 

g. Memupuk rasa persatuan dan kesatuan dengan pengertian setiap unsur baik petugas 

maupun pekerjaan tidak terlepas dari usaha sebagai suatu keseluruhan. 

Uraian-uraian di atas, menunjukkan bahwa koordinasi ini amat diperlukan dan saling 

terkait dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Koordinasi ini dapat efektif bila setiap 

personal dan unit kerja diberi kesempatan dan kepercayaan menunaikan tugas masing-

masing sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang telah diberikan pada mereka. 

5. Pengawasan (controlling) 

Fungsi lain yang tidak kalah pentingnya adalah fungsi pengawasan (controlling). 

Menurut Siagian (1995 : 135), pengawasan adalah proses pengamatan dari seluruh kegiatan 

organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan 

sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, Murdick (1983) mengemukakan 

bahwa pengawasan merupakan proses dasar yang secara esensial tetap diperlukan 

bagaimanapun rumit dan luasnya suatu organisasi. 

Pengertian tersebut di atas menandaskan bahwa organisasi tidak dapat berjalan dengan 

efisien dan efektif tanpa adanya pengawasan. Selain itu, fungsi pengawasan ini terkait erat 

dengan fungsi perencanaan, karena pada dasarnya pengawasan merupakan suatu kegiatan 

yang dilakukan untuk melihat apakah pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan yang 

direncanakan atau belum. Proses dasar dari pengawasan ini menurut Murdick (1983) terdiri 

dari dua tahap, yaitu: 

a. Menetapkan standar-standar pelaksanaan pekerjaan. 

Penentuan standar mencakup kriteria untuk semua lapisan pekerjaan yang terdapat 

dalam suatu organisasi. Standar ialah kriteria-kriteria untuk mengukur pelaksanaan 

pekerjaan. Kriteria tersebut dapat dalam bentuk kuantitatif ataupun kualitatif. Ada tiga 

ukuran kritis yang digunakan sebagai standar yaitu: ongkos program, pendapatan, dan 
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standar yang tidak dapat diraba. Dari standar-standar yang telah dikemukakan, standar 

yang tidak dapat diraba, merupakan standar yang sulit diukur, biasanya tidak dinyatakan 

ukuran kuantitas. 

b. Pengukuran hasil/pelaksanaan pekerjaan. 

Tahap kedua dari proses pengawasan adalah pengukuran hasil/pelaksanaan. Metode 

dan teknik koreksinya dapat dilihat atau dijelaskan melalui fungsi-fungsi manajemen. 

Misalnya dengan meninjau kembali rencana atau mengubah standar, memeriksa apakah 

struktur organisasi yang ada itu cukup sesuai dengan standar, apakah tugas dan kewajiban 

telah dimengerti dengan baik, dan lain-lain. 

Kegiatan lain dalam pengawasan dikemukakan oleh Widjaya (1987, 12), antara lain : 

a. Mempelajari perkembangan usaha atau kegiatan secara terus-menerus dengan cara 

pemantauan (monitoring), sehingga dapat diketahui lebih dini faktor-faktor yang 

penghambat dan pendukung dalam kegiatan tersebut. 

b. Mengadakan berbagai usaha untuk memecahkan berbagai hambatan yang timbul demi 

kelancaran kegiatan pekerjaan. 

Selanjutnya, dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen tersebut di atas, seorang 

pemimpin/manajer di sekolah juga perlu memperhatikan dan berupaya mengikuti dan 

menerapkan prinsip-prinsip dasar manajemen. Dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip 

dasar manajemen ini, Henry Fayol (Fattah, 1996: 12) mengemukakan sejumlah prinsip, yaitu: 

1) Pembagian kerja, 2) Kejelasan dalam wewenang dan tanggung jawab, 3) Disiplin, 4) 

Kesatuan Komando, 5) Kesa-tuan arah, 6) Memprioritaskan kepentingan umum/organisasi 

daripada kepentingan pribadi, 7) Pemberian kontra prestasi (penghargaan), 8) Keterpaduan, 

9) Tertib, 10) Pemerataan, 11) Stabilitas dalam menjabat, 12) Inisiatif, 13) Semangat 

kelompok. Ketiga belas prinsip dasar tersebut dijadikan patokan dalam praktik manajerial 

dan melakukan manajemen yang berorientasi pada sasaran (Management by Objectives 

(MBO)), manajemen yang berorientasi kepada orang (Management by People (MBP)), 

manajemen yang berorientasi pada struktur (Management by Technique (MBT)), dan 

manajemen berdasarkan informasi (Management by Information (MBI) atau Management 

Information System). 

C. Komponen Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 

Komponen MBS meliputi semua bidang pendidikan yang dilaksanakan disekolah.  

Kegiatan pendidikan tersebut adalah sebagai berikut: 

 



63 

 

 

 
1. Manajemen Kurikulum 

Manajemen kurikulum merupakan salah satu kegiatan utama dari manajemen di 

sekolah. Aktivitas manajemen kurikulum ini diarahkan pada pencapaian tujuan 

pembelajaran secara efektif dan efisien. Kegiatan manajemen kurikulum ini, terdiri atas 

beberapa tahap yaitu: tahap perencanaan, pengorganisasian dan koordinasi, 

pelaksanaan, selanjutnya pengendalian.  

2. Manajemen Kesiswaan 

Manajemen kesiswaan adalah kegiatan mengelola semua sumber daya untuk 

membelajarkan siswa. Prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam aktivitas ini, yaitu: 

siswa harus diperlakukan sebagai subjek bukan objek, siswa memiliki perbedaan dan 

keragaman, sehingga perlakuan yang diberikan juga harus beragan, pengembangan 

potensi siswa tidak hanya terarah pada satu aspek, tetapi harus menyentuh seluruh 

aspek pada diri siswa. 

3. Manajemen Personalia 

Personalia yang dimaksud dalam bagian ini, adalah semua sumber daya manusia yang 

terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, meliputi; guru, laboran, guru BP, staf 

tata usaha, kepala sekolah, dan karyawan lainnya. Hal yang harus diperhatikan dalam 

manajemen personalia adalah kecukupan jumlah tenaga personalia, dan kompetensi 

dari setiap personalia. 

4. Manajemen Keuangan 

Manajemen keuangan di sekolah bukan hanya terkait dengan pengelolaan keuangan 

yang ada, tetapi juga terkait dengan kreatifitas menghimpun sumber dana. Kegiatan 

manajemen keuangan meliputi beberapa tahap kegiatan, yaitu: perencanaan, 

penggunaan dana, pencatatan/pengadministrasian dana sekolah, dan pengawasan serta 

pengendalian dan pemeriksaan penggunaan dana sekolah. Prinsip yang harus 

diterapkan pada manajemen keuangan ini, yaitu ketersediaan dana dan penerapan 

prinsip transparansi dan akuntabilitas pada setiap penggunaan keuangan sekolah. 

5. Manajemen Sarana prasarana 

Manajemen Sarana Prasarana merupakan salah satu komponen manajemen berbasis 

sekolah, yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sarana prasarana yang dimiliki  agar 

dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pencapaian tujuan pembelajaran dan 

peningkatan kualitas pembelajaran. Prinsip yang harus diterapkan dalam pengelolaan 

sarana prasarana ini, adalah pentingnya perawatan secara berkala terhadap sarana 
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prasarana yang dimiliki. Hal ini dimaksudkan untuk menghemat biaya perbaikan, dan 

pemanfaatan sarana prasarana untuk peningkatan mutu pembelajaran. 

Pelaksanaan kegiatan MBS tersebut dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan 

pembelajaran yang selanjutnya akan berimbas pada peningkatan kualitas pendidikan. 

Berdasarkan hal tersebut, maka indikator pelaksanaannya mengacu pada standar nasional 

pendidikan (SNP), standar pelayanan minimal (SPM),  dan sistem penjaminan mutu 

pendidikan (SPMP). 

    D. Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah 

Evaluasi diri sekolah/madrasah dilakukan sebagai upaya sekolah untuk 

merefleksi  diri melihat secara jujur kondisi sekolah dengan mengacu pada 8 

(delapan)  SNP (Permendikbud No.19 tahun 2007/ Permendikbud No.32 tahun 

2013) 

Selama berjalannya proses EDS/M, diharapkan dapat dibangun adanya 

visi yang jelas mengenai apa yang diinginkan oleh para pemangku kepentingan 

terhadap sekolah/madrasah mereka. Untuk dapat membangun visi bersama 

mengenai mutu ini yang harus dilakukan adalah melibatkan semua pemangku 

kepentingan dalam proses untuk menyepakati nilai-nilai dan prinsip-prinsip 

yang akan ditetapkan. Visi bersama ini akan membawa arah pengembangan 

sekolah/madrasah ke depan dengan lebih jelas. 

Sekolah/madrasah mengukur dampak dari berbagai kegiatan penting terkait 

dengan peserta didik dan kegiatan pembelajaran; setiap tahun sekolah/madrasah 

juga memeriksa hasil dan dampak dari kegiatan pembelajaran serta bagaimana 

sekolah/madrasah dapat memenuhi kebutuhan peserta didik. Hal yang sangat 

penting dalam proses ini adalah sekolah/madrasah harus mempergunakan evaluasi 

ini untuk memprioritaskan bidang yang memerlukan peningkatan dan 

mempersiapkan rencana pengembangan/peningkatan sekolah/madrasah. Proses ini 

kemudian menjadi bagian dari siklus pengembangan dan peningkatan yang 

berkelanjutan, seperti tergambar berikut ini. 
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Gambar 4.2  Siklus Pengembangan dan Peningkatan berkelanjutan 

 

Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di sekolah/madrasah 

(kepala sekolah/ madrasah, guru, peserta didik, orang tua, komite 

sekolah/madrasah, anggota masyarakat, dan pengawas sekolah/madrasah) 

diharapkan bahwa tujuan dan nilai yang diinginkan dalam proses EDS/M 

menjadi bagian dari etos kerja sekolah/madrasah. Informasi yang didapatkan 

harus dianggap penting dan tidak lagi dianggap sebagai beban atau hanya 

sekedar sebagai daftar data yang perlu dikumpulkan karena diminta oleh pihak 

luar. Proses EDS/M harus menjadi bahan refleksi untuk mengubah dan 

memperbaiki tata kerja, dan proses ini akan dianggap berhasil jika dapat 

membawa sekolah/madrasah pada peningkatan pelayanan pendidikan dan 

hasilnya bagi para peserta didik. Kemudian sekolah/madrasah akan menjadi 

pelaku utama dalam peningkatan mutu dan memberikan penjaminan terhadap 

pelayanan pendidikan yang bermutu. 

Tahapan-tahapan berikut adalah upaya yang dilakukan untuk 

menunjang keberhasilan pelaksanaan EDS/M, yakni: 

1. Persiapan 

Sebelum proses ini dapat dimulai, dibutuhkan pelatihan EDS/M secara 

berkelanjutan. Pelatihan ditujukan untuk mempersiapkan sekolah/madrasah 
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melaksanakan evaluasi secara transparan, untuk menjamin validitas dan 

mempergunakan informasi yang dikumpulkan untuk memberikan 

masukan terhadap perencanaan pengembangan sekolah/madrasah. 

2. Melaksanakan Proses EDS/M 

 Kepala sekolah/madrasah dengan dukungan pengawas sekolah/madrasah 

melaksanakan EDS/M bersama Tim Pengembang  Sekolah (TPS/M) yang terdiri 

dari perwakilan guru, komite sekolah/madrasah, orang tua, pengawas dan 

perwakilan lain dari kelompok masyarakat yang memang dipandang layak 

untuk diikutsertakan. 

Tim TPS ini selanjutnya akan mempergunakan instrumen yang 

disediakan untuk menetapkan profil kinerja sekolah/madrasah berdasarkan 

indikator pencapaian. Informasi yang didapatkan kemudian dianalisis dan 

dipergunakan oleh TPS/M untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan 

yang perlu diperbaiki, serta merencanakan program tahunan sekolah/ 

madrasah. Pengawas sekolah/madrasah harus dilibatkan secara penuh untuk 

mendukung sekolah/madrasah dalam proses tersebut, serta dalam 

mengimplementasikan rencana perbaikan yang dikembangkan berdasarkan hasil 

dari proses ini. 

Keterlibatan pengawas sekolah/madrasah juga akan mendorong 

terciptanya transparansi dan keabsahan data yang dikumpulkan, serta 

membantu sekolah/madrasah untuk melangkah maju dalam program 

perbaikan berkelanjutan. Pengawas sekolah/madrasah dan kepala 

sekolah/madrasah akan menjadi pemain inti dalam pelibatan pemangku 

kepentingan (stakeholders) untuk mendapatkan gambaran yang realistis 

mengenai sekolah/madrasah dalam melakukan perbaikan, dan bukan hanya 

sekedar mengisi data yang menunjukkan pencapaian standar. 

Instrumen EDS/M didasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

dan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang memberikan dua tujuan tintuk 

menyediakan informasi bagi rencana pengembangan sekolah/madrasah, 

seiring dengan pemutakhiran sistem manajemen informasi pendidikan 

nasional. Bidang dan pertanyaan inti yang disediakan dalam instrumen tersebut 

merefleksikan aspek-aspek yang penting bagi perencanaan perbaikan 
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sekolah/madrasah. Karena itulah maka perlu diantisipasi agar 

sekolah/madrasah dapat melakukan proses ini dengan benar dan tidak 

memandangnya sekadar sebagai kegiatan pengisian formulir. Penting untuk 

ditekankan di sini bahwa sekolah/madrasah harus mendeskripsikan situasi 

nyata yang ada di sekolah/madrasah mereka dan kemudian saat proses ini 

diulang-- mereka harus mampu menunjukkan adanya perbaikan seiring dengan 

perjalanan waktu. 

  Instrumen EDS/M terdiri dari 8 (delapan) standar nasional pendidikan yang 

dijabarkan ke dalam 26 komponen dan 62 indikator. Setiap standar terdiri atas sejumlah 

komponen yang mengacu pada masing-masing standar nasional pendidikan sebagai 

dasar bagi sekolah/madrasah dalam memperoleh informasi kinerjanya yang bersifat 

kualitatif. 

Komponen yang dievaluasi melalui instrumen EDS/M mencakup hal berikut. 

1. Standar Isi 

a. Kurikulum sudah sesuai dan relevan. 

b. Sekolah/madrasah menyediakan kebutuhan pengembangan pribadi peserta didik. 

2. Standar Proses 

a. Silabus sudah sesuai/relevan dengan standar. 

b. RPP dirancang untuk mencapai pembelajaran efektif dan sesuai dengan kebutuhan 

peserta didik. 

c. Sumber belajar dapat diperoleh dengan mudah dan digunakan secara tepat. 

d. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode yang interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, kreatif, menantang dan memotivasi peserta didik. 

e. Supervisi dan evaluasi proses pembelajaran dilaksanakan secara berkala dan 

berkelanjutan. 

3. Standar Kompetensi Lulusan 

a. Peserta didik dapat mencapai target akademis yang diharapkan. 

b. Peserta didik dapat mengembangkan potensi penuh mereka sebagai anggota 

masyarakat. 

4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

a. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan sudah memadai. 

b. Kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sudah memadai. 

c. Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sudah memadai. 
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5.  Standar Sarana dan Prasarana 

a. Sarana sekolah/madrasah sudah memadai. 

b. Sekolah/madrasah dalam kondisi terpelihara dan baik. 

      6.  Standar Pengelolaan 

a. Kinerja pengelolaan sekolah/madrasah berdasarkan kerja tim dan kemitraan yang 

kuat dengan visi dan misi yang jelas dan diketahui oleh semua pihak. 

b. Rencana kerja sekolah/madrasah mencantumkan tujuan yang jelas untuk 

program peningkatan dan perbaikan berkelanjutan yang tersosialisasikan 

dengan baik. 

c.  Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah atau Rencana Kerja 

Sekolah/Madrasah berdampak terhadap peningkatan hasil belajar. 

d.  Pengumpulan dan penggunaan data dapat dipercaya dan sah. 

e.  Pemberian dukungan dan kesempatan pengembangan profesi bagi para 

pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan dengan baik dan konsisten. 

f. Masyarakat berperan serta dalam kehidupan sekolah/madrasah. 

7. Standar Pembiayaan 

a. Sekolah/madrasah merencanakan keuangan sesuai standar. 

b. Sekolah/madrasah berupaya untuk mendapatkan tambahan dukungan 

pembiayaan lainnya. 

c. Sekolah/madrasah menjamin kesetaraan akses. 

8.  Standar Penilaian Pendidikan 

a. Sistem penilaian disusun untuk menilai peserta didik baik dalam bidang 

akademik maupun nonakademik. 

b. Penilaian berdampak pada proses belajar. 

c. Orangtua peserta didik terlibat dalam proses belajar anak mereka. 

Setiap komponen terdiri dari beberapa indikator yang memberikan gambaran 

lebih menyeluruh dari komponen yang dimaksudkan. Berikut ini adalah contoh 

instrumen EDS/M.  

Contoh Instrumen EDS/M 

1. ISI                                                                                                                               STANDAR  

1.1. Kurikulum sudah sesuai dan relevan                                                             KOMPONEN 
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1.1.1. Pengembangan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan     INDIKATOR 

 menggunakan panduan 

Bukti-Bukti Fisik  Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik 

Tahapan Pengembangan 

 Tahap ke-4  Tahap ke-3  Tahap ke-2  Tahap ke-1 

Kurikulum sekolah 

kami disusun dan 

dikembangkan sesuai 

dengan panduan 

BSNP dan menjadi 

rujukan bagi

 pengembangan 

kurikulum sekolah 

lainnya yang 

memiliki karakteristik 

yang sama. 

Kurikulum sekolah 

kami disusun dan 

dikembangkan 

sesuai dengan 

panduan BSNP. 

Kurikulum sekolah 
kami disusun dan 
dikembangkan 
sesuai dengan 
panduan BSNP 
namun masih 
memerlukan 
pengembangan. 

 Kurikulum sekolah 
kami belum 
sepenuhnya 
mengikuti panduan 
yang disusun BSNP. 

Rekomendasi:  

 

 

Dalam instrumen EDS/M terdapat empat bagian yang harus diisi atau ditulis, 

yakni: Bukti Fisik, Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik, Tahapan 

Pengembangan, dan Rekomendasi. 

1. Bukti Fisik 

Bukti fisik yang tersedia digunakan sebagai bahan dasar untuk 

menggambarkan kondisi sekolah/madrasah terkait dengan indikator yang dinilai. 

Untuk itu perlu dimanfaatkan berbagai sumber informasi yang dapat dijadikan 

sebagai bukti fisik misalnya catatan kajian, hasil observasi, dan hasil 

wawancara/konsultasi dengan pemangku kepentingan (stakeholders) seperti 

komite sekolah/madrasah, orangtua, guru-guru, siswa, dan unsur lain yang terkait. 

Informasi  kualitatif  yang menggambarkan kenyataan dapat berasal dari 

informasi kuantitatif .  Sebagai contoh,  Rencana Pelaksanaan Pengajaran 

(RPP) tidak sekedar merupakan catatan mengenai bagaimana pengajaran 
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dilaksanakan. Keberadaan dokumen kurikulum bukanlah merupakan satu-satunya 

bukti bahwa kurikulum telah dilaksanakan. 

Berbagai jenis bukti fisik dapat digunakan sekolah/madrasah sebagai 

bukti tahapan pengembangan tertentu. Selain itu, sekolah/madrasah perlu juga 

menunjukkan sumber bukti fisik lainnya yang sesuai. Informasi yang 

dikumpulkan berdasarkan bukti fisik tersebut dipastikan akurasinya melalui 

proses triangulasi yang dalam hal ini berarti melihat suatu fenomena (yakni 

evaluasi mutu) dari berbagai sumber data dan dengan menggunakan berbagai 

teknik pengumpulan data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Proses Tianggulasi dalam Evaluasi Mutu 

Triangulasi bukti ini menjamin bahwa konsistensi akan terus diperiksa ulang 

dan bahwa indikator-indikator yang ada dipandang dari berbagai sudut untuk 

memberikan informasi mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi. Hal ini 

penting ditekankan mengingat apa yang dituliskan dalam dokumen tidak selalu 

merupakan hal yang sebenarnya terjadi. Misalnya, sebuah rencana pengajaran 

tidak selalu dapat merekam bagaimana suatu pelajaran diajarkan; dokumen 

kurikulum tidak selalu menjadi jaminan bahwa kurikulum disampaikan dengan 

utuh; dan bahan pelajaran dapat dihitung tetapi bukan berarti  bahan tersebut 

dipergunakan sesuai kepentingannya secara efektif. 

Berikut adalah contoh bukti fisik yang dapat disediakan atau digunakan 

sekolah/madrasah. 

Data Kuantitatif 

dan Kualitatif 
Evaluasi 

Mutu 

Pendapatan dan Penilaian 

Pemangku Kepentingan 

Observasi     

Situasi  

Aktual 
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Khusus terhadap proses pembelajaran, informasi kualitatif dan kuantitatif sebagai hasil dari 

observasi langsung dilakukan dengan berbagai cara termasuk dengan (1) mengikuti proses 

Standar Nasional Contoh Bukti Data Kuantitatif Contoh Bukti Data Kualititatif 

  1.  Isi Dokumen Kurikulum, dll. Proses Pengembangan 

Kurikulum 

2.  Proses Dokumen Silabus, RPP, A .  Proses Pengembangan Silabus, 

RPP 
3.  Kompetensi 

Lulusan 

Dokumen data lulusan (data 

melanjutkan dan bekerja), 

Pencapaian KKM (leger nilai) 

Data alumni, buku catatan 

kepribadian 

4.  Pedidik 

dan Tenaga 

Kependidikan 

Jumlah pendidik dan 

tenaga kependidikan, daftar 

kualifikasi guru dan tenaga 

kependidikan 

Daftar guru yang sudah 

bersertifikat, guru berprestasi, 

Kepala sekoleh/madrasah dan 

tenaga kependidikan yang 

berprestasi 

5.  Sarana dan 

Prasarana 

Luas lahan (sertifikat), jumlah 

ruangan, dll. 

Kondisi ruangan dan kantor 

(kartu pemeliharaan) 

6.  Pengelolaan Dokumen RKS/M atau 

RPS/M, kesepakatan 

kerjasama (MoU), laporan 

pertanggungjawaban 

keuangan sekolah/madrasah 

dll. 

Profil sekolah/madrasah, 

catatan berbagai bentuk 

partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan sekolah/madrasah, 

wiyata mandala, sekolah/ 

madrasah sehat 

7.  Pembiayaan ' Dokumen RAPBS, dokumen 

laporan akuntabilitas, daftar 

penerimaan sumbangan 

orang tua dan masyarakat 

Laporan akuntabilitas keuangan 

sekolah/madrasah, notulensi 

rapat penentuan penggunaan 

anggaran 

8. Penilaian Kisi-kisi penilaian, Lembar 

soal, Dokumen Hasil Belajar 

dan UN, Rapor, Daftar Nilai 

dll. 

Rekomendasi hasil belajar 

kepada peserta didik dan orang 

tua, dan catatan pelaksanaan 

program remedi dan 

pengayaan. 



72 

 

 

 
belajar-mengajar di dalam kelas selama satu hari penuh; (2) mengamati berlangsungnya 

pelajaran; (3) merekam dengan video cara mengajar sendiri; (4) pertukaran kelas antar-

guru; dan (5) observasi antar-sesama guru. 

2.   Deskripsi Indikator 

Kolom ringkasan deskripsi indikator berdasarkan bukti fisik pada instrumen 

EDS/M diisi uraian singkat yang menjelaskan situasi nyata yang terjadi di 

sekolah/madrasah sesuai dengan indikator pada setiap komponen yang mengacu 

kepada SPM dan SNP. 

Deskripsi indikatoryang menggambarkan kondisi nyata dan spesifik untuk 

setiap indikator akan memudahkan sekolah/madrasah dalam menyusun 

rekomendasi untuk perbaikan maupun peningkatan sekaligus menentukan 

rencana pengembangan sekolah/madrasah berdasarkan rekomendasi dan prioritas 

sekolah/madrasah. 

3.   Tahapan Pengembangan 

Anggota TPS/M secara bersama mencermati instrumen EDS/M pada setiap 

indikator dari setiap komponen dan setiap standar. Dalam pengisian intrumen 

EDS/M, anggota TPS/M harus merujuk kepada Peraturan Menteri atau 

Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan SPM dan SNP. Deskripsi indikator 

berdasarkan bukti fisik menjadi rujukan bagi anggota TPS/M untuk menentukan 

posisi tahapan pengembangan sekolah/madrasah. 

Sekolah/madrasah kemudian membandingkan deskripsi setiap indikator 

dengan rubrik yang ada di bawahnya untuk melihat posisi  tahapan 

pencapaian. Sekolah/madrasah kemudian memilih rubrik yang lebih 

mendekati atau sama dengan deskripsi sekolah/madrasah untuk kemudian 

memberi tanda centang () pada tahapan pengembangan yang bersesuaian. 

Tahapan pengembangan pada setiap indikator menggambarkan keadaan 

seperti apa kondisi kinerja sekolah/madrasah pada saat dilakukan penilaian 

terkait dengan indikator tertentu. Tahapan pengembangan ini memiliki makna 

sebagai berikut: 

a. Tahap ke-1 berarti belum memenuhi SPM. Pada tahap ini kinerja 

sekolah/madrasah mempunyai banyak kelemahan dan membutuhkan banyak 

perbaikan. 

b. Tahap ke-2 berarti memenuhi SPM. Pada tahap ini terdapat beberapa 
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kekuatan dan kelemahan tetapi masih memerlukan banyak perbaikan. 

c. Tahap ke-3 berarti memenuhi SNP. Pada tahap ini kinerja 

sekolah/madrasah baik, namun masih perlu peningkatan. 

d. Tahap ke-4 berarti melampaui SNP. Pada tahap ini kinerja sekolah/mad rasa 

h sangat baik, melampaui standar yang telah ditetapkan. 

Tahapan pengembangan bisa berbeda dalam indikator yang berbeda pula. 

Hal ini  penting diperhatikan karena sekolah/madrasah harus menilai kinerja apa 

adanya. Dalam pelaksanaan EDS/M yang dilakukan setiap tahun, 

sekolah/madrasah mempunyai dasar nyata indikator atau komponen atau 

standar mana yang memerlukan perbaikan secara terus-menerus. 

4. Rekomendasi 

Setelah menentukan tahapan pengembangan, sekolah/madrasah kemudian 

menyusun rekomendasi berdasarkan bukti fisik, deskripsi,  dan tahapan 

pengembangan untuk setiap indikator. Rekomendasi tidak hanya difokuskan 

pada indikator yang dianggap lemah namun juga disusun untuk setiap indikator 

yang telah mencapai standar nasional pendidikan. Sehingga rekomendasi ini dapat 

digolongkan dengan rekomendasi perbaikan/peningkatan dan rekomendasi 

pengembangan. 

Rekomendasi ini kemudian direkap sebagai dasar masukan dalam penyusunan Rencana 

Pengembangan Sekolah/Madrasah (RPS/M). Sekolah/madrasah perlu memastikan bahwa 

rekomendasi ini sungguh-sungguh berbasis pada hasil evaluasi diri.    

Contoh  Instrumen Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah 

 

STANDAR ISI 
Komponen Indikator 

1.1 
 

Kurikulum sudah sesuai dan 
relevan 
 

1.1.1.   Pengembangan kurikulum pada tingkat 

satuan pendidikan menggunakan 

panduan yang disusun BSNP. 

1.1.2.   Kurikulum dibuat dengan 

mempertimbangkan karakteristik 

daerah, kebutuhan sosial masyarakat, 

kondisi budaya, usia peserta didik, dan 

kebutuhan pembelajaran. 

1.1.3.     Kurikulum telah menunjukkan adanya 
alokasi waktu, rencana program 
remedial, dan pengayaan bagi siswa. 
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1.2.  Sekolah/madrasah 
menyediakan 
kebutuhan 
pengembangan pribadi 
peserta didik 

1.2.1.   Sekolah/madrasah menyediakan 

layanan bimbingan dan konseling untuk 

memenuhi kebutuhan pengembangan 

pribadi peserta didik. 

1.2.2.   Sekolah/madrasah menyediakan 

kegiatan ekstra kurikuler untuk 

memenuhi kebutuhan pengembangan 

pribadi peserta didik. 
 

 .  ISI 

1.1. Kurikulum sudah sesuai dan relevan 

1.1.1. Pengembangan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan menggunakan panduan 

yang disusun BSNP. 

Bukti-Bukti Fisik Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti 

Fisik 

 

 

 

 

Tahapan Pengembangan 

 Tahap ke-4  Tahap ke-3  Tahap ke-2      Tahap ke-1 

Kurikulum 

sekolah/madrasah kami 

disusun dan dikembangkan 

sesuai dengan panduan 

BSNP dan menjadi rujukan 

bagi pengembangan 

kurikulum 

sekolah/madrasah lainnya 

yang memilikikarakteristik 

yang sama. 

Kurikulum 

sekolah/ 

madrasah kami 

disusun dan 

dikembangkan 

sesuai dengan 

panduan 

BSNP. 

Kurikulum sekolah/ 

madrasah kami 

disusun 

mengikuti panduan 

yang 

disusun BSNP namun 
masih memerlukan 

pengembangan. 

Kurikulum 

sekolah/ 

madrasah kami 

belum 

sepenuhnya 

mengikuti 

panduan yang 

disusun 

BSNP. 

Rekomendasi: 

 
 

 
 
1.1. Kurikulum sudah sesuai dan relevan 

1.1.2. Kurikulum dibuat dengan mempertimbangkan karakteristik daerah, kebutuhan 

sosial masyarakat, kondisi budaya, usia peserta didik, dan kebutuhan pembelajaran. 

Bukti-Bukti Fisik Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik 
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Tahapan Pengembangan 

 Tahap ke-4  Tahap ke-3  Tahap ke-2  Tahap ke-1 

Kurikulum 

sekolah/madrasah kami 

disusun dengan 

mempertimbangkan 

karakteristik daerah, 

kebutuhan sosial 

masyarakat, kondisi 

budaya, usia peserta 

didik, dan kebutuhan 

pembelajaran yang 

terintegrasi dalam 

silabus setiap mata 

pelajaran serta menjadi 

rujukan kab/kota dalam 

pengembangan 

kurikulum lokal. 

 Kurikulum 

sekolah/ 

madrasah kami 

disusun 

dengan 

mempertimbangka

n karakteristik 

daerah, kebutuhan 

sosial masyarakat, 

kondisi budaya, 

usia 

peserta didik, dan 

kebutuhan 

pembelajaran 

dalam silabus setiap 

mata pelajaran. 

Kurikulum 

sekolah/ 

madrasah kami 

disusun dengan 

mempertimbangka

n usia peserta didik 

dan kebutuhan 

pembelajaran. 

Kurikulum 

sekolah/ 

madrasah kami 

disusun belum 

mempertimbangka

n karakteristik 

daerah, kebutuhan 

sosial masyarakat, 

kondisi budaya, 

usia peserta didik, 

dan kebutuhan 

pembelajaran, 

Rekomendasi:  
 

 

 

 

 

1.1. Kurikulum sudah sesuai dan relevan 

1.1.3. Kurikulum telah menunjukkan adanya alokasi waktu, rencana program remedial, dan 

pengayaan bagi siswa. 

Bukti-Bukti Fisik Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik 

  

Tahapan Pengembangan 

         Tahap ke-4  Tahap ke-3  Tahap ke-2  Tahap ke-1 
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Struktur kurikulum 

sekolah/madrasah kami 

telah mengalokasikan 

waktu yang cukup bagi 

peserta didik agar dapat 

memahami konsep yang 

baru sebelum 

melanjutkan ke pelajaran 

berikutnya dengan selalu 

melaksanakan program 

remedial dan pengayaan 

yang sistematis untuk 

setiap peserta didik. 

Struktur kurikulum 

sekolah/madrasah 

kami telah 

mengalokasikan 

waktu yang cukup 

bagi peserta didik 

agar dapat 

memahami konsep 

yang baru sebelum 

melanjutkan ke 

pelajaran berikutnya 

dengan selalu 

melaksanakan 

program remedial 

dan pengayaan. 

Struktur kurikulum 

sekolah/madrasah 

kami kurang 

mengalokasikan 

waktu yang cukup 

bagi peserta didik 

agar dapat 

memahami konsep 

yang baru sebelum 

melanjutkan ke 

pelajaran 

berikutnya, 

sedangkan program 

remedial dan 

pengayaan kadang 

kala dilaksanakan. 

Struktur kurikulum 

sekolah/madrasah 

kami tidak 

mengalokasikan 

waktu yang cukup 

bagi peserta didik 

agar dapat 

memahami konsep 

yang baru sebelum 

melanjutkan ke 

pelajaran 

berikutnya, serta 

program remedial 

dan pengayaan 

belum pernah 

dilaksanakan. Rekomendasi:  

  

 

1.2.      Sekolah/ madrasah menyediakan kebutuhan pengembangan pribadi peserta didik 

 

1.2.1.   Kurikulum telah menunjukkan adanya alokasi waktu, rencana program remedial, 

dan pengayaan bagi siswa. 

Bukti-Bukti Fisik Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik 

  

Tahapan Pengembangan 

        Tahap ke-4      Tahap ke-3   Tahap ke-2  Tahap ke-1 
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Sekolah/madrasah 

kami menyediakan 

layanan dan 

bimbingan secara 

teratur dan 

berkesinambungan 

dalam memenuhi 

kebutuhan 

pengembangan 

pribadi setiap peserta 

didik, baik yang 

terprogram dengan 

jelas maupun 

berdasarkan kasus per 

kasus sesuai 

Sekolah/madrasah 

kami memberikan 

bimbingan secara 

teratur dan 

berkesinambungan 

serta menawarkan 

pelayanan 

konseling dalam 

memenuhi 

kebutuhan 

pengembangan 

pribadi peserta 

didik. 

Sekolah/madrasah 

kami masih sangat 

terbatas dalam 

memberikan 

layanan bimbingan 

dan konseling 

yang memadai 

dalam memenuhi 

kebutuhan 

pengembangan 

pribadi peserta 

didik. 

Sekolah/ 

madrasah 

kami belum 

mampu 

memberikan 

layanan 

bimbingan dan 

konseling bagi 

peserta didik, 

Rekomendasi:  

  

 

1.2.      Sekolah/ madrasah menyediakan kebutuhan pengembangan pribadi peserta didik 

 

1.2.2.   Sekolah/madrasah menyediakan kegiatan ekstra kurikuler untuk memenuhi 

kebutuhan pengembangan pribadi peserta didik. 

Bukti-Bukti Fisik Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik 

  

Tahapan Pengembangan 

         Tahap ke-4   Tahap ke-3   Tahap ke-2  Tahap ke-1 

Sekolah/madrasah 

kami menyediakan 

berbagai jenis 

kegiatan ekstra 

kurikuler yang 

disesuaikan dengan 

minat setiap peserta 

didik dan melibatkan 

masyarakat dalam 

pengembangan ekstra 

kurikulernya. 

Sekolah/madrasah 

kami sudah 

menyediakan 

beberapa kegiatan 

ekstra kurikuler 

bagi peserta didik 

yang sesuai dengan 

minat sebagian 

besar peserta didik. 

Sekolah/madrasah 

kami menyediakan 

kegiatan ekstra 

kurikuler tetapi 

belum 

mengakomodir 

semua kebutuhan 

pengembangan 

pribadi peserta 

didik. 

Sekolah/madrasa

h 

kami belum 

mampu 

memberikan 

kegiatan ekstra 

kurikuler bagi 

peserta didik. 
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Rekomendasi:  

  

 

STANDAR PROSES 

Komponen Indikator 

2.1. Silabus sudah 

sesuai/ relevan 

dengan standar 

2.1.1.  Silabus dikembangkan berdasarkan Standar Isi 

(SI), Standar Kompetensi Lulusan (SKL), dan 

panduan KTSP. 

2.1.2. Pengembangan Silabus dilakukan guru secara 

mandiri atau berkelompok. 

2.2. RPP dirancang 

untuk mencapai 

pembelajaran 

efektif dan sesuai 

dengan kebutuhan 

peserta didik 

2.2.1. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

disusun berdasarkan pada prinsip-prinsip 

perencanaan pembelajaran. 

2.2.2. RPP memperhatikan perbedaan gender, 

kemampuan awal, tahap intelektual, minat, 

bakat, motivasi belajar, potensi, kemampuan 

sosial, emosional, gaya belajar, kebutuhan 

khusus, kecepatan belajar, latar belakang 

budaya, norma, nilai-nilai, dan lingkungan 

peserta didik. 

2.3. Sumber belajar dapat 

diperoleh dengan 

mudah dan 

digunakan secara 

tepat 

2.3.1. Siswa dapat mengakses buku panduan, buku 

pengayaan, buku referensi, dan sumber belajar 

lain selain buku pelajaran dengan mudah. 

2.3.2. Guru menggunakan buku panduan, buku 

pengayaan, buku referensi, dan sumber belajar 

lain selain buku pelajaran secara tepat dalam 

pembelajaran untuk membantu dan memotivasi 

peserta didik. 

2.4. Pembelajaran 

dilaksanakan dengan 

menggunakan 

metode yang 

interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, 

kreatif, menantang 

dan memotivasi 

peserta didik 

2.4.1. Para guru melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan rencana pembelajaran yang interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, dan menantang 

mencakup kegiatan pendahuluan, inti, dan 

penutup. 

2.4.2. Para peserta didik memperoleh kesempatan yang 

sama untuk melakukan ekplorasi dan elaborasi, 

serta mendapatkan konfirmasi. 
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2.5. Supervisi dan 

evaluasi proses 

pembelajaran 

dilaksanakan 

secara berkala dan 

berkelanjutan 

2.5.1. Supervisi dan evaluasi proses pembelajaran 

dilakukan pada setiap tahap meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil 

pelajaran. 

2.5.2. Supervisi dan evaluasi proses pembelajaran 

dilakukan secara berkala dan berkelanjutan oleh 

kepala sekolah/madrasah dan pengawas. 

 

2.     Proses 

 

2.1.  Silabus sudah sesuai / relevan dengan standar 

Bukti-Bukti Fisik Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik 

  

Tahapan Pengembangan 

 Tahap ke-4  Tahap ke-3      Tahap ke-2  Tahap ke-1 

Silabus kami telah 

sesuai dengan SI, SKL, 

dan panduan KTSP serta 

telah 

mempertimbangkan 

situasi dan kondisi 

sekolah/madrasah. 

Silabus kami telah 

sesuai dengan SI, 

SKL, dan panduan 

KTSP. 

Sebagian silabus 

kami telah sesuai 

dengan SI, SKL, 

dan panduan 

KTSP. 

Silabus kami 

belum sesuai 

dengan SI, SKL, 

dan panduan 

KTSP. 

Rekomendasi:  

  

 

2.1.    Silabus sudah sesuai/relevan dengan standar didik 

 

2.1.2. Pengembangan silabus dilakukan guru secara mandiri atau berkelompok. 
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Bukti-Bukti Fisik Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik 

  

Tahapan Pengembangan 

         Tahap ke-4      Tahap ke-3   Tahap ke-2   Tahap ke-1 

Silabus kami telah dikaji 
dan dikembangkan 
secara teratur oleh guru 
secara mandiri yang 
berdampak pada 
peningkatan mutu 
peserta didik. 

Silabus kami telah 
dikaji dan 
dikembangkan secara 
teratur oleh guru 
secara mandiri atau 
berkelompok. 

Sebagian silabus 
kami telah dikaji dan 
dikembangkan 
secara teratur oleh 
guru secara mandiri 
atau berkelompok. 

Silabus kami belum 
dikaji dan 
dikembangkan 
secara teratur oleh 
guru secara mandiri 
atau berkelompok. 

Rekomendasi:  

 

 

  

 

2.2.     RPP dirancang untuk mencapai pembelajaran efektif dan sesuai dengan 
kebutuhan peserta didik  

2.2.1.  Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) disusun berdasarkan pada prinsip-prinsip 
perencanaan pembelajaran. 

Bukti-Bukti Fisik Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik 

  

Tahapan Pengembangan 

 Tahap ke-4      Tahap ke-3    Tahap ke-2    Tahap ke-1 

RPP disusun oleh setiap 
guru untuk setiap 
kompetensi dasar 
berdasarkan prinsip-
prinsip perencanaan 
pembelajaran dan  
direview secara berkala 
untuk memastikan 
dampaknya pada 
peningkatan hasil belajar 
peserta didik. 

RPP disusun oleh 
setiap guru untuk 
setiap kompetensi 
dasar berdasarkan 
prinsip-prinsip 
perencanaan 
pembelajaran. 

Sebagian guru 
menyusun RPP 
sendiri untuk setiap 
kompetensi dasar 
berdasarkan 
prinsip-prinsip 
perencanaan 
pembelajaran. 

Guru tidak 
menyusun RPP 
sendiri. 

Rekomendasi:  
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2.2.     RPP dirancang untuk mencapai pembelajaran efektif dan sesuai dengan 
kebutuhan peserta didik  

2.2.2.  RPP memperhatikan perbedaan gender, kemampuan awal, tahap intelektual, minat, 
bakat, motivasi belajar, potensi, kemampuan sosial, emosional, gaya belajar, 
kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai-nilai, dan 
lingkungan peserta didik. 

Bukti-Bukti Fisik Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik 

  

Tahapan Pengembangan 

 Tahap ke-4  Tahap ke-3  Tahap ke-2    Tahap ke-1 

RPP memperhatikan 

perbedaan gender, 

kemampuan awal, 

tahap intelektual, 

minat, bakat, motivasi 

belajar, potensi, 

kemampuan sosial, 

emosional, gaya 

belajar, kebutuhan 

khusus, kecepatan 

belajar, latar belakang 

budaya, norma, nilai-

nilai, dan lingkungan 

peserta didik serta 

direview oleh para 

ahli. 

RPP 

memperhatikan 

perbedaan gender, 

kemampuan awal, 

tahap intelektual, 

minat, bakat, 

motivasi belajar, 

potensi, 

kemampuan sosial, 

emosional, gaya 

belajar, kebutuhan 

khusus, kecepatan 

belajar, latar 

belakang budaya, 

norma, nilai-nilai, 

dan lingkungan 

RPP 

memperhatikan 

perbedaan gender, 

kemampuan awal, 

kebutuhan khusus, 

kecepatan belajar, 

latar belakang 

budaya. 

RPP tidak 

memperhatikan 

perbedaan 

individual 

peserta didik. 

Rekomendasi:  

  

 
2.3.     Sumber belajar dapat diperoleh dengan mudah dan digunakan secara tepat 

2.3.1.  Siswa dapat mengakses buku panduan, buku pengayaan, buku referensi, 

dan sumber belajar lain selain buku pelajaran dengan mudah. 

Bukti-Bukti Fisik Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik 
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Tahapan Pengembangan  

        Tahap ke-4      Tahap ke-3  Tahap ke-2  Tahap ke-1 

Siswa 

sekolah/madrasah 

kami menggunakan 

sumber belajar yang 

dibeli sendiri dan 

berbagai materi yang 

tersedia di 

perpustakaan 

sekolah/madrasah 

dengan mudah untuk 

dipinjam dan dipakai 

di luar 

sekolah/madrasah 

dalam kurun waktu 

tidak lebih dari satu 

minggu dan dapat 

diperpanjang, serta 

dapat mengakses buku 

sekolah/madrasah 

elektronik (BSE) dan 

materi lain dari           

e-library 

Siswa sekolah/  

madrasah kami 

menggunakan 

sumber belajar 

yang dibeli sendiri 

dan berbagai materi 

yang tersedia di 

perpustakaan  

sekolah/madrasah 

 dengan mudah    

untuk dipinjam 

dan dipakai di luar 

sekolah/madrasah 

dalam kurun 

waktu tidak lebih 

dari satu minggu 

dan dapat 

diperpanjang, 

serta dapat 

mengakses buku 

sekolah/madrasah 

elektronik (BSE). 

Siswa sekolah/ 

madrasah kami 

menggunakan 

sumber belajar 

yang dimiliki 

sendiri dan 

beberapa buku teks 

yang tersedia di 

perpustakaan 

sekolah/madrasa

h selama pelajaran 

berlangsung. 

Siswa sekolah/ 

madrasah kami 

hanya 

menggunakan 

sumber belajar 

yang dimiliki 

sendiri. 

Rekomendasi:  

  

 

2.3.    Sumber belajar dapat diperoleh dengan mudah dan digunakan secara 
tepat 

2.3.2.   Guru menggunakan buku panduan, buku pengayaan, buku referensi, dan sumber 

belajar lain selain buku pelajaran secara tepat dalam pembelajaran untuk membantu 

dan memotivasi peserta didik. 

Bukti-Bukti Fisik Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik 

  

Tahapan Pengembangan 
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 Tahap ke-4      Tahap ke-3    Tahap ke-2  Tahap ke-1 

Guru-guru kami 

menggunakan berbagai 

jenis sumber dan media 

pembelajaran 

disekolah/madrasah 

serta memanfaatkan 

tempat belajar lain di 

luar sekolah/madrasah 

dengan melibatkan 

siswa. 

Guru-guru kami 

menggunakan buku 

panduan, buku 

pengayaan, buku 

referensi, dan sumber 

belajar lain selain 

buku pelajaran secara 

tepat dalam 

pembelajaran untuk 

membantu dan 

memotivasi peserta 

didik. 

Guru-guru kami 

sudah menggunakan 

sumber belajar 

lainnya selain buku 

pelajaran, namun 

hanya pada mata 

pelajaran tertentu. 

Guru-guru kami 

sepenuhnya hanya 

bergantung pada 

buku-buku 

pelajaran saja 

dalam melakukan 

proses 

Pembelajaran. 

Rekomendasi:  

  

 

2.4.     Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode yang interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, kreatif, menantang dan memotivasi peserta didik 

2.4.1.  Para guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan menantang mencakup kegiatan 

pendahuluan, inti, dan penutup. 

Bukti-Bukti Fisik Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik 

  

Tahapan Pengembangan 

 Tahap ke-4      Tahap ke-3    Tahap ke-2  Tahap ke-1 

Guru-guru kami 

melaksanakan kegiatan 

pembelajaran yang 

interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, dan 

menantang sesuai 

dengan RPP yang 

disusunnya serta 

dijadikan acuan bagi 

guru-guru di sekolah/ 

madrasah lainnya. 

Guru-guru kami 

melaksanakan 

kegiatan 

pembelajaran yang 

interaktif, inspiratif, 

menyenangkan dan 

menantang sesuai 

dengan RPP yang 

disusunnya. 

Sebagian guru-guru 

kami sudah 

konsisten 

Melaksanakan 

kegiatan 

pembelajaran yang 

interaktif, inspiratif, 

menyenangkan dan 

menantang sesuai 

dengan RPP yang 

disusunnya. 

Guru-guru kami 

belum konsisten 

melaksanakan 

kegiatan 

pembelajaran 

sesuai dengan RPP 

yang disusunnya 

Rekomendasi:  
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2.4.     Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode yang interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, kreatif, menantang dan memotivasi peserta didik 

2.4.2. Para peserta didik memperoleh kesempatan yang sama untuk melakukan ekplorasi 

dan elaborasi, serta mendapatkan konfirmasi. 

Bukti-Bukti Fisik Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik 

  

Tahapan Pengembangan 

 Tahap ke-4      Tahap ke-3    Tahap ke-2  Tahap ke-1 

Guru-guru kami tidak 

hanya memberikan 

kesempatan pada peserta 

didik untuk melakukan 

ekplorasi dan elaborasi, 

serta mendapatkan 

konfirmasi di setiap 

proses pembelajaran 

tetapi juga di luar proses 

pembelajaran. 

Guru-guru kami 

memberikan 

kesempatan pada 

peserta didik untuk 

melakukan ekplorasi 

dan elaborasi, serta 

mendapatkan 

konfirmasi di setiap 

proses pembelajaran. 

Guru-guru kami 

belum sepenuhnya 

konsisten 

memberikan 

kesempatan pada 

peserta didik untuk 

melakukan ekplorasi 

dan elaborasi, serta 

mendapatkan 

konfirmasi di setiap 

proses pembelajaran. 

 

 

 

  

Guru-guru kami 

belum memberikan 

kesempatan pada 

peserta didik untuk 

melakukan 

ekplorasi dan 

elaborasi, serta 

mendapatkan 

konfirmasi di setiap 

 prosepembelajaran. 

Rekomendasi:  

  

 

2.5.     Supervisi dan evaluasi proses pembelajaran dilaksanakan secara berkala dan 

berkelanjutan 

2.5.1.  Supervisi dan evaluasi proses pembelajaran dilakukan pada setiap tahap meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. 
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Bukti-Bukti Fisik Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik 

  

Tahapan Pengembangan 

 Tahap ke-4      Tahap ke-3    Tahap ke-2  Tahap ke-1 

Proses pembelajaran di 

sekolah/madrasah kami 

disupervisi dan 

dievaluasi mulai dari 

tahap perencanaan, 

pelaksanaan, dan 

penilaian hasil 

pembelajaran termasuk 

program tindak lanjut. 

Proses pembelajaran 

di sekolah/madrasah 

kami disupervisi dan 

dievaluasi mulai dari 

tahap perencanaan, 

pelaksanaan, dan 

penilaian hasil 

pembelajaran. 

Proses pembelajaran 

di 

sekolah/madrasah 

kami disupervisi dan 

 dievaluasi hanya 

pada tahapan 

tertentu saja. 

Proses 

pembelajaran di 

sekolah/madrasah 

kami tidak 

disupervisi dan 

 dievaluasi mulai 

dari tahap 

perencanaan, 

pelaksanaan, dan 

penilaian hasil 

pembelajaran. 
Rekomendasi:  

  

 

2.5.     Supervisi dan evaluasi proses pembelajaran dilaksanakan secara berkala dan 

berkelanjutan 

2.5.2.Supervisi dan evaluasi proses pembelajaran dilakukan secara berkala dan 

berkelanjutan oleh kepala sekolah/madrasah dan pengawas. 

 

Bukti-Bukti Fisik Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik 

  

Tahapan Pengembangan 

 Tahap ke-4      Tahap ke-3    Tahap ke-2  Tahap ke-1 
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Supervisi dan evaluasi 

proses pembelajaran 

dilakukan secara 

berkala dan 

berkelanjutan oleh 

kepala 

sekolah/madrasah, 

teman sejawat dan 

pengawas serta 

melibatkan peserta 

didik. 

Supervisi dan 

evaluasi proses 

pembelajaran 

dilakukan secara 

berkala dan 

berkelanjutan oleh 

kepala 

sekolah/madrasah 

dan pengawas. 

Supervisi dan 

evaluasi proses 

pembelajaran 

dilakukan secara 

berkala oleh 

kepala 

sekolah/madrasah 

dan pengawas 

tetapi tidak 

ditindaklanjuti. 

Supervisi dan 

evaluasi proses 

pembelajaran 

hanya dilakukan 

oleh pengawas. 

Rekomendasi:  

  

 

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 

Komponen Indikator 

3.1. Peserta didik dapat 

mencapai target  

akademis yang 

diharapkan 

3.1.1. Peserta didik memperlihatkan kemajuan yang 

lebih baik dalam mencapai target  yang 

ditetapkan SKL. 

3.1.2. Peserta didik memperlihatkan kemajuan 

sebagai  pembelajar yang mandiri. 

3.1.3. Peserta didik memperlihatkan motivasi belajar 

dan rasa percaya diri yang tinggi. 

3.2. Peserta didik dapat  

mengembangkan 

potensi penuh 

mereka sebagai 

anggota 

masyarakat  

3.2.1. Sekolah/madrasah mengembangkan 

kepribadian peserta didik. 

3.2.2. Sekolah/madrasah mengembangkan 

keterampilan hidup. 

3.2.3. Sekolah/madrasah mengembangkan nilai-nilai 

agama,  budaya, dan pemahaman atas  sikap 

yang dapat diterima. 
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3. KOMPETENSI LULUSAN 

3.1.     Peserta didik dapat mencapai target akademis yang diharapkan 

3.1.1.  Peserta didik memperlihatkan kemajuan yang lebih baik dalam mencapai target yang 

ditetapkan SKL. 

Bukti-Bukti Fisik Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik 

Tahapan Pengembangan 

 Tahap ke-4      Tahap ke-3    Tahap ke-2  Tahap ke-1 

Peserta didik 

memperlihatkan 

kemajuan yang lebih 

baik melebihi standar 

kompetensi kelulusan, 

percaya diri, dan 

memiliki harapan yang 

tinggi dalam berprestasi. 

Peserta didik 

memperlihatkan 

kemajuan yang lebih 

baik dalam mencapai 

target yang 

ditetapkan dalarn 

SKL. 

Peserta didik 

memperlihatkan 

prestasi belajar yang 

lebih baik, namun 

tidak konsisten. 

Hasil belajar 

peserta didik 

masih di bawah 

SKL. 

Rekomendasi:  

  

 

3.1.   Peserta didik dapat mencapai target akademis yang diharapkan 

3.1.2. Peserta didik memperlihatkan kemajuan sebagai pembelajar yang mandiri. 

Bukti-Bukti Fisik Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik 

  

Tahapan Pengembangan 

 Tahap ke-4      Tahap ke-3    Tahap ke-2  Tahap ke-1 

Peserta didik kami 

mengembangkan 

keterampilan berpikir 

logis, kritis, dan analititis 

serta mengembangkan 

kreatifitas mereka. 

Peserta didik kami 

mampu menjadi 

pembelajar yang 

mandiri. 

Sebagian peserta 

didik kami mampu 

menjadi pembelajar 

yang mandiri. 

Peserta didik kami 

belum mampu 

menjadi pernbelajar 

yang mandiri. 

Rekomendasi:  
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3.1.    Peserta didik dapat mencapai target akademis yang diharapkan 

3.1.3. Peserta didik memperlihatkan motivasi belajar dan rasa percaya diri yang 

tinggi. 

Bukti-Bukti Fisik Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik 

  

Tahapan Pengembangan 

 Tahap ke-4      Tahap ke-3    Tahap ke-2  Tahap ke-1 

Peserta didik kami 

memiliki motivasi 

belajar dan rasa 

percaya diri yang 

tinggi, serta mampu 

mengekspresikan diri 

dalam 

mengungkapkan 

pendapatmereka 

dengan jelas 

dan santun. 

Peserta didik kami 

memiliki motivasi 

belajar dan rasa 

percaya diri yang 

tinggi. 

Sebagian peserta 

didik kami 

memiliki motivasi 

belajar dan rasa 

percaya diri yang 

tinggi. 

Peserta didik 

belum memiliki 

motivasi belajar 

dan rasa percaya 

diri yang tinggi. 

Rekomendasi:  

  

 

3.2.    Peserta didik dapat mengembangkan potensi penuh mereka sebagai 

anggota masyarakat 

3.2.1. Sekolah/madrasah mengembangkan kepribadian peserta didik. 

Bukti-Bukti Fisik Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik 

  

Tahapan Pengembangan 

 Tahap ke-4      Tahap ke-3    Tahap ke-2  Tahap ke-1 
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Peserta didik 

berpartisipasi secara 

aktif dalam kehidupan 

di sekolah/madrasah 

dan di tengah 

masyarakat luas. 

Mereka memiliki 

kemampuan secara 

pribadi dan sosial dan 

melakukan berbagai 

jenis kegiatan untuk 

keberhasilan pribadi 

dalam ruang lingkup 

yang lebih luas. 

Peserta didik kami 

menunjukkan sikap 

yang baik di 

sekolah/madrasah 

dan di tengah 

masyarakat luas, 

serta memahami 

tentang disiplin, 

toleransi, kejujuran, 

kerja keras, dan 

perhatian kepada 

orang lain. 

Peserta didik 

kami 

menunjukkan 

sikap yang baik 

di sekolah/ 

madrasah 

dan di tengah 

masyarakat luas, 

akan tetapi mereka 

belum terlalu 

memahami 

tentang disiplin, 

toleransi, 

kejujuran, kerja 

keras, dan 

perhatian kepada 

orang lain. 

Peserta didik 

kami 

menunjukkan 

sikap yang baik 

di sekolah/ 

madrasah. 

Rekomendasi:  

  

 

3.2.    Peserta didik dapat mengembangkan potensi penuh mereka sebagai anggota 

masyarakat 

 

3.2.2. Sekolah/madrasah mengembangkan keterampilan hidup. 

 

Bukti-Bukti Fisik Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik 

  

Tahapan Pengembangan 

 Tahap ke-4      Tahap ke-3    Tahap ke-2  Tahap ke-1 
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Potensi dan minat 

peserta didik kami telah 

berkembang secara 

penuh melalui 

partisipasi mereka 

dalam berbagai jenis 

kegiatan serta memiliki 

kesempatan untuk 

mengembangkan rasa 

estetika selain 

keterampilan. 

Sekolah/madrasah 

kami menyediakan 

beragam kegiatan dan 

program 

keterampilan hidup 

sebagai bekal 

kehidupan di tengah 

tengah masyarakat. 

Sekolah/madrasah 

kami menawarkan 

beberapa kegiatan 

ekstra kurikuler 

tetapi belum sesuai 

dengan minat 

peserta didik. 

Sekolah/madrasah 

kami hanya 

menyediakan 

program 

pembelajaran yang 

terbatas dan belum 

bisa 

mengembangkan 

keterampilan lain 

yang dapat 

menjamin 

pencapaian potensi 

mereka secara 

penuh. 

Rekomendasi:  

  

 

3.2.     Peserta didik dapat mengembangkan potensi penuh mereka sebagai anggota 

masyarakat 

 

3.2.3.  Sekolah/madrasah mengembangkan nilai-nilai agama, budaya, dan pemahaman atas 

sikap yang dapat diterima. 

 

Bukti-Bukti Fisik Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik 

  

Tahapan Pengembangan 

 Tahap ke-4      Tahap ke-3    Tahap ke-2  Tahap ke-1 
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Peserta didik memahami 

dan menerapkan 

ajaran agama dan nilai-

nilai budaya dalam 

kehidupan mereka 

sehari-hari secara 

konsisten baik di 

sekolah/madrasah 

maupun di tengah-

tengah masyarakat. 

Peserta didik kami 

memahami ajaran 

agama dan nilai-

nilai budaya serta 

mampu 

menerapkan dalam 

kehidupan mereka 

sehari-hari. 

 

Peserta didik kami 

memiliki 

pengetahuan yang 

memadai mengenai 

agama mereka 

dan sudah mulai 

berusaha 

menerapkan dalam 

kehidupan sehari-

hari. 

Peserta didik 

kami memiliki 

pengetahuan 

agama yang 

terbatas dan 

belum mampu 

menerapkannya 

dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Rekomendasi:  

  

 

STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

Komponen Indikator 

4.1. Pemenuhan jumlah 

pendidik dan tenaga 

kependidikan sudah 

memadai 

4.1.1. Jumlah pendidik memenuhi standar 

4.1.2. Jumlah tenaga kependidikan memenuhi standar 

4.2. Kualifikasi pendidik 

dan tenaga 

kependidikan sudah 

memadai 

4.2.1. Kualifikasi pendidik memenuhi standar 

4.2.2. Kualifikasi tenaga kependidikan memenuhi standar 

4.3. Kompetensi pendidik 

dan tenaga 

kependidikan sudah 

memadai 

4.3.1. Kompetensi pendidik memenuhi standar 

4.3.2. Kompetensi tenaga kependidikan memenuhi 

standar 

 

4. PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

4.1.    Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan sudah memadai 

4.1.1. Jumlah pendidik memenuhi standar. 

Bukti-Bukti Fisik Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik 

  

Tahapan Pengembangan 

 Tahap ke-4      Tahap ke-3    Tahap ke-2  Tahap ke-1 
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Jumlah pendidik di 

sekolah/ madrasah 

kami sangat memadai 

untuk memberikan 

layanan pembelajaran 

dengan kualitas tinggi 

bagi semua peserta 

didik, termasuk 

peserta didik yang 

mempunyai 

kebutuhan khusus. 

Jumlah pendidik di 

sekolah/madrasah 

kami sudah 

memadai sesuai 

dengan standar 

yang ditetapkan 

Jumlah pendidik 

di 

sekolah/madrasah 

kami sudah 

memadai sesuai 

dengan syarat 

minimal yang 

ditentukan 

Jumlah pendidik 

di sekolah/ 

madrasah kami 

belum memadai 

sesuai dengan 

syarat minimal 

yang ditentukan 

Rekomendasi:  

  

 
4.1.    Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan sudah memadai 

4.1.2.  Jumlah tenaga kependidikan memenuhi standar. 

Bukti-Bukti Fisik Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik 

  

Tahapan Pengembangan 

 Tahap ke-4      Tahap ke-3    Tahap ke-2  Tahap ke-1 

Sekolah/madrasah kami 

memiliki tenaga 

kependidikan dengan 

jumlah yang sangat 

memadai untuk 

memberikan layanan 

pendidikan dengan 

  kualitas tinggi bagi 

semua peserta didik, 

termasuk peserta didik 

yang mempunyai 

kebutuhan khusus. 

Sekolah/madrasah 

kami memiliki jumlah 

tenaga kependidikan 

yang memadai sesuai 

dengan standar yang 

ditetapkan, termasuk 

untuk, menangani 

peserta didik yang 

mengalami kesulitan 

belajar. 

Jumlah tenaga 

kependidikan di 

sekolah/madrasah 

 kami sudah 

memadai 

sesuai dengan syarat 

minimal yang 

ditentukan 

Jumlah tenaga 

kependidikan di 

sekolah/madrasah 

kami belum 

memadai sesuai 

dengan syarat 

minimal yang 

clitentukan 

Rekomendasi:  
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4.2.    Kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sudah memadai 

4.2.1. Kualifikasi pendidik memenuhi standar. 

Bukti-Bukti Fisik Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik 

  

Tahapan Pengembangan 

 Tahap ke-4      Tahap ke-3    Tahap ke-2  Tahap ke-1 

Sekolah/madrasah kami 

memiliki pendidik 

dengan kualifikasi yang 

sangat memadai dari 

standar yang ditentukan 

untuk memberikan 

pengalaman belajar 

dengan kualitas tinggi 

bagi semua peserta didik, 

termasuk peserta didik 

yang mempunyai 

Kualifikasi pendidik 

di sekolah/madrasah 

kami sudah memadai 

sesuai dengan standar 

yang ditetapkan, 

termasuk untuk 

menangani peserta 

didik yang 

mengalami kesulitan 

belajar. 

Kualifikasi pendidik 

di 

sekolah/madrasah 

kami sudah 

memadai 

sesuai dengan syarat 

minimal yang 

ditentukan. 

Kualifikasi 

pendidik di 

sekolah/madrasah 

kami belum 

memadai sesuai 

dengan syarat 

minimal yang 

ditentukan. 

Rekomendasi:  

  

 

4.2.    Kualifikasi pendidilk dan tenaga kependidikan sudah memadai 

 

4.2.2. Kualifikasi tenaga kependidikan memenuhi standar. 

 

Bukti-Bukti Fisik Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik 

  

Tahapan Pengembangan 

 Tahap ke-4      Tahap ke-3    Tahap ke-2  Tahap ke-1 
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Sekolah/madrasah 

kami memiliki tenaga 

kependidikan dengan 

kualifikasi yang sangat 

memadai untuk 

memberikan pengalaman 

belajar dengan kualitas 

tinggi bagi semua 

peserta didik, 

termasuk peserta didik 

yang mempunyai 

kebutuhan khusus. 

Kualifikasi tenaga 

kependidikan di 

sekolah/ madrasah 

kami sudah 

memadai sesuai 

dengan standar yang 

ditetapkan, 

t e r m a s u k  

u n t u k  

menangani peserta 

didik y a n g  

m e n g a l a m i  

Kualifikasi tenaga 

kependidikan di 

sekolah/madrasah 

kami sudah 

memadai sesuai 

dengan syarat 

minimal yang 

ditentukan 

 

Kualifikasi tenaga 

kependidikan di 

sekolah/ 

madrasah kami 

belum memadai 

sesuai dengan 

syarat minimal 

yang ditentukan 

 

Rekomendasi:  

  

 

4.3.    Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sudah memadai  

 

4.3.1. Kompetensi pendidik memenuhi standar. 

 

Bukti-Bukti Fisik Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik 

  

Tahapan Pengembangan 

 Tahap ke-4      Tahap ke-3    Tahap ke-2  Tahap ke-1 

Sekolah/madrasah kami 

memiliki pendidik 

dengan kompetensi 

yang sangat memadai 

untuk memberikan 

pengalaman belajar 

dengan kualitas tinggi 

bagi semua peserta 

didik, termasuk peserta 

didik yang mem-

punyai kebutuhan 

Kompetensi 

pendidik di 

sekolah/madrasah 

kami sudah 

memadai sesuai 

dengan standar 

yang ditetapkan, 

termasuk u n t u k  

m e n a n g a n i  

peserta didik yang 

mengalami 

Kompetensi 

pendidik di 

sekolah/madrasah 

kami sudah 

memadai sesuai 

dengan syarat 

minimal yang 

ditentukan 

 

Kompetensi 

pendidik di 

sekolah/madrasa

h kami belum 

memadai sesuai 

dengan syarat 

minimal yang 

ditentukan 

 

Rekomendasi:  
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4.3.    Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sudah memadai 

 

4.3.2. Kompetensi tenaga kependidikan memenuhi standar 

 

Bukti-Bukti Fisik Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik 

  

Tahapan Pengembangan 

 Tahap ke-4      Tahap ke-3    Tahap ke-2  Tahap ke-1 

Sekolah/madrasah kami 

memiliki tenaga 

kependidikan dengan 

kompetensi yang sangat 

memadai untuk 

memberikan 

pengalaman belajar 

dengan kualitas tinggi 

bagi semua peserta 

didik, termasuk peserta 

didik yang mempunyai 

kebutuhan khusus. 

Kompetensi tenaga 

kependidikan di 

sekolah/ madrasah 

kami sudah 

memadai sesuai 

dengan standar yang 

ditetapkan, termasuk 

untuk menangani 

peserta didik yang 

mengalami kesulitan 

belajar. 

Kompetensi tenaga 

kependidikan di 

sekolah/madrasah 

kami sudah 

memadai sesuai 

dengan syarat 

minimal yang 

ditentukan. 

Kompetensi tenaga 

kependidikan di 

sekolah/madrasah 

kami belum 

memadai sesuai 

dengan syarat 

minimal yang 

ditentukan, 

Rekomendasi:  

  

 

STANDAR SARANA DAN PRASARANA 

Komponen Indikator 

5.1. Sarana sekolah/ 

madrasah sudah 

memadai 

5.1.1. Sekolah/madrasah memenuhi standar terkait 

dengan ukuran ruangan, jumlah ruangan, 

persyaratan untuk sistem ventilasi, dan 

lainnya. 

5.1.2. Sekolah/madrasah memenuhi standar terkait 

dengan jumlah peserta didik dalam rombongan 

belajar. 

5.1.3. Sekolah/madrasah memenuhi standar terkait 

dengan penyediaan alat dan sumber belajar 
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termasuk buku pelajaran. 

5.2. Sekolah/madrasah 

dalam kondisi 

terpelihara dan baik 

5.2.1. Pemeliharaan bangunan dilaksanakan secara 

berkala sesuai dengan persyaratan standar. 

5.2.2. Bangunan aman dan nyaman untuk semua 

peserta didik dan memberi kemudahan kepada 

peserta didik yang berkebutuhan khusus. 

 

5. SARANA DAN PRASARANA 

5.1.    Sarana sekolah/madrasah sudah memadai 

5.1.1. Sekolah/madrasah memenuhi standar terkait dengan ukuran ruangan, 

jumlah ruangan, persyaratan untuk sistem ventilasi, dan lainnya. 

Bukti-Bukti Fisik Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik 

  

Tahapan Pengembangan 

 Tahap ke-4      Tahap ke-3    Tahap ke-2  Tahap ke-1 

Sekolah/madrasah kami 

memiliki bangunan 

gedung yang ukuran, 

ventilasi, dan 

kelengkapan lainnya 

melebihi ketentuan 

dalam SNP. 

Sekolah/madrasah 

kami memenuhi SNP 

terkait dengan ukuran 

ruangan, jumlah 

ruangan, persyaratan 

untuk sistem 

ventilasi, dan lainnya. 

Sekolah/madrasah 

kami memenuhi 

SPM terkait dengan 

ukuran ruangan, 

jumlah ruangan, 

persyaratan untuk 

sistem ventilasi, dan 

lainnya. 

Sekolah/madrasah 

kami belum 

memenuhi SPM 

terkait dengan 

ukuran ruangan, 

jumlah ruangan, 

persyaratan untuk 

sistem ventilasi, 

dan lainnya. 

Rekomendasi:  
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5.1.    Sarana sekolah/madrasah sudah memadai 

5.1.2. Sekolah/madrasah memenuhi standar terkait dengan jumlah peserta didik dalam 

rombongan belajar. 

Bukti-Bukti Fisik Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik 

  

Tahapan Pengembangan 

 Tahap ke-4      Tahap ke-3    Tahap ke-2  Tahap ke-1 

Jumlah peserta didik di 

 dalam rombongan 

belajar kami lebih kecil 

dari yang ditetapkan 

dalam SNP, agar dapat 

lebih meningkatkan 

mutu proses 

pembelajaran. 

Sekolah/madrasah 

kami memenuhi 

SNP dalam hal 

jumlah peserta 

didik pada setiap 

rombongan belajar. 

Sekolah/madrasah 

kami memenuhi 

SPM dalam hal 

jumlah peserta 

didik pada setiap 

rombongan belajar. 

Sekolah/madrasa

h kami belum 

memenuhi SPM 

dalam hal jumlah 

peserta didik 

pada setiap 

rombongan 

belajar. 

Rekomendasi:  

  

 
5.1.    Sarana sekolah/madrasah sudah memadai 

5.1.3. Sekolah/madrasah memenuhi standar terkait dengan penyediaan alat dan sumber 

belajar termasuk buku pelajaran. 

Bukti-Bukti Fisik Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik 

  

Tahapan Pengembangan 

 Tahap ke-4      Tahap ke-3    Tahap ke-2  Tahap ke-1 

Sekolah/madrasah kami 

memiliki alat dan 

sumber belajar yang 

melebihi dari ketetapan 

dalam SNP yang 

digunakan untuk 

meningkatkan mutu 

proses pembelajaran. 

Sekolah/madrasah 

kami memiliki dan 

menggunakan alat 

serta sumber belajar 

sesuai dengan SNP. 

Sekolah/madrasah 

kami memiliki dan 

menggunakan alat 

serta sumber belajar 

sesuai dengan SPM. 

Sekolah/madrasah 

kami belum 

memiliki dan 

menggunakan alat 

serta sumber belajar 

sesuai dengan SPM. 

Rekomendasi:  
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5.2.    Sekolah/madrasah dalam kondisi terpelihara dan baik 

5.2.1. Pemeliharaan bangunan dilaksanakan secara berkala sesuai dengan persyaratan 

standar. 

Bukti-Bukti Fisik Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik 

  

Tahapan Pengembangan 

 Tahap ke-4      Tahap ke-3    Tahap ke-2  Tahap ke-1 

Pemeliharaan bangunan 

di sekolah/madrasah 

kami dilaksanakan secara 

rutin melebihi waktu 

yang ditetapkan dalam 

SNP dan catatan 

pemeliharaan terekam 

dengan baik. 

Pemeliharaan 

bangunan di 

sekolah/madrasah 

kami dilaksanakan 

secara berkala sesuai 

dengan SNP. 

Pemeliharaan 

bangunan di 

sekolah/madrasah 

kami baru 

melakukan 

pemeliharaan rutin 

seperti kebersihan 

ruangan. 

Pemeliharaan 

bangunan di 

sekolah/madrasah 

kami tidak 

dilaksanakan secara 

rutin. Sebagian 

gedung sekolah/ 

madrasah kami di 

bawah standar, 

harus diperbaiki 

 dan dibersihkan 

atau diganti. 

Rekomendasi:  

  

 
5.2.      Sekolah/madrasah dalam kondisi terpelihara dan baik 

5. 2.2. Bangunan aman dan nyaman untuk semua peserta didik dan memberi 

kemudahan kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus. 

 

Bukti-Bukti Fisik Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik 

  

Tahapan Pengembangan 

 Tahap ke-4      Tahap ke-3    Tahap ke-2  Tahap ke-1 
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Setiap orang yang 

datang ke 

sekolah/madrasah 

kami, selain warga 

sekolah/madrasah 

termasuk yang 

berkebutuhan khusus, 

dapat merasakan 

keamanan dan 

kenyamanan dalam 

setiap bangunan yang 

ada. 

Bangunan di 

sekolah/madrasa

h kami aman dan 

nyaman untuk 

semua peserta 

didik dan 

memberi 

kemudahan 

kepada peserta 

didik yang 

berkebutuhan 

khusus. 

Bangunan yang 

ada di 

sekolah/madrasa

h kami aman bagi 

peserta didik 

namun masih 

belum nyaman 

dan memberi 

kemudahan bagi 

peserta didik 

yang 

berkebutuhan 

Sebagian 

bangunan di 

sekolah/madrasa

h kami masih 

belum memenuhi 

standar 

keamanan dan 

kenyamanan bagi 

peserta didik, 

termasuk bagi 

mereka yang 

berkebutuhan 
Rekomendasi:  

  

 

STANDAR PENGELOLAAN 

Komponen Indikator 

6.1.Kinerja pengelolaan 

sekolah/madrasah 

berdasarkan kerja tim 

dan kemitraan yang 

kuat dengan visi dan 

misi yang jelas dan 

diketahui oleh semua 

pihak 

 

6.1.1.  Sekolah/madrasah merumuskan visi dan misi serta 

disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah 

dan pemangku kepentingan. 

6.1.2.   Pengelolaan sekolah/madrasah menunjukkan adanya 

kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, 

dan akuntabilitas. 

 

 

6.2.  Rencana kerja 

sekolah/madrasah 

mencantumkan 

tujuan yang jelas 

untuk program 

peningkatan dan 

perbaikan 

berkelanjutan yang 

tersosialisasikan 

dengan baik. 

6.2.1.  Sekolah/madrasah merumuskan rencana kerja 

dengan tujuan yang jelas untuk peningkatan 

dan perbaikan berkelanjutan. 

6.2.2. Sekolah/madrasah mensosialisasikan rencana 

kerja yang berbasis tujuan untuk peningkatan 

dan perbaikan berkelanjutan kepada warga 

sekolah/madrasah dan pihak-pihak yang 

berkepentingan. 
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6.3.  Rencana 

pengembangan 

sekolah/madrasah 

atau rencana kerja 

sekolah/madrasah 

berdampak terhadap 

peningkatan hasil 

belajar 

6.3.1.   Rencana kerja tahunan dinyatakan dalam rencana 

kegiatan dan anggaran sekolah/madrasah 

dilaksanakan berdasarkan rencana jangka 

menengah (renstra) 

6.3.2.   Sekolah/madrasah melakukan evaluasi diri 

terhadap kinerja sekolah/madrasah secara 

berkelanjutan untuk melihat dampaknya terhadap 

peningkatan hasil belajar. 

6.3.3. Sekolah/madrasah menetapkan prioritas 
indikator untuk mengukur, menilai kinerja, 
dan melakukan perbaikan berdasarkan hasil 
evaluasi diri dengan memfokuskan pada 
peningkatan hasil belajar. 

6.4.  Pengumpulan dan 

penggunaan data 

yang handal dan 

valid 

 

6.4.1.   Sekolah/madrasah mengelola sistem informasi 

pengelolaan dengan cara yang efektif, efisien dan 

dapat dipertanggungjawabkan. 

6.4.2.   Sekolah/madrasah menyediakan sistem informasi yang efisien, efektif, 

dan dapat diakses. 

6.5.  Pemberian dukungan 

dan kesempatan 

pengembangan 

profesi bagi para 

pendidik dan tenaga 

kependidikan 

6.5.1.   Sekolah/madrasah meningkatkan keefektifan 

kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dan 

pengembangan profesi pendidik dan tenaga 

kependidikan. 

6.5.2    Supervisi dan evaluasi pendidik dan tenaga 

kependidikan sesuai dengan standar nasional 

6.6.  Masyarakat 

mengambil bagian 

dalam kehidupan 

sekolah/madrasah 

6.6.1. Warga sekolah/madrasah terlibat dalam 

pengelolaan kegiatan akademis dan 

nonakademis. 

6.6.2.  Sekolah/madrasah melibatkan anggota 

masyarakat khususnya pengelolaan kegiatan 

nonakademis. 

 

6.       PENGELOLAAN 

 

6.1.    Kinerja pengelolaan sekolah/madrasah berdasarkan kerja tim dan kemitraan 

yang kuat dengan visi dan misi yang jelas dan diketahui oleh semua pihak 

 

6.1.1. Sekolah/madrasah merumuskan visi dan misi serta disosialisasikan kepada warga 

sekolah/madrasah dan pemangku kepentingan. 

 

Bukti-Bukti Fisik Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik 

Tahapan Pengembangan 
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 Tahap ke-4      Tahap ke-3    Tahap ke-2  Tahap ke-1 

Sekolah/madrasah 

kami memiliki visi dan 

misi yang dirumuskan 

buttom up dan 

tersosialisikan kepada 

seluruh pemangku 

kepentingan serta 

direview secara berkala 

sesuai dengan situasi, 

kondisi dan kebutuhan 

Sekolah/madrasah 

kami memiliki visi 

dan misi yang 

dirumuskan buttom 

up dari seluruh 

warga 

sekolah/madrasah 

dan tersosialisasikan 

kepada seluruh 

pemangku 

Sekolah/madrasah 

kami memiliki visi 

dan misi namun 

belum dirumuskan 

secara bersama dan 

belum 

tersosialisasikan di 

seluruh warga 

sekolah/madrasah. 

 

Sekolah/madrasah 

kami belum 

memiliki visi dan 

misi yang jelas 

yang dirumuskan 

bersama oleh 

warga sekolah/ 

madrasah. 

 

Rekomendasi:  

  

 
 
 

6.1.    Kinerja pengelolaan sekolah/madrasah berdasarkan kerja tim dan 

kemitraan yang kuat dengan visi dan misi yang jelas dan diketahui oleh 

semua pihak 

 

6.1.2. Pengelolaan sekolah/madrasah menunjukkan adanya kemandirian, kemitraan, 

partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. 

 

Bukti-Bukti Fisik Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik 

  

Tahapan Pengembangan 

 Tahap ke-4      Tahap ke-3    Tahap ke-2  Tahap ke-1 



102 

 

 

 

Sekolah/madrasah kami 

mendorong kemandirian 

dan kemitraan dengan 

semua pemangku 

kepentingan untuk 

meningkatkan 

kemampuan dalam 

pengelolaan sekolah/ 

madrasah secara mandiri, 

partisipatif, kolaboratif 

dan akuntabel serta 

mampu memunculkan 

potensi warga 

sekolah/madrasah 

untuk turut serta 

mengembangkan 

p e n g e l o l a a n  

Sekolah/madrasah 

kami mendorong 

kemandirian dan 

kemitraan dengan 

semua pemangku 

kepentingan untuk 

meningkatkan 

kemampuan dalam 

pengelolaan 

sekolah/ madrasah 

secara mandiri, 

partisipatif, 

kolaboratif dan 

akuntabel, 

 

Sekolah/madrasah 

kami mendorong 

kemandirian dan 

kemitraan 

d e n g a n  

s e m u a  

pemangku 

kepentingan untuk 

meningkatkan 

kemampuan dalam 

pengelolaan 

sekolah/madrasah 

namun prosesnya 

belum sepenuhnya 

dilaksanakansecara 

mandiri, partisipatif, 

k o l a b o r a t i f  

Sekolah/madrasah 

kami belum 

mengembangkan 

pola kemandirian 

dan kemitraan 

dengan semua 

pemangku 

kepentingan untuk 

meningkatkan 

kemampuan dalam 

pengelolaan 

sekolah/madrasah. 

 

Rekomendasi:  

  

 

6.2.      Rencana kerja sekolah/madrasah mencantumkan tujuan yang jelas untuk program 

peningkatan dan perbaikan berkelanjutan yang tersosialisasikan dengan baik. 

6.2.1. Sekolah/madrasah merumuskan rencana kerja dengan tujuan yang jelas 

untuk peningkatan dan perbaikan berkelanjutan. 

Bukti-Bukti Fisik Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik 

  

Tahapan Pengembangan 

 Tahap ke-4      Tahap ke-3    Tahap ke-2  Tahap ke-1 
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Sekolah/madrasah 

kami memiliki 

rencana kerja yang 

dirumuskan dari 

tujuan berdasarkan 

visi dan misi 

sekolah/madrasah 

dalam bentuk 

Renstra maupun 

RKS/M yang 

berbasis hasil 

analisis EDS/M dan 

di update secara 

Sekolah/madrasa

h kami memiliki 

rencana kerja 

yang dirumuskan 

dari tujuan 

berdasarkan visi 

dan misi 

sekolah/madrasah 

dalam bentuk 

Renstra maupun 

RKS/M yang 

berbasis hasil 

analisis EDS/M. 

Sekolah/madrasa

h 

kami memiliki 

rencana kerja 

yang dirumuskan 

dari tujuan 

berdasarkan visi 

dan misi 

sekolah/madrasa

h dalam bentuk 

Renstra maupun 

RKS/M. 

Sekolah/madras 

kami memiliki 

dokumen rencana 

kerja tahunan 

namun belum 

memiliki Renstra. 

Rekomendasi:  

  

 

6.2.      Rencana kerja sekolah/madrasah mencantumkan tujuan yang jelas untuk program 

peningkatan dan perbaikan berkelanjutan yang tersosialisasikan dengan baik. 

6.2.2.  Sekolah/madrasah mensosialisasikan rencana kerja yang berbasis tujuan 

untuk peningkatan dan perbaikan berkelanjutan kepada warga 

sekolah/madrasah dan pihak-pihak yang berkepentingan. 

Bukti-Bukti Fisik Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik 

  

Tahapan Pengembangan 

 Tahap ke-4      Tahap ke-3    Tahap ke-2  Tahap ke-1 

Sekolah/madrasah 

kami sudah 

mensosialisasikan 

dokumen rencana 

kerja kepada semua 

stakeholder 

sekolah/madrasah 

dalam berbagai 

kesempatan dan 

 on-line di situs 

Sekolah/madrasah 

kami sudah 

mensosialisasikan 

dokumen rencana 

kerja kepada semua 

stakeholder 

sekolah/madrasah 

secara ....  dalam 

rapat dinas. 

Sekolah/madrasah

kami sudah 

mensosialisasikan 

dokumen rencana 

kerja namun hanya 

kepada pihak 

pihak terbatas 

saja, misalnya 

kepala dinas 

pendidikan atau 

Sekolah/madrasa 

kami belum 

mensosialisasikan 

dokumen rencana 

kerja kepada 

semua 

stakeholder 

sekolah/madrasa

h. 

Rekomendasi:  

  



104 

 

 

 
 
6.3.    Rencana pengembangan sekola h/mad rasa h atau rencana kerja sekolah/madrasah 

berdampak terhadap peningkatan hasill belajar 

6.3.1. Rencana kerja tahunan dinyatakan dalam rencana kegiatan dan anggaran 

sekolah/madrasah dilaksanakan berdasarkan rencana jangka menengah (renstra) 

Bukti-Bukti Fisik Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik 

  

Tahapan Pengembangan 

 Tahap ke-4      Tahap ke-3    Tahap ke-2  Tahap ke-1 

Rencana kerja tahunan 

sekolah/madrasah 

disusun berdasarkan 

rencana kerja menengah 

mengacu pada Standar 

isi, Standar Kompetensi 

Lulusan, Standar Proses 

dan Standar Penilaian 

dalam bentuk dokumen 

yang mudah diakses dan 

telah mendapatkan 

persetujuan dari komite 

sekolah/madrasah dan 

sudah tersosialisasi 

secara luas kepada 

seluruh pemangku 

kepentingan. 

Rencana kerja 

tahunan 

sekolah/madrasah 

disusun berdasarkan 

rencana kerja 

menengah mengacu 

pada Standar Isi, 

Standar Kompetensi 

Lulusan, Standar 

Proses dan Standar 

Penilaian dalam 

bentuk dokumen 

yang mudah diakses 

dan telah 

mendapatkan 

persetujuan dari 

komite 

sekolah/madrasah 

namun belum 

tersosialisasi secara 

 menyeluruh ke 

Rencana kerja 

tahunan 

sekolah/madrasah 

disusun 

berdasarkan 

rencana kerja 

menengah mengacu 

pada Standar Isi, 

Standar Kompetensi 

Lulusan, Standar 

Proses dan Standar 

Penilaian namun 

tidak dalam bentuk 

dokumen yang 

mudah diakses oleh 

pihak terkait dan 

sosialisasinya masih 

sebatas dalam 

lingkup internal 

sekolah/madrasah. 

Sekolah/madrasah 

belum memiliki 

rencana kerja 

tahunan sekolah/ 

madrasah dalam 

bentuk dokumen 

yang mudah 

diakses dan sesuai 

dengan Standar Isi, 

Standar 

Kompetensi 

Lulusan, Standar 

Proses dan Standar 

Penilaian. 

Rekomendasi:  

  

 
6.3.    Rencana pengembangan sekola h/mad rasa h atau rencana kerja sekolah/madrasah 

berdampak terhadap peningkatan hasill belajar 
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 6.3.2. Sekolah/madrasah melakukan evaluasi diri terhadap kinerja sekolah/madrasah 

secara berkelanjutan untuk melihat dampaknya terhadap peningkatan hasil belajar. 

Bukti-Bukti Fisik Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik 

  

Tahapan Pengembangan 

 Tahap ke-4      Tahap ke-3    Tahap ke-2  Tahap ke-1 

Sekolah/madrasah kami 

melakukan evaluasi diri 

dan 

mengkomunikasikan 

rencana pengembangan 

berdasarkan hasil 

evaluasi diri dengan 

dinas pendidikan dan 

para pemangku 

kepentingan. 

Sekolah/madrasah 

kami melakukan 

evaluasi diri untuk 

melihat dampak dari 

rencana 

pengembangan 

sekolah/madrasah 

terhadap 

peningkatan hasil 

belajar. 

Sekolah/madrasah 

kami melakukan 

evaluasi diri namun 

baru dilakukan 

sebatas tim 

pengembang 

sekolah/madrasah 

dan belum 

melibatkan warga 

sekolah/madrasah. 

Sekolah/madrasah 

kami belum 

melakukan 

evaluasi diri secara 

berkala dan 

berkelanjutan. 

Rekomendasi:  

  

 
6.3.     Rencana pengembangan sekola h/mad rasa h atau rencana kerja 

sekolah/madrasah berdampak terhadap peningkatan hasil belajar 

6.3.3. Sekolah/madrasah menetapkan prioritas indikator untuk mengukur, 
menilai kinerja, dan melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi diri 
dengan memfokuskan pada peningkatan hasil belajar. 

 

Bukti-Bukti Fisik Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik 

  

Tahapan Pengembangan 

 Tahap ke-4      Tahap ke-3    Tahap ke-2  Tahap ke-1 



106 

 

 

 

Sekolah/madrasah 

kami menetapkan 

prioritas perbaikan/ 

pengembangan 

sekolah/madrasah 

yang didasarkan pada 

hasil evaluasi diri 

serta disesuaikan 

dengan harapan dan 

kebutuhan 

masyarakat. 

Sekolah/madrasah 

kami menetapkan 

prioritas 

perbaikan/ 

pengembangan 

sekolah/madrasah 

yang didasarkan 

pada hasil 

evaluasi diri dan 

memfokuskan 

pada peningkatan 

hasil belajar 

Sekolah/ 

madrasah kami 

menetapkan 

prioritas 

perbaikan/ 

pengembangan 

sekolah/ 

madrasah namun 

belum didasarkan 

pada hasil 

evaluasi diri 

sekolah/ 

Sekolah/ 

madrasah kami 

belum mampu 

menetap kan 

prioritas 

perbaikan/ 

pengembangan 

sekolah/ 

madrasah 

kearah 

peningkatan 

hasil belajar. Rekomendasi:  

  

 

6.4.     Pengumpulan dan penggunaan data yang handal dan valid 

 

6.4.1.  Sekolah/madrasah mengelola sistern informasi pengelolaan dengan cara yang 

efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Bukti-Bukti Fisik Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik 

  

Tahapan Pengembangan 

 Tahap ke-4      Tahap ke-3    Tahap ke-2  Tahap ke-1 

Sekolah/madrasah kami 

memiliki sistem 

pengelolaan data 

berbasis ICT dengan 

cara yang efektif, efisien, 

dan akuntabel serta 

tersosialisasikan kepada 

seluruh pemangku 

kepentingan dan 

terkoneksi secara online 

pada website 

Sekolah/madrasah 

kami memiliki 

sistem pengelolaan 

data berbasis ICT 

d e n g a n  c a r a  

y a n g  efektif, efisien 

dan akuntabel dan 

sudah 

tersosialisaikan 

kepada seluruh 

pemangku 

Pengelolaan data 

di 

sekolah/madrasah 

kami berbasis ICT 

namun masih 

menggunakan 

program office 

yang sederhana 

dan belum berbasis 

website. 

Pengelolaan data di 

sekolah/madrasa

h kami belum 

berbasis ICT 

sehingga belum 

efektif dan efisien. 

 

Rekomendasi:  
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6.4.     Pengumpulan dan penggunaan data yang handal dan valid 

   

6.4.2.  Sekolah/madrasah menyediakan sistem informasi yang efisien, efektif, dan dapat 

diakses. 

Bukti-Bukti Fisik Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik 

  

Tahapan Pengembangan 

 Tahap ke-4      Tahap ke-3    Tahap ke-2  Tahap ke-1 

Sekolah/madrasah kami 

menyediakan akses 

informasi dengan data 

yang terbaru bagi warga 

sekolah/madrasah dan 

pihak yang 

berkepentingan serta 

mudah diakses secara 

online melalui website 

Sekolah/madrasah 

kami menyediakan 

akses informasi 

dengan data yang 

terbaru bagi warga 

sekolah/madrasah 

dan pihak yang 

berkepentingan. 

Sekolah/madrasah 

kami menyediakan 

akses informasi 

untuk warga 

sekolah/ madrasah 

namun belum 

ditunjang oleh 

sistem pembaharuan 

data. 

Sekolah/madrasah 

kami belum 

menyediakan akses 

informasi yang 

mudah bagi warga 

sekolah/madrasah. 

Rekomendasi:  

  

 
6.5.     Pemberian dukungan dan kesempatan pengembangan profesi bagi para pendidik 

dan tenaga kependidikan 

6.5.1.  Sekolah/madrasah meningkatkan keefektifan kinerja pendidik dan tenaga 

kependidikan dan pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan. 

Bukti-Bukti Fisik Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik 

  

Tahapan Pengembangan 

 Tahap ke-4      Tahap ke-3    Tahap ke-2  Tahap ke-1 
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Sekolah/madrasah kami 

memperhatikan hasil 

kerja setiap pendidik 

dan tenaga 

kependidikan serta 

senantiasa 

melaksanakan 

pengembangan 

profesinya secara 

berkelanjutan untuk 

meningkatkan 

Sekolah/madrasah 

kami 

memperhatikan hasil 

kerja setiap pendidik 

dan tenaga 

kependidikan serta 

senantiasa 

melaksanakan 

pengembangan 

profesinya. 

Sekolah/madrasah 

kami 

memperhatikan 

hasil kerja setiap 

pendidik dan 

tenaga 

kependidikan. 

Sekolah/madrasah 

kami kurang 

memperhatikan 

hasil kerja setiap 

pendidik dan 

tenaga 

kependidikan. 

Rekomendasi:  

  

 
6.5.     Pemberian dukungan dan kesempatan pengembangan profesi bagi para pendidik 

dan tenaga kependidikan 

6.5.2   Supervisi dan evaluasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar 

nasional 

Bukti-Bukti Fisik Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik 

  

Tahapan Pengembangan 

 Tahap ke-4      Tahap ke-3    Tahap ke-2  Tahap ke-1 

Sekolah/madrasah 

kami senantiasa 

melakukan supervisi 

dan evaluasi terhadap 

pendidik dan tenaga 

kependidikan baik 

kinerja pelaksanaan 

tugas maupun 

kesesuaian dengan 

standar nasional serta 

menyusun program 

perbaikan dan 

peningkatan yang 

Sekolah/madrasah 

kami senantiasa 

melakukan 

supervisi dan 

evaluasi terhadap 

pendidik dan 

tenaga 

kependidikan baik 

kinerja pelaksanaan 

tugas maupun 

kesesuaian dengan 

standar nasional. 

Sekolah/madrasah

kami melakukan 

supervisi dan 

evaluasi atas 

pelaksanaan tugas 

pendidik dan 

tenaga 

kependidikan 

namun belum 

terprogram 

dengan baik. 

Sekolah/madrasa

h kami belum 

melakukan 

evaluasi atas 

pelaksanaan 

tugas pendidik 

dan tenaga 

kependidikan 

secara berkala. 

Rekomendasi:  
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6.6.      Masyarakat  mengambil bagian dalam kehidupan sekolah/madrasah 

6.6.1. Warga sekolah/madrasah terlibat dalam pengelolaan kegiatan akademis 

dan nonakademis. 

Bukti-Bukti Fisik Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik 

  

Tahapan Pengembangan 

 Tahap ke-4      Tahap ke-3    Tahap ke-2  Tahap ke-1 

Warga 

sekolah/madrasah kami 

terlibat langsung 

dalam pengelolaan 

kegiatan akademis dan 

non akademis serta 

kegiatan 

pengembangan 

sekolah/madrasah 

Warga 

sekolah/madrasah 

kami terlibat 

langsung dalam 

pengelolaan 

kegiatan akademis 

dan non akademis. 

Warga sekolah/ 

madrasah terlibat 

langsung hanya 

pada kegiatan 

akademis. 

Warga sekolah/ 

madrasah kami 

belum terlibat 

langsung dalam 

pengelolaan 

kegiatan 

akademis dan 

non akademis. 

Rekomendasi:  

  

 
6.6.      Masyarakat  mengambil bagian dalam kehidupan sekolah/madrasah 

6.6.2.  Sekolah/madrasah melibatkan anggota masyarakat khususnya pengelolaan 

kegiatan non akademis. 

Bukti-Bukti Fisik Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik 

  

Tahapan Pengembangan 

 Tahap ke-4      Tahap ke-3    Tahap ke-2  Tahap ke-1 

Sekolah/madrasah 

kami melibatkan 

masyarakat dalam 

pengelolaan non 

akademis dan 

memberikan 

kesempatan untuk 

berkreasi. 

Sekolah/madrasah 

kami melibatkan 

masyarakat dalarn 

pengelolaan non 

akademis. 

Sekolah/madrasah 

kurang melibatkan 

masyarakat dalam 

pengelolaan non 

akademis. 

Sekolah/ 

madrasah kami 

sama sekali tidak 

melibatkan 

masyarakat dalam 

pengelolaan non 

akademis. 
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Rekomendasi:  

  

 

STANDAR PEMBIAYAAN 

Komponen Indikator 

7.1.Sekolah/madrasah 

merencanakan 

keuangan sesuai 

standar 

7.1.1. Anggaran sekolah/madrasah dirumuskan 

merujuk peraturan Pemerintah, pemerintahan 

provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota. 

7.1.2. Perumusan RAPBS/M melibatkan komite 

sekolah/madrasah dan pemangku kepentingan 

yang relevan. 

7.1.3. Penyusunan rencana keuangan 

sekolah/madrasah dilakukan secara transparan, 

efisien, dan akuntabel. 

7.1.4. Sekola h/mad rasa h membuat pelaporan 

keuangan kepada Pemerintah dan pemangku 

kepentingan. 

7.2.Upaya sekolah/    

mad rasah untuk 

mendapatkan 

tambahan dukungan 

pembiayaan lainnya 

7.2.1. Sekolah/madrasah memiliki kapasitas untuk 

mencari dana dengan inisiatifnya sendiri. 

7.2.2. Sekolah/madrasah membangun jaringan kerja 

dengan dunia usaha dan dunia industri 

setempat. 

7.2.3. Sekolah/madrasah memelihara hubungan 

dengan alumni. 

7.3.  Sekolah/madrasah 

menjamin 

kesetaraan akses 

7.3.1. Sekolah/madrasah melayani siswa dari berbagai 

tingkatan sosial ekonomi termasuk siswa 

dengan kebutuhan khusus. 

7.3.2. Sekolah/madrasah melakukan subsidi silang 

kepada siswa kurang mampu di bidang 

ekonomi. 

 

7 .      P E M B I A Y A A N  

7.1.      Sekolah/madrasah merencanakan keuangan sesuai standar 

7.1.1. Anggaran sekolah/madrasah dirumuskan merujuk peraturan Pemerintah, 

pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota. 

 

Bukti-Bukti Fisik Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik 

Tahapan Pengembangan 



111 

 

 

 
 Tahap ke-4      Tahap ke-3    Tahap ke-2  Tahap ke-1 

Perumusan 

rancangan anggaran 

biaya pendapatan 

dan belanja 

sekolah/madrasah 

(RAPBS/M) merujuk 

pada peraturan 

pemerintah dengan 

melibatkan 

partisipasi komite 

sekolah/madrasah 

dan pemangku 

kepentingan yang 

terkait. 

Perumusan 

rancangan 

anggaran biaya 

pendapatan dan 

belanja sekolah/ 

madrasah 

(RAPBS/M) 

merujuk pada 

peraturan 

Pemerintah dan 

dikomunikasikan 

kepada komite 

sekolah/ 

madrasah 

dan pemangku 

Perumusan 

rancangan 

anggaran biaya 

pendapatandan 

belanja sekolah/ 

madrasah 

(RAPBS/M) 

merujuk pada 

peraturan 

Pemerintah. 

Perumusan 

rancangan 

anggaran biaya 

pendapatan dan 

belanja sekolah/ 

madrasah 

(RAPBS/M) 

belum 

sepenuhnya 

merujuk pada 

peraturan 

Pemerintah, 

pemerintahan 

provinsi, dan 

pemerintahan 

Rekomendasi:  

  

 

7.1.      Sekolah/madrasah merencanakan keuangan sesuai standar 

7.1.2. Perumusan RAPBS/M melibatkan komite sekolah/madrasah dan pemangku 

kepentingan yang relevan. 

Bukti-Bukti Fisik Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik 

  

Tahapan Pengembangan 

 Tahap ke-4      Tahap ke-3    Tahap ke-2  Tahap ke-1 

Perumusan RAPBS/M 

melibatkan komite 

sekolah/madrasah 

dan pemangku 

kepentingan yang 

relevan serta dunia 

usaha dan dunia 

industri. 

Perumusan 

RAPBS/M 

melibatkan komite 

sekolah/madrasah 

dan pemangku 

kepentingan yang 

relevan. 

Perumusan 

RAPBS/M 

melibatkan 

komite 

sekolah/madrasah 

dan belum 

melibatkan 

pemangku 

kepentingan yang 

relevan 

Perumusan 

RAPBS/M belum 

melibatkan 

komite sekolah/ 

madrasah dan 

pemangku 

kepentingan 

yang relevan 

Rekomendasi:  
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7.1.      Sekolah/madrasah merencanakan keuangan sesuai standar 

7.1.3.   Penyusunan rencana keuangan se kolah/mad rasa h dilakukan secara transparan, 

efisien, dan akuntabel. 

Bukti-Bukti Fisik Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik 

  

Tahapan Pengembangan 

 Tahap ke-4      Tahap ke-3    Tahap ke-2  Tahap ke-1 

Penyusunan rencana 
keuangan 
sekolah/madrasah 
dilakukan secara 
transparan, efisien dan 
akuntabel kepada 
masyarakat dan 
Pernerintah.  

Penyusunan rencana 
keuangan sekolah/ 
madrasah dilakukan 
secara transparan, 
efisien dan 
akuntabel. 

Penyusunan 
rencana keuangan 
sekolah/ madrasah 
sudah berusaha 
dilakukan secara 
transparan, efisien 
dan akuntabel. 

Penyusunan 
rencana keuangan 
sekolah/madrasah 
belum dilakukan 
secara transparan, 
efisien dan 
akuntabel. 

Rekomendasi:  

  

 

7.1.      Sekolah/madrasah merencanakan keuangan sesuai standar 

7.1.4.   Sekolah/madrasah membuat pelaporan keuangan kepada Pemerintah dan 

pemangku kepentingan. 

Bukti-Bukti Fisik Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik 

  

Tahapan Pengembangan 

 Tahap ke-4      Tahap ke-3    Tahap ke-2  Tahap ke-1 
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Sekolah/mad rasah 
membuat laporan 
pertanggungjawaban 
pendapatan dan 
penggunaan keuangan 
secara berkala dan 
menyeluruh kepada 

 Pemerintah dan 
pemangku kepentingan. 

Sekolah/madrasah 
membuat laporan 
pertanggungjawaban
pendapatan dan 
penggunaan 
keuangan secara 
periodik kepada 
Pemerintah dan 
pemangku 
kepentingan. 

Sekolah/madrasah 
membuat lapo ran 
pertanggungjawaba
n pendapatan dan 
penggunaan 
keuangan kepada 
Pemerintah dan 
pemangku 
kepentingan, tetapi 
masih perlu 
dilakukan secara 
rutin dan proses 
yang transparan. 

Sekolah/madrasah 
belum membuat 
laporan 
pertanggungjawaba
n pendapatan dan 
penggunaan 
keuangan kepada 
Pemerintah dan 
pemangku 
kepentingan. 

Rekomendasi:  

  

 

7.2.      Upaya sekolah/madrasah untuk mendapatkan tambahan dukungan pembiayaan 

lainnya 

 

7.2.1. Sekolah/madrasah memiliki kapasitas untuk mencari dana dengan 

inisiatifnya sendiri 

Bukti-Bukti Fisik Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik 

  

Tahapan Pengembangan 

 Tahap ke-4      Tahap ke-3    Tahap ke-2  Tahap ke-1 

Sekolah/madrasah 

kami kreatif menggali 

berbagai sumber 

untuk mendapatkan 

pendapatan 

tambahan. 

Sekolah/ 

madrasah kami 

mendapatkan 

pembiayaan 

tambahan melalui 

pemanfaatan 

sarana dan 

prasarana 

sekolah/ 

madrasah. 

Kami berencana 

untuk 

memperluas 

penggunaan 

sumber daya dan 

prasarana 

sekolah/ 

madrasah 

untuk 

mendapatkan 

pembiayaan 

tambahan tetapi 

kami belum 

mengimplementa-

Kami belum 

mempertimbang-

kan penggunaan 

sumber daya 

atau prasarana 

sekolah/ 

madrasah untuk 

mencari sumber 

pembiayaan 

tambahan. 

Rekomendasi:  
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7.2.      Upaya sekolah/madrasah untuk mendapatkan tambahan dukungan pembiayaan 

lainnya 

 

7.2.2. Sekolah/madrasah membangun jaringan kerja dengan dunia usaha dan 

dunia industri setempat. 

Bukti-Bukti Fisik Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik 

  

Tahapan Pengembangan 

 Tahap ke-4      Tahap ke-3    Tahap ke-2  Tahap ke-1 

Kami telah 

membangun jaringan 

kerja yang kuat 

dengan dunia usaha, 

dunia industri dan 

kelompok masyarakat 

setempat yang 

membantu 

sekolah/madrasah kami 

dalam hal 

pembiayaan. 

Kami telah 

mengembangkan 

hubungan kerja 

sama dengan 

dunia usaha, 

dunia industri dan 

kelompok 

masyarakat, 

khususnya 

orangtua yang 

mampu untuk 

membantu 

sekolah/madrasah 

Hubungan kami 

dengan dunia 

usaha, dunia 

industri dan 

kelompok 

masyarakat harus 

dikembangkan 

lebih lanjut agar 

mendapatkan 

bantuan 

keuangan dari 

mereka. 

Kami belum 

memiliki 

hubungan yang 

kuat dengan 

dunia usaha dan 

dunia industri 

setempat. 

Rekomendasi:  

  

 

7.2.      Upaya sekolah/madrasah untuk mendapatkan tambahan dukungan pembiayaan 

lainnya 

 

7.2.3. Sekolah/madrasah memelihara hubungan dengan alumni. 

Bukti-Bukti Fisik Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik 

  

Tahapan Pengembangan 

 Tahap ke-4      Tahap ke-3    Tahap ke-2  Tahap ke-1 
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Kami memelihara 

hubungan dengan 

alumni kami dan 

memberdayakan 

mereka sebagai 

sumber pendanaan 

dan bantuan lainnya. 

Kami memelihara 

hubungan dengan 

alumni dan 

mereka membantu 

upaya kami 

walaupun bukan 

dalam hal 

pembiayaan. 

Kami menyimpan 

catatan alumni 

dan sebagian dari 

mereka 

membantu 

sekolah/ 

madrasah tetapi 

bukan dalam hal 

pembiayaan. 

Kami belum 

menyimpan 

catatan alumni 

sekolah/ 

madrasah kami. 

Rekomendasi:  

  

 
7.3.    Sekolah/madrasah menjamin kesetaraan akses 

7.3.1. Sekolah/madrasah melayani siswa dari berbagai tingkatan sosial ekonomi 

termasuk siswa dengan kebutuhan khusus. 

Bukti-Bukti Fisik Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik 

  

Tahapan Pengembangan 

 Tahap ke-4      Tahap ke-3    Tahap ke-2  Tahap ke-1 

Sekolah/madrasah 

melayani siswa dari 

berbagai tingkatan 

sosial ekonomi 

termasuk siswa 

dengan kebutuhan 

khusus dan 

mempromosikan 

kesetaraan akses bagi 

semua peserta didik. 

Sekolah/madrasah 

 melayani siswa 

dari berbagai 

tingkatan sosial 

ekonomi termasuk 

siswa dengan 

kebutuhan 

khusus. 

Sekolah/ 

madrasah 

mampu melayani 

siswa dari 

tingkatan sosial 

ekonomi namun 

belum dapat 

melayani siswa 

yang 

berkebutuhan 

khusus. 

Sekolah/ 

madrasah belum 

mampu melayani 

semua siswa dari 

berbagai 

tingkatan sosial 

ekonomi. 

Rekomendasi:  
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7.3.    Sekolah/madrasah menjamin kesetaraan akses 

7.3.2.   Sekolah/madrasah  melakukan subsidi silang kepada siswa ku.rang mampu di 

bidang ekonomi 

 

Bukti-Bukti Fisik Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik 

  

Tahapan Pengembangan 

 Tahap ke-4      Tahap ke-3    Tahap ke-2  Tahap ke-1 

Kami mematuhi 

standar mengenai biaya 

sumbangan orangtua 

dan subsidi silang 

pembiayaan dan juga 

memiliki alokasi 

khusus untuk 

memberikan tempat 

bagi anak yang sangat 

miskin dengan mencari 

sumber dana lainnya. 

Kami merumuskan 

besarnya 

sumbangan 

orangtua 

berdasarkan 

kemampuan 

ekonomi orangtua 

dan menerapkan 

prinsip subsidi 

silang. 

Sumbangan 

orangtua 

dirumuskan 

berdasarkan 

kemampuan 

ekonomi orang tua 

peserta didik, 

tetapi 

sekolah/madrasah 

tidak menerapkan 

subsidi silang 

dalam membiayai 

program kegiatan 

peserta didik. 

Sumbangan 

orangtua dan 

biaya kegiatan 

sekolah/ 

madrasah lainnya 

ditentukan sama 

untuk semua 

peserta didik 

dengan tidak 

mempertimbang-

kan kemampuan 

ekonomi 

orangtua. 

Rekomendasi:  

  

 

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN 

Komponen Indikator 

8.1.Sistem penilaian 

disusun untuk 

menilai peserta didik 

baik dalam bidang 

akademik maupun 

nonakademik 

8.1.1. Guru menyusun perencanaan penilaian terhadap 

pencapaian kompetensi peserta didik. 

8.1.2. Guru memberikan informasi kepada peserta didik 

mengenai kriteria penilaian termasuk Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM). 

8.1.3. Guru melaksanakan penilaian secara teratur 

berdasarkan rencana yang telah dibuat. 

8.1.4. Guru menerapkan berbagai teknik, bentuk, dan 

jenis penilaian untuk mengukur prestasi dan 

kesulitan belajar peserta didik. 
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8.2.Penilaian berdampak  

pada proses belajar 

8.2.1. Guru memberikan masukan dan komentar 

mengenai penilaian yang mereka lakukan pada 

peserta didik. 

8.2.2. Guru menggunakan hasil penilaian untuk 

perbaikan pembelajaran. 

8.3.Orangtua peserta 

didik terlibat dalam 

proses belajar anak 

mereka 

8.3.1. Sekolah/madrasah melaporkan hasil penilaian 

mata pelajaran untuk semua kelompok mata 

pelajaran pada setiap akhir semester kepada 

orangtua/wali peserta didik dalam bentuk buku 

laporan pendidikan. 

8.3.2. Sekolah/madrasah melibatkan orangtua peserta 

didik dalam meningkatkan pencapaian hasil 

belajar siswa. 

 

8.   PENILAIAN PENDIDIKAN 

8.1.    Sistem penilaian disusun untuk menilai peserta didik baik dalam bidang 
akademik maupun non akademik 

8.1.1. Guru menyusun perencanaan penilaian terhadap pencapaian kompetensi peserta 
didik. 

Bukti-Bukti Fisik Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik 

  

Tahapan Pengembangan 

 Tahap ke-4      Tahap ke-3    Tahap ke-2  Tahap ke-1 

Guru-guru kami 
menyusun rencana 
penilaian terhadap hasil 
belajar peserta didik 
terhadap pencapaian 
kompetensi yang 
diharapkan dan 
diinformasikan kepada 
peserta didik sehingga 
setiap peserta didik 
memahami target 
kompetensi yang harus 
dicapai. 

Guru-guru kami 
menyusun dan 
mengembangkan 
perencanaan 
penilaian untuk 
mencapai 
kompetensi peserta 
didik. 

Sebagian guru-
guru kami 
menyusun 
perencanaan 
penilaian 
berdasarkan 
kompetensi dasar 
dan standar 
kompetensi. 

Guru-guru kami 
Melaksanakan 
penilaian hasil 
belajar peserta 
didik tanpa 
membuat 
perencanaan 
penilaian yang 
jelas terlebih 
dahulu. 

Rekomendasi:  
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8.1.     Sistem penilaian disusun untuk menilai peserta didik baik dalam bidang 
akademik maupun non akademik 

8.1.2.  Guru memberikan informasi kepada peserta didik mengenai kriteria penilaian 
termasuk Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 

Bukti-Bukti Fisik Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik 

  

Tahapan Pengembangan 

 Tahap ke-4      Tahap ke-3    Tahap ke-2  Tahap ke-1 

Guru-guru kami 
menginformasikan 
silabus mata pelajaran 
yang di dalamnya 
memuat rancangan dan 
kriteria penilaian 
termasuk KKM dengan 
memperhatikan 
karakteristik peserta 
didik, mata pelajaran 
dan kondisi 
sekolah/madrasah 
pada awal semester. 

Guru-guru kami 
memberikan 
informasi kepada 
peserta didik 
mengenai criteria 
penilaian termasuk 
KKM yang disusun. 

Guru-guru kami 
memberikan 
informasi kepada 
peserta didik 
hanya KKM saja 
diawal semester. 

Guru-guru kami 
tidak 
memberikan 
informasi kepada 
peserta didik  
mengenai kriteria 

   penilaian, 
termasuk KKM. 

Rekomendasi:  

  

 

8.1.     Sistem penilaian disusun untuk menilai peserta didik baik dalam bidang 
akademik maupun non akademik 

8.1.3.  Guru melaksanakan penilaian secara teratur berdasarkan rencana yang telah dibuat. 

 
Bukti-Bukti Fisik Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik 

  

Tahapan Pengembangan 

 Tahap ke-4      Tahap ke-3    Tahap ke-2  Tahap ke-1 
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Guru-guru kami 

menggunakan 

berbagai jenis 

metode untuk 

menilai kemajuan 

belajar peserta didik 

secara berkelanjutan 

dan 

mengembangkanny 

berdasarkan rencana 

yang telah dibuat 

sesuai dengan 

perkembangan 

Guru-guru kami 

selalu 

melaksanakan 

penilaian dan 

memantau 

kemajuan belajar 

peserta didik 

secara berkala 

sesuai dengan 

rencana yang 

telah dibuat 

pada silabus dan 

RPP. 

Guru-guru kami 

melaksanakan 

penilaian 

terhadap 

peserta didik 

secara periodik, 

tapi sebagian 

besar tidak 

sesuai dengan 

rencana 

penilaian yang 

telah disusun. 

Guru-guru 

kami tidak 

menilai atau 

memonitor 

kemajuan 

belajar peserta 

didik sesuai 

rencana.  

Rekomendasi:  

  

 

8.1.      Sistem penilaian disusun untuk menilai peserta didik baik dalam bidang 
akademik maupun non akademik 

8.1.4.  Guru menerapkan berbagai teknik,  bentuk, dan jenis penilaian untuk 

mengukur prestasi dan kesulitan belajar peserta didik.  

Bukti-Bukti Fisik Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik 

  

Tahapan Pengembangan 

 Tahap ke-4      Tahap ke-3    Tahap ke-2  Tahap ke-1 

Guru-guru kami 

membuat instrumen 

yang tepat dan 

dapat diandalkan 

untuk menerapkan 

berbagai teknik, 

bentuk dan jenis 

penilaian serta 

direview secara 

Guru-guru kami 

menerapkan 

berbagai teknik, 

bentuk, dan 

jenis penilaian 

sesuai dengan 

target 

kompetensi yang 

ingin diukur.  

Guru-guru kami 

hanya 

menerapkan 

teknik, bentuk, 

dan jenis penilaian 

tertentu untuk 

mengukur 

prestasi dan 

kesulitan belajar 

Guru-guru 

kami hanya 

menerapkan 

satu teknik, 

bentuk dan 

jenis penilaian.  

Rekomendasi:  
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8.2.   Penilaian berdampak pada proses belajar 

8.2.1. Guru memberikan masukan dan komentar mengenai penilaian yang mereka 

lakukan pada peserta didik. 

Bukti-Bukti Fisik Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik 

  

Tahapan Pengembangan 

 Tahap ke-4      Tahap ke-3    Tahap ke-2  Tahap ke-1 

Semua guru kami 

secara rutin mencatat 

kemajuan setiap 

peserta didik memberi 

komentar dan 

masukan serta 

menginformasikanya 

kepada peserta didik 

secara individual dan 

berkala. 

Guru-guru kami 

mengkaji ulang 

tingkat kemajuan 

semua peserta 

didik pada setiap 

akhir semester. 

Setiap guru 

menyampaikan 

hasil evaluasi 

mata pelajaran 

serta hasil 

penilaian setiap 

peserta didik 

kepada kepala 

sekolah/madrasah 

pada akhir 

semester dalam 

bentuk laporan 

hasil prestasi 

belajar peserta 

Guru tidak 

selalu 

memberikan 

masukan dan 

komentar 

mengenai 

penilaian yang 

mereka lakukan 

pada peserta 

didik. 

Rekomendasi:  

  

 
8.2.    Penilaian berdampak pada proses belajar 

8.2.2. Guru menggunakan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran. 

Bukti-Bukti Fisik Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik 

  

Tahapan Pengembangan 

 Tahap ke-4      Tahap ke-3    Tahap ke-2  Tahap ke-1 
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Guru-guru kami 

memberikan 

kesempatan kepada 

semua peserta didik 

untuk memberikan 

pendapat terhadap 

hasil pencapaian 

kemajuan belajar yang 

mereka peroleh dan 

terlibat dalam 

penetapan target 

pembelajaran. 

Guru-guru kami, 

selalu 

menggunakan 

hasil penilaian 

peserta didik 

dalam mereview 

rencana 

pembelajaran yang 

telah disusun. 

Hasil tes 

digunakan 

sebagian guru-

guru kami untuk 

merencanakan 

perbaikan bahan 

pembelajaran 

selanjutnya. 

Hasil tes di 

sekolah/ 

madrasah kami 

tidak selalu 

berpengaruh 

pada perbaikan 

program 

pembelajaran 

yang telah 

disusun. 

Rekomendasi:  

   
8.3.    Orangtua peserta didik terlibat dalam proses belajar anak mereka 

8.3.1. Sekolah/madrasa h melaporkan hasil penilaian mata pelajaran untuk 

semua kelompok mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada 

orangtua/wali peserta didik daiam bentuk buku laporan pendidikan. 

Bukti-Bukti Fisik Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik 

  

 

 Tahapan Pengembangan 

 Tahap ke-4      Tahap ke-3    Tahap ke-2  Tahap ke-1 

Sekolah/madrasah 

kami menyampaikan 

laporan semua hasil 

penilaian peserta 

didik kepada orang 

tua dan 

mendiskusikannya 

secara mendetail 

untuk masing-masing 

peserta didik secara 

berkala sesuai dengan 

kesepakatan 

Sekolah/madrasah 

kami 

menyampaikan 

laporan hasil 

penilaian mata 

pelajaran untuk 

semua kelompok 

mata pelajaran 

pada setiap akhir 

semester kepada 

orang tua/wali 

 peserta didik 

dalam bentuk 

laporan 

Sekolah/madrasa

h 

kami membuat 

laporan hasil 

penilaian kepada 

orangtua secara 

rutin dan 

sistematis dalam 

bentuk laporan 

pendidikan. 

Sekolah/madrasa

h 

kami membuat 

laporan kepada 

orang tua berupa 

hasil penilaian 

akhir di setiap 

akhir semester. 

Rekomendasi:  
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8.3.    Orangtua peserta didik terlibat dalam proses belajar anak mereka 

8.3.2. Sekolah/madrasah melibatkan orangtua peserta didik dalam 

meningkatkan pencapaian hasil belajar siswa. 

Bukti-Bukti Fisik Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik 

  

Tahapan Pengembangan 

 Tahap ke-4      Tahap ke-3    Tahap ke-2  Tahap ke-1 

Sekolah/madrasah 

kami membuat 

laporan berkala pada 

orang tua mengenai 

pencapaian hasil 

belajar peserta didik 

dan menawarkan 

kesempatan untuk 

mendiskusikan 

kemajuan anak mereka 

serta mengajukan 

usulan-usulan 

peningkatan hasil 

belajar peserta didik. 

Sekolah/madrasah 

kami menjalin 

kemitraan dengan 

orang tua dalam 

meningkatkan 

pencapaian hasil 

belajar siswa. 

Sekolah/ 

madrasah kami 

belum memberi 

kesempatan 

berdiskusi untuk 

membangun kerja 

sama dengan 

orangtua agar 

membantu anak 

mereka belajar di 

rumah. 

Sekolah/ 

madrasah 

kami belum 

melibatkan 

orangtua secara 

aktif dalam 

membantu anak 

mereka belajar di 

rumah. 

Rekomendasi:  

  

 

E. Penyusunan RKS/M Dan RKT 

  Penyusunan Rencana Kerja Sekolah/ Madrasah (RKS/M), dilakukan setelah proses 

EDS, sehingga rencana yang dibuat didasarkan pada visi, kemampuan dan 

kemungkinan pengembangannya sumber daya dan dana di sekolah. Proses penyusunan 

RKS/M dilakukan melalui tiga alur proses kegiatan, yakni: (1) persiapan, (2) 

penyusunan RKS/M, dan (3) pengesahan dan sosialisasi RKS/M.  

Alur proses penyusunan RKS/M tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 4.3  Alur Proses Penyusunan  RKS/M 

 

Berikut ini adalah  uraian singkat tentang Alur Penyusunan RKS/M.  

1. Persiapan 

Sebelum penyusunan RKS/M di lakukan,  Dewan Pendidik (kepala 

sekolah/madrasah dan guru) bersama Komite  Sekolah/Madrasah 

membentuk t im pengembang sekolah/madrasah (TPS/M) yang tugas 

utamanya adalah menyusun RKS/M. Pembentukan TPS/M hendaknya 

dilakukan melalui proses demokratis dengan mengedepankan musyawarah 

mufakat. 

Se te lah  terbentu k ,  TPS/M disarankan melaku kan  

pendalaman/or ientas i  mengenai  kebi jakan-kebijakan pengembangan 

pendidikan dan penyusunan RKS/M. Materi  yang perlu didalami antara 

lain:  peraturan dan perundang-undangan mengenai pendidikan (Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Pendidkan dan/atau Standar Nasional 

Pendidikan), perlindungan anak, kebijakan pendanaan pendidikan, kebijakan 

peningkatan mutu dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan, 

prioritas pendidikan tingkat kabupaten/ kota, manajemen berbasis sekolah/ 

madrasah (MBS/M), pendekatan, strategi dan metode pembela jaran inovati f  

sepert i  pembelajaran akt if ,  pembela jaran akti f -kreat i f -efekti f  dan 

menyenangkan (PAKEM), peran serta masyarakat dalam pendidikan, perencanaan 

pendidikan di sekolah/madrasah. Selain itu juga dibahas penyusunan RKS/M, peran 

dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan dalam proses perencanaan. 

Kegiatan ini dapat dilakukan bersama-sama dalam kelompok kerja kepala sekolah 

(KKKS), kelompok kerja guru (KKG), musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) 

serta pertemuan/rapat sekolah/madrasah yang dihadiri baik oleh Dewan Pendidik, 

PERSIAPAN: 

1. Pembentukan tim 

pengembang 

sekolah/madrasah 

(TPS/M) 

2. Pembekalan/orientasi 

TPS/M 

PENYUSUNAN RKS/M: 

1. Menetapkan kondisi 

sekolah/madrasah saat ini 

2. Menetapkan kondisi 

sekolah/madrasah yang 

diharapkan 

3. Menyusun program, kegiatan 

dan indikator kinerja 

4.  Menyusun rencana anggaran 

sekolah/madrasah 

5. Menyusun RKT dan RKAS/M 

 

PENGESAHAN: 

1. Penyetujuan oleh rapat 

dewan pendidik setelah 

memperhatikan 

pertimbangan komite 

sekolah/ madrasah, 

2. Pengesahan oleh pihak yang 

berwenang, 

3. Sosialisasi kepada pemangku 

kepentingan pendidikan 
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Komite Sekolah/Madrasah maupun secara mandiri oleh anggota TPS/M. 

2.  Proses Penyusunan RKS/M 

Penyusunan RKS/M terdiri  dari 5 (lima) tahap, yaitu:  

Tahap I: Menetapkan Kondisi Sekolah/Madrasah Saat Ini 

a. Melakukan Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah (EDS/M); 

b. Membandingkan Hasil Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah dengan Acuan 

Standar Sekolah/Madrasah; 

c. Merumuskan Tantangan (Utama/Prioritas) Sekolah/Madrasah. 

Tahap II: Menetapkan Kondisi Sekolah/Madrasah yang Diharapkan 

a. Merumuskan Visi Sekolah/Madrasah 

b. Merumuskan Misi Sekolah/Madrasah 

c. Merumuskan Tujuan Sekolah/Madrasah 

d. Merumuskan Sasaran dan Indikator Kinerja  

Tahap III: Menyusun Program dan Kegiatan 

a. Merumuskan Program dan Menetapkan Penanggungjawab Program. 

b. Merumuskan Kegiatan, indikator kegiatan, dan Jadwal Kegiatan. 

Tahap IV: Merumuskan Rencana Anggaran Sekolah/Madrasah 

a. Membuat Rencana Biaya Program 

b. Membuat Rencana Pendanaan Program 

c. Menyesuaikan Rencana Biaya dengan Sumber Pendanaan. 

 

Tahap V: Merumuskan Rencana Kerja Tahunan Sekolah/Madrasah (RKTS/M) 

dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKAS/M). 

a. Merumuskan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 

1) Menetapkan Program/Kegiatan Strategis; 

2) Menetapkan Kegiatan Rutin/Reguler; 

3) Menetapkan Jadwal RKTS/M. 

b. Membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). 

3.  Pengesahan, dan Sosialisasi RKS/M 

Terdiri dari 3 (tiga) langkah, yakni: 
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a. Penyetujuan RKS/M oleh rapat Dewan Pendidik setelah memperhatikan 

pertimbangan dari Komite Sekolah/Madrasah; 

b. Pengesahan berlakunya RKS/M oleh Dinas Pendidikan/Kantor kemenag 

(untuk sekolah/madrasah negeri), atau oleh penyelenggara sekolah/madrasah 

(bagi sekolah/madrasah swasta); 

c. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan sekolah/madrasah. 

Adapun proses penyusunan RKS/M dan RKT dapat dijelaskan melalui beberapa tahap 

sebagai berikut: 

Tahap I: Menetapkan Kondisi Sekolah/Madrasah Saat Ini 

Penentuan kondisi sekolah saat ini, dilakukan dengan 3 (tiga) langkah, yakni: 

1. Melakukan Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah 

Untuk menetapkan kondisi sekolah/mad rasah saat ini, sekolah/madrasah perlu 

melakukan kegiatan yang disebut evaluasi diri sekolah/madrasah. Melakukan 

evaluasi diri bisa menggunakan berbagai alat evaluasi diri, misalnya dengan 

menggunakan instrumen evaluasi diri (EDS/M). Alat evaluasi diri hendaknya dirancang 

dengan mengacu kepada standar pelayanan minimal (SPM) dan atau standar nasional 

pendidikan (SNP), sehingga memiliki tolok ukur yang jelas dan bisa dijadikan dasar 

untuk mengembangkan sekolah/madrasah empat tahun mendatang dan dapat 

dipertanggungjawabkan kepada publik. 

Tujuan melakukan evaluasi diri adalah untuk melihat gambaran yang jelas tentang 

situasi sekolah/madrasah saat ini. Karena itu, evaluasi diri sekolah/madrasah harus diisi 

dengan seksama dan seobjektif mungkin. Informasi yang dihasilkan dari evaluasi diri 

sekolah/madrasah juga berguna untuk membantu para pemangku kepentingan 

sekolah/madrasah dalam menyusun RKS/M dan RKT yang didasarkan pada kondisi nyata 

sekolah/madrasah. 

Dengan melakukan evaluasi diri akan menunjukkan kinerja sekolah/madrasah 

misalnya, bagian yang mengalami perbaikan atau peningkatan, bagian yang tetap, dan 

bagian yang mengalami penurunan. 

Dalam panduan ini, hasil evaluasi diri sekolah/madrasah yang mencakup 8 standar itu 

dikelompokkan sesuai dengan nama program sekolah/madrasah yang terdapat pada 

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada setiap tahun 

anggaran. Hal ini penting dilakukan karena dana BOS merupakan sumber utama bagi 

sekolah/madrasah untuk memenuhi biaya penyelenggaraan sekolah/madrasah, dan kebijakan 
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pemerintah mengharuskan BOS menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan 

mutu pendidikan dasar yang bermutu. 

Sesuai dengan Permendikbud No 101 Tahun 2013 tentang Juknis BOS 2014,  dana BOS yang 

diterima oleh sekolah dengan ketentuan : 

a. SD/SDLB   : Rp 580.000,-/peserta didik/tahun 

b. SMP/SMPLB/SMPT/Satap : Rp 710.000,-/peserta didik/tahun 

 
Dana BOS yang diterima oleh sekolah, dapat digunakan untuk membiayai komponen 
kegiatan-kegiatan berikut: 
 
 
Tabel 4.1 Komponen Pembiayaan BOS 2014 
 

No 
Komponen 
Pembiayaan 

Item Pembiayaan Penjelasan 

1 Pengembangan 
Perpustakaan 

 Diwajibkan membeli buku 

pegangan guru kurikulum 

2013 semester I tahun ajaran 

2014/2015 (Juli-Desember 

2014), kecuali sudah dipenuhi 

dari sumber pendanaan lain. 

 Diwajibkan membeli buku 

teks pelajaran kurikulum 

2013 bagi peserta didik untuk 

semester I tahun ajaran 

2014/2015 (Juli-Desember 

2014) sebanyak jumlah 

peserta didik, kecuali sudah 

dipenuhi dari sumber 

pendanaan lain. 

 Mengganti buku teks yang 

rusak/menambah 

kekurangan untuk memenuhi 

rasio satu peserta didik satu 

buku. 

 Langganan publikasi berkala 

 Akses informasi online 

 Pemeliharaan buku/koleksi 

perpustakaan 

 Peningkatan kompetensi 

tenaga pustakawan 

 Pengembangan database 

 Dalam rangka 

pembelian buku 

kurikulum 2013 

semester I tahun ajaran 

2014/2015, setiap 

sekolah akan 

memperoleh tambahan 

dana yang akan 

disalurkan oleh Dinas 

Pendidikan Provinsi 

melalui dana 

dekonsentrasi. 

 Kekurangan buku 

semester I dipenuhi dari 

dana BOS, yaitu 

maksimal 5% dari total 

dana yang diterima 

dalam satu tahun 

anggaran. 

 Buku untuk semester II 

tahun ajaran 2014/2015 

akan dibiayai dari Dana 

Alokasi Khusus (untuk 

kabupaten/kota 

penerima DAK) dan 

dari APBD untuk 

kabupaten/kota bukan 
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No 
Komponen 
Pembiayaan 

Item Pembiayaan Penjelasan 

perpustakaan 

 Pemeliharaan perabot 

perpustakaan 

 Pemeliharaan dan pembelian 

AC perpustakaan 

penerima DAK. 

 Buku teks pelajaran 

kurikulum 2013 yang 

dibeli adalah yang 

sudah ditentukan oleh 

Kemdikbud. 

2 Kegiatan dalam rangka 
penerimaan peserta didik 
baru 

 Administrasi pendaftaran 

 Penggandaan formulir Dapodik 

 Administrasi pendaftaran 

 Pendaftaran ulang 

 Biaya pemasukan data pokok 

pendidikan 

 Pembuatan spanduk sekolah 

bebas pungutan 

 Penyusunan RKS/RKAS 

berdasarkan hasil evaluasi diri 

sekolah 

 Dan kegiatan lain yang terkait 

dengan penerimaan peserta 

didik baru 

Termasuk untuk ATK, 
konsumsi panitia dan uang 
lembur. Standar pembiayaan 
mengacu kepada batas 
kewajaran setempat atau 
batas yang telah ditetapkan 
Pemda 

3 Kegiatan pembelajaran 
dan ekstra kulikuler 
peserta didik 

 PAKEM (SD) 

 Pembelajaran Kontekstual 

(SMP) 

 Pengembangan pendidikan 

karakter 

 Pembelajaran remedial 

 Pembelajaran pengayaan 

 Pemantapan persiapan ujian 

 Olahraga, kesenian, karya 

ilmiah remaja, pramuka dan 

palang merah remaja 

 Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 

 Pendidikan lingkungan hidup 

 Pembiayaan lomba-lomba yang 

tidak dibiayai dari dana 

pemerintah/pemerintah daerah 

Termasuk untuk: 

 Honor jam mengajar 

tambahan di luar jam 

pelajaran dan biaya 

transportasinya (termasuk 

di SMP Terbuka), 

 Biaya tranpsortasi dan 

akomodasi peserta 

didik/guru dalam rangka 

mengikuti lomba, 

 Fotocopy, 

 Membeli alat olahraga, alat 

kesenian dan biaya 

pendaftaran mengikuti 

lomba 

4 Kegiatan ulangan dan 
ujian 

 Ulangan harian, 

 Ulangan tengah semester, 

 Ulangan akhir 

semester/ulangan kenaikan 

kelas 

 Ujian sekolah 

Termasuk untuk: 

 Fotocopy/penggandaan 

soal, 

 Biaya koreksi ujian, dan 

 Pembuatan laporan 

pelaksanaan hasil ujian 

untuk disampaikan ke 
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No 
Komponen 
Pembiayaan 

Item Pembiayaan Penjelasan 

orang tua 

 Biaya mengawasi ujian 

yang bukan bagian dari 

kewajiban tugas guru 

 Biaya transport pengawas 

ujian di luar sekolah 

tempat mengajar yang 

tidak  dibiayai oleh 

pemerintah/pemerintah 

daerah 

5 Pembelian bahan-bahan 
habis pakai 

 Buku tulis, kapur tulis, pensil, 

spidol, kertas, bahan praktikum, 

buku induk peserta didik, buku 

inventaris 

 Minuman dan makanan ringan 

untuk kebutuhan sehari-hari di 

sekolah 

 Pengadaan suku cadang alat 

kantor 

 Alat-alat kebersihan sekolah 

 

6 Langganan daya dan 
jasa 

 Listrik, air, dan telepon, 

internet (fixed/mobile modem) 

baik dengan cara 

berlangganan maupun 

prabayar 

 Pembiayaan penggunaan 

internet termasuk untuk 

pemasangan baru 

 Membeli genset atau jenis 

lainnya yang lebih cocok di 

daerah tertentu misalnya 

panel surya, jika di sekolah 

tidak ada jaringan listrik 

Penggunaan internet 
dengan mobile modem 
dapat dilakukan untuk 
maksimal pembelian 
voucher sebesar Rp. 
250.000 per bulan 

7 Perawatan sekolah  Pengecatan, perbaikan atap 

bocor, perbaikan pintu dan 

jendela 

 Perbaikan mebeler, perbaikan 

sanitasi sekolah (kamar 

mandi dan WC), perbaikan 

lantai ubin/keramik dan 

perawatan fasilitas sekolah 

lainnya 

Kamar mandi dan WC 
siswa harus dijamin 
berfungsi dengan baik 
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No 
Komponen 
Pembiayaan 

Item Pembiayaan Penjelasan 

8 Pembayaran 
honorarium bulanan 
guru honorer dan 
tenaga kependidikan 
honorer 

 Guru honorer (hanya untuk 

memenuhi SPM) 

 Pegawai administrasi 

(termasuk administrasi BOS 

untuk SD) 

 Pegawai perpustakaan 

 Penjaga Sekolah 

 Satpam 

 Pegawai kebersihan 

Dalam pengangkatan 
guru/tenaga 
kependidikan honorer 
sekolah harus 
mempertimbangkan batas 
maksimum penggunaan 
dana BOS untuk belanja 
pegawai, serta kualifikasi 
guru honorer harus sesuai 
bidang yang diperlukan. 

9 Pengembangan profesi 
guru 

 KKG/MGMP 

 KKKS/MKKS 

 Menghadiri seminar yang 

terkait langsung dengan 

peningkatan mutu pendidik 

dan ditugaskan oleh sekolah 

Khusus untuk sekolah 
yang memperoleh 
hibah/block grant 
pengembangan 
KKG/MGMP atau 
sejenisnya pada tahun 
anggaran yang sama 
hanya diperbolehkan 
menggunakan dana BOS 
untuk biaya transport 
kegiatan apabila tidak 
disediakan oleh 
hibah/block grant tersebut.  
Foto copy 
Biaya pendaftaran dan 
akomodasi seminar 

10 Membantu peserta 
didik miskin 

 Pemberian tambahan 

bantuan biaya transportasi 

bagi siswa miskin yang 

menghadapi masalah biaya 

transport dari dan ke sekolah 

 Membeli alat transportasi 

sederhana bagi peserta didik 

miskin yang akan menjadi 

barang inventaris sekolah 

(misalnya sepeda, perahu 

penyeberangan, dll.) 

 Membeli seragam, sepatu 

dan alat tulis bagi peserta 

didik penerima bantuan 

siswa miskin (BSM) atau 

peserta didik yang orang 

tuanya memiliki Kartu 
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No 
Komponen 
Pembiayaan 

Item Pembiayaan Penjelasan 

Perlindungan Sosial (KPS). 

11 Pembiayaan 
pengelolaan BOS 

 Alat tulis kantor (ATK 

termasuk tinta printer, CD 

dan flash disk) 

 Penggandaan, surat-

menyurat, insentif bagi 

bendahara dalam rangka 

penyusunan laporan BOS 

dan biaya transportasi dalam 

rangka mengambil dana BOS 

di Bank/PT Pos 

 

12 Pembelian dan 
perawatan perangkat 
komputer 

 Pembelian Desktop/work 

station 

 Printer atau printer plus 

scanner 

 Printer 1 unit/tahun 

 Desktop/workstation 

maksimum 5 unit 

untuk SMP dan 3 unit 

untuk SD. Peralatan 

komputer tersebut 

harus dicatat sebagai 

inventaris sekolah 

13 Biaya lainnya jika 
seluruh komponen 1 
s/d 12 telah terpenuhi 
pendanaannya dari 
BOS 

 Alat peraga/media 

pembelajaran 

 Mesin ketik 

 Peralatam UKS 

 Pembelian meja dan kursi 

peserta didik jika meja dan 

kursi  yang ada sudah rusak 

berat 

Penggunaan dana untuk 
komponen ini harus 
dilakukan melalui rapat 
dengan dewan guru dan 
komite sekolah 

 
Batas maksimum penggunaan dana BOS untuk belanja pegawai (honor guru/tenaga 

kependidikan honorer dan honor-honor kegiatan) di sekolah negeri sebesar 20% dari total 

dana BOS yang diterima oleh sekolah dalam satu tahun. 

Penggunaan dana BOS di sekolah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Prioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan operasional sekolah. 

b. Bagi sekolah yang telah menerima DAK, tidak diperkenankan menggunakan dana BOS 

untuk peruntukan yang sama. Sebaliknya jika dana BOS tidak mencukupi untuk 

pembelanjaan yang diperbolehkan (13 item pembelanjaan) maka sekolah dapat 

mempertimbangkan sumber pendapatan lain yang diterima oleh sekolah, yaitu 
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pendapatan hibah (misalnya DAK) dan pendapatan sekolah lainnya yang sah dengan 

tetap memperhatikan peraturan terkait. 

c. Biaya transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar jam mengajar harus 

mengikuti batas kewajaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 

d. Bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya dana di rekening sekolah menjadi milik sekolah 

dan digunakan untuk keperluan sekolah (berdasarkan Surat Edaran Ditjen 

Perbendaharaan Nomor: S-5965/PB/2010 tanggal 10 Agustus 2010 Perihal Pemanfaatan 

Bunga Bank yang berasal dari Dana BOS di rekening Sekolah). 

2. Membandingkan Hasil Evaluasi Diri (Kondisi Nyata) Sekolah/Madrasah 

dengan Acuan Standar Sekolah/Madrasah 

Apabila kita mencermati aturan dan perundangan yang terkait dengan 

pengelolaan satuan pendidikan, maka pengelolaan sekolah/madrasah pada 

dasarnya bertujuan untuk mencapai SNP. Untuk mencapai SNP, maka 

sekolah/madrasah harus mencapai SPM terlebih dahulu. Oleh karena itu, dalam 

penyusunan RKS/M, data dan informasi yang dikumpulkan melalui instrumen 

EDS/M perlu disimpulkan. Penyimpulan dilakukan dengan dua cara: 

a. Membandingkan kondisi nyata/terkini sekolah/madrasah dengan 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan/atau Standar Nasional Pendidikan 

(SNP). Pembandingan kondisi nyata sekolah/madrasah dengan SPM 

dan/atau SNP dimaksudkan untuk memudahkan sekolah/madrasah 

mengetahui apakah sekolah/madrasah masih belum memenuhi standar 

pelayanan minimal (SPM), sudah memenuhi SPM, sudah memenuhi SNP, 

atau bahkan sudah mencapai Standar Bertaraf Internasional (SBI). 

b. Dengan melihat data hasil EDS/M yang masih perlu mendapat perhatian 

untuk diperbaiki, ditingkatkan atau dipertahankan. Dalam hal ini, 

kesimpulan dinyatakan dalam kalimat pernyataan yang spesifik 

(mencantumkan data), fokus (menunjukkan indikator), dengan tidak 

mencantumkan alasan/harapan. 

Dengan demikian pemangku kepentingan sekolah/madrasah mendapatkan gambaran 

bagaimana kondisi nyata sekolah/madrasah saat ini bila dibandingkan dengan SPM 

dan/atau SNP, dan hal-hal yang masih perlu dikembangkan sehingga sekolah/madrasah 

dapat memberikan layanan yang semakin baik kepada peserta didik. 

3. Merumuskan Tantangan (Utama/Prioritas) Sekolah/Madrasah. 
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Tantangan sekolah/madrasah merupakan kesenjangan kondisi nyata sekolah/madrasah 

sebagai hasil EDS/M dengan kondisi yang diharapkan. Sehubungan dengan penyusunan 

RKS/M maka kondisi yang diharapkan bisa menggunakan acuan standar pelayanan minimal 

(SPM) dan/atau standar nasional pendidikan (SNP). 

 

Secara teknis, tantangan utama sekolah/madrasah diklarifikasi dengan melakukan 

pembandingan nilai/skor sekolah/madrasah hasil EDS/M dengan SPM dan/atau SNP. Hasil 

pembandingan tersebut akan menunjukkan dibagian mana sekolah/madrasah masih berada di 

bawah SPM, dibagian mana sekolah/madrasah sudah berada di atas SPM; dibagian mana 

sekolah/madrasah sudah mencapai SNP dan dibagian mana sekolah/madrasah sudah 

berada di atas SNP. Kesimpulan-kesimpulan ini digunakan oleh sekolah/madrasah untuk 

menentukan prioritas apa saja yang mendesak untuk segera ditangani. Sekolah/madrasah 

dianjurkan untuk menangani bagian-bagian yang belum mencapai SPM, baru kemudian 

sekolah/madrasah menangani bagian-bagian yang belum mencapai SNP supaya bisa 

mencapai SNP. Setelah SPM dan SNP tercapai, sekolah/madrasah bisa memikirkan capaian 

yang lebih tinggi, yaitu tingkatan di atas SNP. 

Seperti tercantum pada Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010, SPM di tingkat sekolah/ 

madrasah hanya mencakup 13 indikator. Oleh sebab itu, untuk membantu sekolah/madrasah 

menentukan tantangan, dalam pedoman ini digunakan indikator lain yang dianggap 

setingkat dengan SPM, yaitu indikator-indikator yang membantu sekolah/madrasah untuk 

mengetahui bagian-bagian yang capaiannya/kondisinya masih sangat rendah. 

Berkaitan dengan perumusan tantangan, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana 

tantangan tersebut dapat diwujudkan berdasarkan indikator SPM dan/atau SNP yang 

perlu dicapai. Tantangan sekolah/madrasah sebaiknya dirumuskan secara spesifik, artinya 

rumusan tantangan harus menunjukkan: 

a. Apabila berkaitan dengan nilai mata pelajaran, maka perlu dirumuskan besaran 

tantangan, dan di kelas mana saja; 

b. Apabila berkaitan dengan guru, maka perlu dirumuskan guru di kelas mana saja; 

apakah semua guru mata pelajaran atau satu mata pelajaran saja, dan seterusnya; 

c. Apabila berkaitan dengan buku/bahan ajar, maka perlu dirumuskan mata pelajaran 

mana saja atau semua mata pelajaran, buku teks, buku referensi, buku pegangan 

peserta didik atau guru, untuk kelas mana saja dan seterusnya. 
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Tabel berikut ini menunjukkan contoh bagaimana menetapkan kondisi 

sekolah/madrasah saat ini, standar acuan sekolah/madrasah, dan tantangan 

sekolah/madrasah. 

Tabel 4.2 Contoh Dalam Menetapkan Kondisi Sekolah/Madrasah Saat Ini, Standar Acuan 

Sekolah/Madrasah dan Tantangan Sekolah/Madrasah 

Kondisi Saat Ini (Hasil EDS/M) Acuan Standar Sekolah/Madrasah Tantangan 

Rasio buku berbanding murid 

untuk mata pelajaran 

matematika kelas 5 adalah 

1: 2. 

Rasio buku berbanding murid 

untuk mata pelajaran Bahasa 

Indonesia, IPA dan IPS kelas 5 

adalah 1:1 

a) < 1:1 

b) 1:1 untuk Bahasa Indonesia, 

Matematika, IPA, IPS 

c) 1:1 untuk semua mata pelajaran 

d) > 1:1 untuk semua mata pelajaran 

(dengan judul buku yang 

berbeda) 

Memenuhi rasio 

buku 

berbanding murid 

untuk 

buku mata pelajaran 

matematika menjadi 

1:1 

Prestasi UASBN/UN sekolah/ 

madrasah berpredikat cukup 

(6,10) 

1. < 5,49 (kurang) 

2. 5,50 – 6,49 (cukup) 

3. 6,50 – 7,49 (memuaskan) 

4. 7,50 — 10,00 (sangat 

memuaskan) 

Menaikkan nilai 

rata-rata 

UASBN/UN 

sebesar 1,39 

(dari 6,10 menjadi 

7,49) 

  

Tahap II: Menetapkan Kondisi Sekolah/ Madrasah yang diharapkan 

 Dalam menentukan kondisi sekolah yang diharapkan, ada 4 (empat) langkah yang 

harus dilakukan oleh sekolah/madrasah, yakni: 

1. Merumuskan visi sekolah/madrasah 

 Visi adalah imajinasi moral yang menggambarkan keadaan sekolah/madrasah yang 

diinginkan di masa datang. Visi sekolah/madrasah dikembangkan sesuai dengan keinginan 

atau cita-cita sekolah/madrasah dengan tetap berkepribadian Indonesia. Artinya visi suatu 

sekolah/madrasah harus mengacu kepada kondisi lingkungan sekolah/madrasah dan daerah, 

namun, juga harus bermuatan nasionalisme. Hal ini untuk menghindari terjadinya kekeliruan 

bahwa sekolah/madrasah 'bebas' menentukan visinya dan tidak terkait dengan kebijakan 

pihak lain. Disamping itu, visi sekolah/madrasah juga harus mempertimbangkan kondisi 

nyata sekolah/madrasah serta potensi yang dimiliki sekolah/madrasah dan harapan 

masyarakat sekolah/madrasah. Artinya jenis dan mutu layanan pendidikan seperti apa yang 

diharapkan oleh orang tua dan masyarakat sekola h/mad rasa h untuk mewujudkan harapan 

tersebut. 
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Dalam lampiran Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 dijelaskan bahwa visi: 

a. Dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang 

berkepentingan pada masa yang akan datang; 

b. Mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga sekolah/madrasah 

dan segenap pihak yang berkepentingan; 

c. Dirumuskan berdasar masukan dari berbagai warga sekolah/madrasah dan pihak-pihak 

yang berkepentingan selaras dengan visi institusi di atasnya serta visi pendidikan nasional; 

d. Diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah 

dengan memperhatikan masukan komite sekolah/madrasah; 

e. Disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihakyang berkepentingan; 

f. Ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan 

tantangan di masyarakat. 

 Dalam perumusan visi sekolah/madrasah perlu memperhatikan rambu-rambu 

berikut. 

a. Mengacu kepada landasan filosofis bangsa, UUD, dll. yang bersifat baku dan telah menjadi 

pegangan hidup bangsa Indonesia; 

b. Memiliki indikator pengembangan prestasi akademik dan non akademik; 

c. Berkepribadian, nasionalisme, budaya nasional Indonesia; 

d. Perkembangan era global; 

e. Perkembangan IPTEK; 

f. Dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan; 

g. Sesuai konteks daerah, sekola h/madrasah, visi yayasan; 

h. Belum operasional; 

i. Menggambarkan harapan masa datang. 

Contoh rumusan visi sekolah/madrasah: "Terwujudnya lulusan yang berkualitas, kompetitif dan 

berakhlaq mulia" 

2. Merumuskan misi sekolah/madrasah 

Misi adalah tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi. Jadi misi merupakan 

penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban, dan rancangan tindakan yang 

dijadikan arahan untuk mewujudkan visi sekolah/madrasah. Dengan kata lain, misi adalah 

bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan sekolah/madrasah yang dituangkan dalam visi 

dengan berbagai indikatornya. Rumusan misi selalu dalam bentuk kalimat yang 

menunjukkan 'tindakan' dan bukan kalimat yang menunjukkan 'keadaan' sebagaimana pada 
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rumusan visi. 

Dalam lampiran Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 dijelaskan bahwa misi sekolah/ 

madrasah: 

a. Memberikan arah dalam mewujudkan visi sekolah/madrasah sesuai dengan tujuan 

Pendidikan nasional; 

b. Merupakan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu; 

c. Menjadi dasar program pokok sekolah/madrasah; 

d. Menekankan pada kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan oleh 

sekolah/madrasah; 

e. Memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan program sekolah/ 

madrasah; 

f. Memberikan keluwesan dan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan unit 

sekolah/madrasah yang terlibat; 

g. Dirumuskan berdasarkan masukan dari segenap pihak yang berkepentingan termasuk 

komite sekolah/madrasah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh 

kepala sekolah/madrasah, 

h. Disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihal<yangberkepentingan; 

i. Ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan 

tantangan di masyarakat. 

Contoh rumusan misi sekolah/madrasah: "Penyelenggaraan pendidikan yang memberi kesempatan 

luas pada peserta didik untuk mengembangkan kemampuan, bakat dan minat" 

3. Merumuskan tujuan sekolah/madrasah 

Langkah berikutnya setelah visi dan misi dirumuskan adalah merumuskan tujuan sekolah/ 

madrasah selama empat tahun ke depan menuju standar pelayanan minimal (SPM) dan 

atau standar nasional pendidikan (SNP). Dengan demikian, tujuan sekolah/madrasah pada 

dasarnya adalah langkah untuk mewujudkan visi sekolah/madrasah yang telah dicanangkan. 

Dalam lampiran Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 dijelaskan bahwa tujuan 

sekolah/madrasah: 

1. Menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka menengah (empat 

tahunan); 

2. Mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional serta relevan dengan kebutuhan 

masyarakat; 

3. Mengacu pada standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh sekolah/madrasah 
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dan Pemerintah; 

4. Mengakomodasi masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan termasuk komite 

sekolah/madrasah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala 

sekolah/madrasah; 

5. Disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihakyang berkepentingan. 

 Dalam menentukan tujuan, sekolah/madrasah sebaiknya merumuskan secara bersama 

dengan para pemangku kepentingan. Hal ini penting karena keterlibatan secara aktif dari 

semua pemangku kepentingan adalah salah satu kunci keberhasilan sebuah 

sekolah/madrasah. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan RKS/M harus 

diupayakan dari sejak awal. Jika pemangku kepentingan terlibat dalam proses 

penyusunan rencana kerja sekolah/madrasah sejak awal, maka keterlibatan mereka dalam 

pelaksanaan program-program kerja sekolah/madrasah juga akan meningkat. 

 Pertanyaan kunci yang harus dijawab dalam menetapkan tujuan adalah: Seperti 

apa seharusnya sekolah/madrasah ini empat tahun mendatang? Atau hal-hal apa saja yang 

dianggap penting oleh pemangku kepentingan dan yang menjadi perhatian mereka dalam 

kinerja sekolah/madrasah? 

Dalam menetapkan tujuan sekolah/madrasah hendaknya: 

a. Dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi diri terhadap kondisi nyata sekolah/madrasah 

saat ini, bagian mana yang akan ditingkatkan, diperbaiki atau dicapai dalam empat tahun ke 

depan; 

b. Mengacu kepada standar pelayanan minimal (SPM) (Permendiknas No.15/2010), dan/ 

atau standar nasional pendidikan (SNP) (PP No. 19/2005). 

c. Mengacu pada visi dan misi serta tujuan yang sudah dimiliki oleh sekolah/madrasah; 

d. Berorientasi pada peningkatan/perbaikan sekolah/madrasah (school improvement), 

termasuk memperkuat kapasitas sekolah/madrasah dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan menyampaikan pengetahuan tersebut kepada peserta didik, serta 

memperkuat kapasitas sekolah/madrasah dalam kolaborasi yang dibangun atas dasar 

kepercayaan; 

e. Mencakup bukan hanya harapan penyedia layanan (service provider), tetapi juga 

pengguna layanan (service user); 

Contoh rumusan tujuan sekolah/madrasah: "Meningkatkan prestasi akademik peserta didik" 

4. Merumuskan sasaran dan indikator kinerja. 

  Sasaran adalah tantangan utama yang akan dicapai sekolah/madrasah dalam waktu 
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empat tahun ke depan. Penetapan sasaran sekolah/madrasah ini bertujuan untuk dijadikan 

pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam waktu 

tertentu guna merealisasikan alternatif pemecahan tantangan yang telah dirumuskan. 

Penentuan sasaran yang baik, harus memperhatikan 5 hal, yang dapat disingkat SMART, 

yakni: 

a. Specific: secara jelas mengidentifikasikan apa yang harus dicapai. 

b. Measurable (terukur): secara jelas menggambarkan ukuran sasaran 

c. Achievable (dapat dicapai): realistis, dalam arti memungkinkan untuk dicapai. 

d. Relevant (relevan): berkaitan dengan kepentingan peserta didik dan pemangku 

kepentingan sekola h/mad rasa h 

e. Time bound (berjangka waktu): tercapai dalam jangka waktu tertentu 

Contoh rumusan sasaran: "Pada tahun 2014 prestasi UASBN/UN berpredikat memuaskan (7,00)" 

 Indikator kinerja adalah ukuran yang digunakan untuk menilai berhasil atau tidaknya 

suatu kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai sasaran. Apabila indikator kinerja telah 

dapat dicapai, maka sasaran tersebut dapat dikatakan berhasil; sebaliknya apabila indikator 

kinerja belum dapat dicapai, maka sasaran dapat dikatakan belum dapat dicapai. Indikator 

harus ditentukan agar kegiatan yang ditetapkan dapat diukur keberhasilannya dalam 

mencapai sasaran. 

 Indikator kinerja dapat bersifat kuantitatif atau kualitatif, yang penting dapat diukur dan 

dirumuskan secara spesifik, operasional, dan dalam bentuk kalimat pernyataan. 

Contoh rumusan indikator kinerja: "Tahun 2014 rata-rata nilai UASBN/UN sebesar 7,00 

berpredikat memuaskan" 

   Tabel 3. Contoh Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja 

VISI MISI TUJUAN SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA 

Terwujudnya 

lulusan yang 

berkualitas, 

kompetitif 

dan 

berakhlak 

mulia 

Penyelenggaraan 

pendidikan yang 

memberi 

kesempatan 

luas pada peserta 

didik untuk 

mengembangkan 

kemampuan, bakat 

dan minat 

Meningkatan 

prestasi 

akademik 

peserta didik 

Pada tahun 2014 

prestasi 

UASBN/UN 

berpredikat 

memuaskan (7,00) 

Tahun 2 0 14 rata-

rata 

nilai UASBN/UN 

sebesar 7,00 

berpredikat 

memuaskan 

 

Kondisi Nyata Sekolah/Madrasah Prestasi UASBN/UN berpredikat cukup (6,10) 
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Tahap III : Menyusun Program & Kegiatan 

 Dalam menyusun program dan kegiatan, ada dua langkah yang harus dilakukan, yakni: 

1. Merumuskan Program dan Menetapkan Penanggungjawab Program 

Program adalah upaya untuk mencapai sasaran. Untuk mencapai satu 

sasaran, bisa dengan melalui satu atau beberapa program. Oleh sebab itu, 

program yang dicanangkan oleh sekolah/madrasah tergantung pada sasaran 

yang telah ditetapkan oleh sekolah/ madrasah itu sendiri. Sesuai dengan 

Permendikbud No 101 Tahun 2013 tentang Juknis BOS 2014, program sekolah terdiri dari: 

a. Pengembangan Perpustakaan  

b. Kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru 

c. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kulikuler peserta didik  

d. Kegiatan ulangan dan ujian  

e. Pembelian bahan-bahan habis pakai 

f. Langganan daya dan jasa 

g. Perawatan sekolah 

h. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer 

i. Pengembangan profesi guru 

j. Membantu peserta didik miskin 

k. Pembiayaan pengelolaan BOS 

l. Pembelian dan perawatan perangkat komputer 

m. Biaya lainnya jika seluruh komponen a s/d l telah terpenuhi pendanaannya dari BOS  

Program bisa dilaksanakan oleh pihak sekolah/madrasah maupun melibatkan pihak 

lain, misalnya komite sekolah/madrasah atau warga masyarakat yang lebih luas. Agar 

pelaksanaan program lebih terkoordinasikan dengan baik, maka perlu ditentukan 

penanggung jawab program. Penanggungjawab program bisa berupa suatu unit kerja, 

misalnya komite sekolah/madrasah, atau bisa juga perorangan, misalnya guru kelas 3 atau 

kepala sekolah/madrasah. 

2. Menentukan Kegiatan, indikator kegiatan, dan Jadwal Kegiatan 

Kegiatan adalah tindakan-tindakan yang akan dilakukan di dalam program. Kegiatan 

dirumuskan sebagai tindakan dalam memenuhi atau menjawab tantangan yang telah 

ditetapkan, sebagai hasil dari evaluasi diri sekolah/madrasah. Kegiatan yang baik adalah 

yang mengarah pada pencapaian tantangan yang telah dirumuskan, dan dapat diperkirakan 
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biaya atau anggarannya. 

Jadwal adalah alokasi waktu suatu program dan kegiatan tertentu yang akan 

dilaksanakan. Tujuan penyusunan jadwal kegiatan ini adalah untuk mempermudah 

pelaksana dalam menentukan urutan kegiatan dan mengatur penggunaan sumberdaya dan 

dana yang dimiliki sekolah/madrasah sehingga alur kegiatan dan keuangan 

sekolah/madrasah dapat dikontrol lebih efektif. Tabel berikut adalah contoh program, 

kegiatan, penanggung jawab program, indikator kegiatan dan penjadwalannya. 
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Tabel 4.3 Contoh Program, Kegiatan, Penanggungjawab dan Jadwal Kegiatan 

Tahap IV: Menyusun Rencana Anggaran  Sekolah/ Madrasah 

Setelah program, penanggungjawab program, kegiatan dan jadwal kegiatan 

Program Kegiatan Indikator 

Kegiatan 

P.Jawab 

Program 

Jadwal 

2011 2012 2013 2014 

Program:Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Gj Gn Gj Gn Gj Gn GJ Gn 
Kegiatan: 1.  Pelatihan 

PAKEM bagi 6 

guru Bahasa 

Indonesia 

6 orang guru 

Bahasa Indonesia 

telah dilatih 

PAKEM 

Kepala 

Sekolah 

V 

 

v 

 

v 

   

2. Pelatihan 

PAKEM 

    bagi 6 guru 

    Matematika 

6 orang guru 

Matematika telah 

dilatih PAKEM 

V 

 

v 

 

v 

   

3.  Pelatihan    

PAKEM       bagi 

6 guru IPA 

6 orang guru IPA 

telah dilatih 

PAKEM 

 

v 

 

v 

 

v 

  

4. Pelatihan 

PAKEM bagi 6 

guru IPS 

6 orang guru IPS 

telah dilatih 

PAKEM 

  

v 

 

v 

 

v 

  

Program: Pengembangan Sarana dan Prasarana         

Kegiatan 1. Menyediakan 

buku mata 

pelajaran 

matematika 

dengan rasio 1 

buku per murid 

Buku mata 

pelajaran 

matematika 

dengan rasio 1 

buku per murid 

tersedia. 

 

V 

 

v 

 

v 

   

2.Melengkapi 

buku mata 

pelajaran 

Matematika 

dengan rasio 1 

 buku per murid 

Buku mata 

pelaiaran 

matematika 

dengan rasio 1 

buku per murid 

lengkap. 

 

V 

 

v 

 

v 

   

3.Melengkapi buku 

mata pelajaran 

IPA dengan rasio 

1 buku per murid 

Buku mata 

pelajaran 

matematika 

dengan rasio 1 

buku per murid 

Kepala 

Sekolah  

v 

 

v 

 

v 

  

4.Melengkapi buku 

mata pelajaran 

IPS dengan rasio 

1 buku per 

murid 

Buku mata 

pelajaran 

matematika 

dengan rasio 1 

buku per murid 

  

v 

 

v 

 

v 

  

Keterangan: Gj = Semester ganjil dan Gn = Semester genap. 

S a s a r a n :  
Pada 2014 prestasi UASBN/UN berpredikat memuaskan (7,0) 
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dirumuskan, tahap selanjutnya adalah menyusun Rencana Anggaran Jangka 

Menengah Sekolah/ Madrasah untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut. 

Pada tahap ini ada 3 (tiga) langkah yang harus dilakukan: 

1. Membuat rencana biaya sekolah/madrasah 

Setelah program dan rincian kegiatan dirumuskan, maka sekolah/madrasah harus 

membuat rencana biaya program dan kegiatan tersebut. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui berapa biaya yang diperlukan untuk melaksanakan program/kegiatan tersebut, 

dan apakah sekolah/madrasah cukup memiliki dana, dan dari mana dana tersebut 

diperoleh? 

Berikut ini adalah cara menyusun rencana biaya: 

a.   Mendapatkan dan Menghitung Biaya Satuan 

Sebelum menghitung Rencana Biaya, TPS/M perlu memiliki "Daftar Biaya Satuan" 

yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat (Peraturan Bupati/Walikota tentang 

Indeks Harga Kabupaten/Kota). Dengan daftar ini, setiap biaya kegiatan dapat dihitung 

langsung dengan mengalikan jumlah satuan program dan kegiatan tersebut dengan biaya 

satuan dalam "Daftar Biaya Satuan". 

Biaya Satuan dapat dihitung dengan cara: 

1) Menentukan jenis satuan dan jumlah satuan standar, 

2) Menghitung biaya atau harga satuan. 

Misalnya untuk kegiatan mengirimkan pendidik mengikuti suatu pelatihan, maka yang 

perlu diperhatikan adalah: Satuan apa yang dipakai untuk menentukan biaya satuan? 

Apabila jumlah orang, maka kita harus membuat analisis harga satuan per orang sehingga 

harga satuan tersebut perlu ditentukan/dihitung berdasarkan biaya pelatihan dengan 

menggunakan jumlah orang sebagai dasar. Dalam menghitung biaya atau harga satuan ini, 

kita menggunakan harga sekarang. Berikut adalah contoh menghitung biaya satuan 

kegiatan "pelatihan PAKEM bagi 6 orang guru Bahasa Indonesia" 

Tabel 5. Contoh Daftar Biaya Satuan 

Program/Kegiatan Satuan Satuan 

Harga 

Jurnlah 

Unit Jumlah 

Program : Pengembangan Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan 
 

Kegiatan : Pelatihan PAKEM bagi 6 

guru Bahasa Indonesia 

1. Biaya foto copy bahan exemplar 6 5.000 30.000 
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2. Biaya transport (pp) Orang 6 5.000 30.000 

Total biaya  60.000 

Biaya Satuan  10.000/orang/h

 Keterangan: kegiatan dilakukan di gugus diikuti 6 orang guru. 

2.   Menghitung Rencana Biaya 

 Rencana Biaya adalah Rencana Kebutuhan Dana yang diperlukan untuk pelaksanaan 

program dan kegiatan yang telah dirumuskan serta biaya operasionalnya. Kebutuhan dana 

ini dihitung tahunan untuk empat tahun ke depan. Menghitung biaya program, yaitu 

mengalikan jumlah satuan dengan harga satuan. Setelah keduanya dihitung, tambahkan 

untuk mendapatkan total rencana biaya yang dibutuhkan selama empat tahun 

mendatang.  

 Hal ini dilakukan untuk mengetahui berapa biaya yang diperlukan untuk melaksanakan 

program tersebut. Apakah sekolah/madrasah memiliki cukup dana untuk membiayai 

seluruh program/kegiatan tersebut, dan dari mana sumber dana tersebut diperoleh? 

Tabel berikut merupakan contoh menghitung rencana biaya Program/Kegiatan. 

Tabel 6. Contoh Rencana Biaya Program Strategis 

Program/Kegiatan 

Satuan Jumlah 2012/2013 2013/2014 

Jenis Harga 

 

Jumlah 

Satuan 

Jumlah 

Biaya 

Jumlah 

Satuan 

Jumlah 

Biaya 

Jumlah 

Satuan 

Jumlah 

Biaya 

I. Pengembangan 

Perpustakaan 

        

1.1.         
1.2. Dst...         

II. Pengembangan 

Kurikulum/KTSP 

        

III. Pengembangan 

Pembelajaran 

        

IV. Pengembangan 

Sistem Penilaian 

        

V. Pengembangan 

Pendidik dan 

Tenaga 

Kependidikan 

        

5.1. Kegiatan: 

Pelatihan 

PAKEM bagi 6 

guru Bahasa 

Indonesia 

OH 

(Orang 

Hari) 

10.000 12 126.000 6 60.000 6 66.000 
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VI. Pengembangan 

Sarana dan             

Pra-sarana 

Sekolah/Madrasah 

        

VII.Pengembangan 

Manajemen 

Sekolah/Madrasah 

        

VIII. Pembinaan 

Kesiswaan/ 

Ekstrakurikuler 

        

IX.Budaya dan 

Lingkungan 

Sekolah/ 

Madrasah 

        

X.Penanaman 

Karakter (Budi 

Pekerti) 

        

Keterangan : Untuk tahun kedua dan seterusnya harga satuan ditambahkan 

dengan nilai inflasi 10%. 

2. Membuat Rencana Pendanaan Sekolah/Madrasah 

Rencana pendanaan adalah rencana sumber pendapatan sekolah/madrasah 

yang sesuai dengan kebutuhan dan urutan tingkat kepastian perolehan dana. 

Berikut adalah contoh tingkat kepastian perolehan dana sekolah/madrasah: 

a. Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah (BOS), yang sudah dianggarkan dan 

ditetapkan. 

b. Dana Alokasi Khusus (DAK), bagi sekolah/madrasah yang terpilih. 

c. APBD Provinsi/Kabupaten/Kota, yang berbeda-beda untuk setiap daerah. 

d. Sumbangan masyarakat, belum dapat dipastikan. 

e. Donatur (perusahaan/industri, alumni, dsb.), belum dapat dipastikan. 

Tidak ada aturan mengenai berapa dan bagaimana mendapatkan alokasi dana 

dari donatur. Semuanya tergantung pada prakarsa sekolah/madrasah dan komite 

sekolah/ madrasah. Banyak sekolah/madrasah yang mendirikan asosiasi alumni 

sebagai salah satu upaya penggalangan dana. Dengan cara ini, tentu saja aliran dana 

ke sekolah/ madrasah akan lebih besar kemungkinannya daripada 

sekolah/madrasah yang tidak mempunyai asosiasi alumni. Tabel berikut adalah contoh 
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rencana pendapatan sekolah/madrasah 

Tabel 7. Contoh Rencana Pendapatan Sekolah/Madrasah Tahun 2010 – 2014 

No. Sumber 

Pendapatan 

2010-2014 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

(Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) 

1 Pemerintah      
1.1 BOS 304.396 76.224 76.224 76.224 76.224 
1.2 Dana Alokasi       
1.3 APBD Provinsi 23.040 5.760 5.760 5.760 5.760 
1.4 APBD Kab/ Kota 3.840 960 960 960 960 
2 Masyarakat      

2.1 Bantuan Masyarakat 800 200 200 200 200 

2.2 Bantuan Alumni 600 150 150 150 150 
3 Pendapatan Asli 

Sekolah/Madrasah 

     

3.1 Kantin 900 225 225 225 225 
3.2 ....      
 ….      
 TOTAL 333.576 83.519 83.519 83.519 83.519 

 

3. Menyesuaikan Rencana Biaya Dengan Sumber Pendanaan 

Sebelum menyesuaikan rencana biaya dan sumber pendanaan, maka Tim Pengembang 

Sekolah/madrasah perlu mempelajari terlebih dahulu aturan penggunaan sumber 

pendanaan; karena biasanya masing-masing pemberi dana mempunyai aturan mainnya 

sendiri. Aturan penggunaan tertulis yang sudah tersedia adalah program BOS. Aturan 

tertuju pada pengeluaran-pengeluaran yang tidak boleh dan boleh dibiayai dengan dana 

BOS. Aturan dari sumber dana lain diatur dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan 

aturan pemberi dana. 

Langkah berikutnya adalah menyesuaikan Rencana Biaya dengan Sumber Pendanaan. 

Dengan selesainya langkah ini, maka RKS/M telah selesai karena sekolah/madrasah sudah 

mempunyai rencana yang lengkap, yaitu: Sasaran, Program, Kegiatan, Rencana Biaya, dan 

Pendanaan. 

Tabel 8. Contoh Rencana Biaya dan Sumber Pendanaan Tahun 2010 — 2014 

Program /Kegiatan 
Total 

Biaya 

(Rp.000) 

Sumber Pendanaan 

Pemerintah Masyarakat PAS 

BOS DAK 
APBD 

Prov 

APBD 

Kab/Kota 

Masy. Alumni Kantin 
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I. Pengembangan 

Perpustakaan 
       

 

1.1.         

1.2. Dst...         

II. Kegiatan dalam 

rangka penerimaan 

peserta didik baru 

        

2.1....         

2.2.... dst         

III.Kegiatan 

pembelajaran dan 

ekstra kulikuler 

peserta didik 

        

IV.Dst         

 

Tahap V: Perumusan  RKT dan RKAS/M 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 

2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah, sekolah/madrasah harus membuat Rencana Kerja Sekolah/Madrasah 

yang terdiri dari Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kerja Tahunan 

(RKT).  Dengan kata lain, sekolah/madrasah tidak dapat disebut memiliki RKS/M jika 

hanya memiliki RKJM dan belum menyusun RKT karena RKT merupakan bagian 

(tidak terpisahkan) dan bentuk pelaksanaan dari RKJM. Penyusunan RKT harus 

dilakukan oleh sekolah/madrasah di setiap tahun. 

Tahap V ini terdiri dari 2 (dua) langkah, yakni: 

1. Menetapkan Rencana Kerja Tahunan; dan 

Dalam menetapkan Rencana Kerja Tahunan, ada tiga hal yang harus dilakukan, yaitu: 

a. Menetapkan Program/Kegiatan Strategis; 

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa RKS/M adalah dokumen satuan 

pendidikan yang memuat Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan 

Rencana Kerja Tahunan. RKJM disusun empat tahun sekali karena itu program 

ini memiliki periode pelaksanaan 4 tahun. Sedangkan Rencana Kerja Tahunan 
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(RKT) disusun setiap tahun oleh sekolah/madrasah berdasarkan RKJM, dengan 

masa implementasi setahun. Jadi, dokumen RKJM memuat perencanaan 

strategis yang akan dicapai dalam jangka empat tahun oleh sekolah/madrasah, 

sedangkan dokumen RKT memuat bukan hanya program/kegiatan strategis 

tetapi juga kegiatan rutin sekolah/madrasah. 

Berikut adalah langkah-langkah dalam menyusun program/kegiatan strategis: 

1) Menetapkan sasaran yang akan dicapai dalam satu tahun berdasarkan sasaran 

yang telah ditetapkan dalam RKS/M (RKJM).  Misalnya, sasaran dalam RKS/M 

(RKJM) "Pada 2014 prestasi UASBN berpredikat memuaskan (7,00)". Sasaran 

dalam program/ kegiatan tahunan bisa "Pada 2011 rata-rata nilai UASBN/UN 

6,50". 

2) Menetapkan program, indikator keberhasilan program, kegiatan dan 

penanggungjawab program/kegiatan harus merujuk pada program yang ada 

dalam RKJM. Untuk menetapkan indikator keberhasilan program harus 

disesuaikan dengan sasaran yang akan dicapai dalam satu tahun. Seperti contoh 

tabel di bawah ini: 

Tabel  9. Contoh Program dan lndikator Program/Kegiatan Strategis Tahun 2010/2011 
 

Sasaran Program Kegiatan Indikator Program Penanggung- 
Jawab 

1. Pada 2011 

rata-rata 

nilai 

UASBN/ 

UN 6,5 

Pengembangan 
Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan 

1. Pelatihan 

PAKEM bagi 6 

Guru Bahasa 

Indonesia 

6 orang guru bahasa 
Indonesia telah dilatih 

PAKEM 

Kepala 

sekolah/ 
Madrasah 

  II. Dst Dst Dst 

2. Pada 2011 

rasio buku: 

murid 

untuk 

maple 

Matematika 

sebesar 1:1 

Pengembangan 
Sarana Prasarana 

Sekolah/ Madrasah 

1.Pengadaan buku 

mapel 

matematika 

Rasio buku berbanding 
murid untuk mata 

pelajaran Matematika 

1 : 1 

Guru Kelas III 
dan Komite 

Sekolah/ 

Madrasah 

Dst dst Dst dst Dst 

 

b.  Menetapkan Kegiatan Rutin/Reguler 

Kegiatan rutin adalah kegiatan yang secara regular selalu dilakukan 
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sekolah/madrasah berdasarkan kebutuhan tahunan. Dalam hal ini 

termasuk kegiatan untuk mempertahankan kelulusan 100 persen atau 

prestasi tertentu yang telah diperoleh sekolah/madrasah selama beberapa 

tahun terakhir (setidaknya t iga tahun terakhir) ,  kegiatan untuk 

memenuhi kebutuhan daya dan jasa, dan sebagainya. 

c. Menetapkan Jadwal Rencana Kerja Tahunan Sekolah/Madrasah 

Sekolah/madrasah perlu menyusun jadwal RKT untuk mengetahui beban kegiatan 

sekolah/madrasah, sumber daya yang ada, serta kegiatan monitoring pelaksanaan 

program/kegiatan dalam jangka waktu satu tahun. Dalam RKT, jadwal disusun 

berdasarkan kalender akademik yang berlaku, yakni dimulai bulan ke-7 (Juli). 

Tabel 4.5 Contoh Jadwal Rencana Kerja Tahun 2012/2013 
 

No Sasaran Tahun 

2010/2011 

Program dan Kegiatan 

Operasional 

Bulan 

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

1 Pada 2011 rata-

rata nilai 

UASBN/UN 6,5 

Program : 

Pengembangan 

Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan 

            

Kegiatan :             

1. Pelatihan PAKEM 

bagi 6 guru Bahasa 

Indonesia 

            

2. dst             

3. dst             

 Dst              
 

2. Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (Format BOS K-1A 

dan BOS K-1) 

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKAS/M) adalah rencana biaya 

dan pendanaan program/kegiatan secara rinci untuk satu tahun anggaran baik bersifat 

strategis maupun rutin/reguler. Format RKAS/M adalah format yang dipergunakan dalam 

Panduan BOS 2011, yaitu format BOS K-1 dan BOS K-1A. Format BOS K-1 ini adalah format 

multisumber, tidak hanya mencakup BOS Pusat tetapi juga sumber dana lain seperti BOS 

Provinsi, BOS Kabupaten/Kota, DAK, dan lain-lain. 

Program dan kegiatan juga ada yang bersifat strategis (yang di dalam Permendiknas 
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No.37/2010 disebut Program Sekolah) dan ada yang bersifat rutin/regular (yang dalam 

Permendiknas No.37/2010 disebut Non-program Sekolah). RKAS/M merupakan dokumen 

anggaran sekolah/madrasah resmi yang disetujui oleh kepala sekolah/madrasah serta 

disahkan oleh Dinas Pendidikan untuk sekolah negeri dan penyelenggara pendidikan 

(yayasan) untuk sekolah/madrasah swasta. 

RKAS/M dibuat untuk satu tahun pelajaran yang terdiri atas pendapatan dan belanja 

(pengeluaran). RKAS/M mencakup semua biaya pendanaan dan anggaran tahunan, 

khususnya untuk satu tahun anggaran yang akan datang. Pendanaan yang dicantumkan di 

RKAS/M hanya mencakup pengeluaran dalam bentuk uang yang akan diterima dan dikelola 

oleh sekolah/madrasah. 

Penyusunan RKAS/M terdiri dari 3 (tiga) langkah: 

a. Menghitung Biaya Rutin/Reguler; 

b. Menghitung Rencana Biaya dan Sumber Pendanaan Program dan Kegiatan 

Rutin/Reguler; 

c. Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (BOS K-1A dan BOS K-1). 

Berikut adalah penjelasan masing-masing langkah: 

a.  Menghitung Biaya Rutin/Reguler 

Biaya Rutin/Reguler adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan 

untuk membiayai kegiatan rutin satuan pendidikan agar dapat berlangsung 

kegiatan pendidikan yang sesuai dengan standar nasional secara teratur dan 

berkelanjutan. Biaya ini dikeluarkan bukan untuk suatu program/kegiatan 

tertentu, dan di dalam Permendiknas No.37/2010 disebut Biaya Non-

program. Untuk menghitung biaya rutin/reguler perlu ditentukan terlebih 

dahulu biaya satuan. 

Biaya rutin/reguler meliputi: 

1) Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang 

melekat pada gaji; 

2) Bahan atau peralatan habis pakai; 

3) Biaya rutin pendidikan t idak langsung berupa daya,  air ,  jasa 

telekomunikasi ,  pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, 

transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dll. 
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Berikut ini adalah contoh tabel perhitungan biaya rutin: 

Tabel 4.6 Contoh Biaya Rutin/Reguler 

Biaya Rutin/Reguler 2010/2011 

Satuan Volum

e 

Harga 

Satuan 

Jumlah 

Biaya 

1 2 3 4 5 

1.  Gaji     

1.1 Gaji pendidik dan tenaga 

kependidikan tetap (PNS) 
 

  155,000,000 

1.2 Gaji pendidik dan tenaga 

kependidikan tidak tetap 

Org 

Bulan 

48 500,000 24,000,000 

    174,000,000 
2. Belanja barang habis pakai     

2.1 Alat Tulis Kantor Bln 12 150,000 1,800,000 
2.2 Bahan/Material Bln 12 175,000 2,100,000 
    3,900,000 

3. Langganan Daya dan Jasa     

3.1 Listrik Bln 12 200,000 2,400,000 

3.2 Air Bln 12 100,000 1,200,000 
3.3 Telepon Bln 12 100,000 1,200,000 

    4,800,000 
4. Kegiatan Belajar Mengajar     

4.1 Tes Semesteran Semester 

/Murid 

720 7,500 5,400,000 

4.2 UAN/UAS Murid 120 25,000 3,000,000 

4.3 Penyelenggaraan Jam Tambahan Jam 40 30,000 1,200,000 

    9,600,000 
5. Kegiatan Rapat    

5.1 Rapat Pembinaan Bln 6 50,000 300,000 

5.2 Rapat Semester Frek./Thn 2 75,000 150,000 

5.3 Rapat UAN/UAS Frek./Thn 2 75,000 150,000 

5.4 Rapat Kenaikan Kelas Frek./Thn 1 75,000 75,000 

5.5 Rapat Kelulusan Frek./Thn 1 100,000 100,000 

5.6 Rapat Komite Sekola h/mad rasa h Frek./Thn 3 50,000 150,000 

    925,000 
6. Perayaan Hari Besar     

6.1 Hardiknas Thn 1 250,000 250,000 

6.2 HUT RI Thn 1 500,000 500,000 
6.3 Hari-Hari Besar Lainnya Thn 1 250,000 250,000 
    1,000,000 
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7. Biaya Perjalanan Dinas Bln 12 50,000 600,000 

8. Biaya Pemeliharaan Sarana Prasarana     

8.1 Pengecatan dan pengapuran Thn 1 1,000,000 1,000,000 

8.2 Perbaikan pintu dan jendela Thn 1 750,000 750,000 

8.3 Perbaikan atap dan lantai Thn 1 500,000 500,000 

8.4 Perbaikan WC Thn 1 1,000,000 1,000,000 

8.5 Perbaikan pagar halaman Thn 1 400,000 400,000 

8.6 Pemeliharaan taman BIn 12 50,000 600,000 
    4,250,000 

Total Kegiatan Rutin/Reguler 200,075,000 

Keterangan: 

Biaya rutin/regular di masing-masing sekolah/madrasah bisa jadi berbeda sesuai 

dengan kebijakan sekolah/madrasah dan kabupaten/kota. 

b. Menghitung Rencana Biaya dan Sumber Pendanaan Program dan Kegiatan 

Rutin/Reguler 

Setelah program dan kegiatan rutin/reguler dirumuskan, langkah 

selanjutnya adalah menghitung biaya pelaksanaan program dan kegiatan 

rutin/regular tersebut sehingga dapat diketahui dengan pasti berapa besar 

biaya program dan kegiatan rutin/regular yang diperlukan, dan dari mana 

sumbernya serta kecukupannya untuk melaksanakan program dan kegiatan 

rutin/reguler. Setelah mengetahui berapa kebutuhan sekolah/madrasah 

untuk membiayai program dan kegiatan rutin/reguler, maka langkah 

berikutnya adalah membuat Rencana Pendanaan. 

Rencana Pendanaan dibuat untuk memperkirakan sumber dan jumlah 

dana yang diperkirakan didapatkan oleh sekolah/madrasah. Beberapa 

sumber dana yang dapat diharapkan oleh sekolah/madrasah, antara lain: BOS, 

Sumbangan Masyarakat melalui Komite Sekolah/madrasah atau Paguyuban 

Kelas, APBD Kabupaten/Kota, donatur, dan sebagainya. Di bawah ini adalah 

contoh tabel Rencana Biaya dan Sumber Pendanaan Program dan Kegiatan 

Rutin/Reguler Sekolah/Madrasah. 
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Tabel 4.7 Contoh Rencana Biaya dan Sumber Pendanaan Program dan Kegiatan 

Rutin/Reguler Tahun 2014/2015 
 

Program/Kegiatan Total 

Biaya 

(Rp.000) 

Pendanaan 
BOS Bantuan PAS 

BOS 

Pusat 

BOS 

Prov 

BOS 

Kab 

 

Dekon 
Tugas 

Berban 

 

DAK 

Komsek Alumni Kantin 

I. Pengembangan 

Perpustakaan       

1.       
1.2. Dst...       

II. Kegiatan dalam 

rangka penerimaan 

peserta didik baru 

      

2.1....       
2.2.... dst       

III. Kegiatan 

pembelajaran dan 

ekstra kulikuler 

      

IV. Kegiatan ulangan 
dan ujian       

V. Pembelian bahan-

bahan habis pakai 
      

5.1. Kegiatan : 

Pelatihan 

PAKEM bagi 6 

guru Bahasa 

Indonesia 

126 126 

     

       1.2 . ..................       

VI.   Dst. 
      

Total biayaprogram 

Strategis 
      

Total biaya program 

Rutin/Reguler 
      

Total Biayaprogram 

strategis dan rutin/ 

Reguler 

      

 

3.   Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKAS/M)  

Langkah-langkah pembuatan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah: 

a. Menghitung biaya per program atau kegiatan. 
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 Menentukan apakah penghitungan dilakukan untuk setiap program atau 

kegiatan; 

 Menentukan jenis belanja yang diperlukan untuk merealisasikan 

program atau kegiatan tersebut. Jenis belanja harus dipilih dari 

Daftar Jenis Belanja yang sudah diatur di dalam Permendagri No 57 Tahun 

2007;  

 Menghitung biaya per jenis belanja dari setiap program atau kegiatan; 

 Menghitung biaya per Kategori Program Sekolah/madrasah yang 

dirinci per Jenis Belanja; 

 Menghitung biaya Program Reguler/Rutin per Jenis Belanja (lihat 

butir 2.a Tabel 12); 

b. Mengalokasikan biaya/rencana penggunaan uang tersebut kepada 

sumber-sumber dana sesuai dengan aturan peruntukan dana dari masing-

masing sumber dana; 

c. Menghitung jumlah surplus  atau defis i t .   

Tabel 4.8 contoh format BOS K-1A. 

No 

Urut 

No 

Kode 

 

              Uraian 

 

Jumlah 

Triwulan 

I II  III IV 

  Program Sekolah/Madrasah X      

  Jenis Belanja A      

  Jenis Belanja B      

  Jenis Belanja C, dst      

  Program Sekolah/Madrasah Y      

  Jenis Belanja A, dst      
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Tabel 4.9 Contoh Rencana Kegiatan dan Anggaran 

Sekolah/Madrasah 
(Format BOS K-1) 

 

SEKOLAH /MADRASAH :  

Kecamatan   : 

Kabupaten/Kota  : 

Provinsi   : 

PENERIMAAN (dalam Rp.) PENGELUARAN/BELANJA 

No. No. 

Kode 

Uraian Jumlah No. No. 

Kode 

Uraian Jumlah 

I 1 SISA TAHUN 

LALU 

200.000 I 1 PROGRAM SEKOLAH 
 

     1.1 Pengembangan Perpustakaan 
 

II 2 PENDAPATAN 

RUTIN 

  1.2 Kegiatan dalam rangka 
penerimaan peserta didik baru  

 2.1 Gaji PNS 300.000. 

000 

 1.3 Kegiatan pembelajaran dan 
ekstra kulikuler peserta didik  

 2.2 Gaji Pegawai Tidak 

Tetap 

24.000. 

000 

 1.4 Kegiatan ulangan dan ujian 
 

 2.3 Belanja Barang dan 

Jasa 

  1.5 Pembelian bahan-bahan habis 
pakai  

 2.4 Belanja 

Pemeliharaan 

  1.6 Langganan daya dan jasa 

 

 2.5 Belanja Lain-lain   1.7 Perawatan sekolah 

 

     1.8 Pembayaran honorarium 
bulanan guru honorer dan 
tenaga kependidikan honorer 

 

111 3 BOS   1.9 Pengembangan profesi guru 

 

 3.1 BOS   1.10 Membantu peserta didik 
miskin  

 3.2 BOS Provinsi   1.11 Pembiayaan pengelolaan BOS  
     1.12 Pembelian dan perawatan  
     1.13 Biaya lainnya jika seluruh  
 3.3 BOS  II 2 NON PROGRAM  
     2.1 Belanja Pegawai  
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IV 4 BANTUAN   2.1 Belanja Barang dan Jasa  

 4.1 Dana Dekonsentrasi      
 4.2 Dana Tugas 

Pembantuan 

   
  

 4.3 Dana Alokasi 

Khusus 

     

 4.4 Lain-lain: 

Bantuan luar 

negeri/donasi 

   

  

V 5 PENDAPATAN 

ASLI SEKOLAH 

   
  

 5.1 Warnet      

 5.2       

 JUMLAH      

SURPLUS / DEFISIT  

 

                  Mengetahui Menyetujui, Dibuat Oleh, 

Ketua Komite Sekolah/Madrasah Kepala Sekolah/Madrasah TPS/M 

Catatan: Mengkonversi RKAS/M dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 

Bagi sekolah/madrasah yang akan mengusulkan dana melalui APBD, merupakan 

suatu keharusan untuk mengkonversi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/ 

Madrasah (RKAS/M) dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 

Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berikut adalah 

contoh tabel hasil konversi RKAS/M dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

59 Tahun 2007. 
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Tabel 4.10 Contoh Hasil Konversi RKAS/M dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 59 Tahun 2007 

Rincian Program 

dan Kegiatan 

Rincian Biaya Program dan Kegiatan Menurut Permendagri 

No.59 Tahun 2007 
 

Volume Satuan Biaya 

Satuan 

Total 

Biaya 

Kode 

Anggaran 

Program Kode 

Anggaran 

Kegiatan 

I.  Pengemoangan 

Kurikulum/KTSP 

    1.01.xx.1 

6 

Program 

Wajib 

Belajar 9 

Tahun 

  

1.1. Penyusunan 

Silabus 

5 Slb 1.300 6.500   1.01.xx.16. 

59 

Pelatihan 

Penyusunan 

Kurikulum 

1.2.  Penyusunan RPP 50 RPP 300 15.000   1.01.xx.16. 

59 

Pelatihan 

Penyusunan 

Kurikulum 

8.    Pengembangan 

Manajemen 

Sekolah/ 

Madrasah 

    1.01.xx.16 Program 

Wajib 

Belajar 9 

Tahun 

1.01.xx.16. 

59 

 

8.1  Penyusunan 

RKS/M 

48 OK 65 3.210   1.01.xx.16. 

59 

Pembinaan 

Kelembagaan 

Sekolah/ 

Madrasah 

dan 

Manajemen 

Sekolah/ 

Madrasah 

dengan 

penerapan 

MBS di 

satuan  

 
F. PENGESAHAN DAN SOSIALISASI RKS/M dan RKAS/M 
 
1. Pengesahan 

Rencana kerja sekolah/madrasah (RKS/M) dan rencana kerja tahunan sekolah/madrasah 

(RKAS/M) harus disetujui melalui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan 

pertimbangan dari komite sekolah/madrasah. 

Selanjutnya RKS/M dan RKAS/M disahkan berlakunya oleh dinas 

pendidikan/kankemenag kabupaten/kota (untuk sekolah/madrasah negeri), sedangkan 
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sekolah/madrasah swasta disahkan berlakunya oleh penyelenggara sekolah/madrasah. 

2. Sosialisasi 

RKS/M dan RKAS/M yang telah disahkan, selanjutnya disosialisasikan kepada pihak-

pihak terkait, khususnya kepada orang tua peserta didik, dengan cara menempelkan di 

papan pengumuman sekolah dan melalui pertemuan dengan orang tua peserta didik. 
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