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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin, 

sesuai SKB Menag dan Mendikbud Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 

0543b/U/1987, dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 
 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

ِ alif 
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
ba 
 

b 
 

be 
 ت 

 
ta 
 

t 
 

te 
 ث 

 
ṡa 
 

ṡ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
Jim j 

 
je 
 ح 

 
ḥa 
 

ḥ 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
kha 
 

kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
dal 
 

d 
 

de 
 ذ 

 
żal 
 

ż 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
ra 
 

r 
 

er 
 ز 

 
zai 
 

z 
 

zet 
 س 

 
sin 
 

s 
 

es 
 ش 

 
syin 
 

sy 
 

es dan ye 
 ص 

 
ṣad 
 

ṣ 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
ḍad 
 

ḍ 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
ṭa 
 

ṭ 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
ẓa 
 

ẓ 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
‘ain 
 

‘ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
gain 
 

g 
 

ge 
 ؼ 

 
fa 
 

f 
 

ef 
 ؽ 

 
qaf 
 

q 
 

qi 
 ؾ 

 
kaf 
 

k 
 

ka 
 ؿ 

 
lam 
 

l 
 

el 
 ـ 

 
mim 
 

m 
 

em 
 ف 

 
nun 
 

n 
 

en 
 َ 

 
wau 
 

w 
 

we 
 هػ 

 
ha 
 

h 
 

ha 
 ء 

 
hamzah 
 

’ 
 

apostrof 
 ى 

 
ya 
 

y 
 

ye 
 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa 

diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 

dengan tanda apostrof (’). 
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2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah a a ا َ

 kasrah i i ا َ

 ḍammah u u ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ـيَْ 

 fatḥah dan wau au u dan u ـوَْ 

 Contoh: 

 kaifa : كليحفلع 

 haula : هلوحؿلع 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 
Huruf 

Nama Huruf dan Tanda Nama 

|  ا ََْ... 

ى ََْ...   
fatḥah dan alif atau yā’ ā a dan garis di atas 

ـــــِيـ  kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas 

 ḍammah dan wau ū u dan garis di atas ـوُ

 Contoh: 

 māta : ملاتلع

 ramā : رلملَ
 qīla : ق يحللع
وُحتعُ  yamūtu : يَل
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4. Tā’ marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang 

hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 rauḍah al-aṭfāl : رلحَضلةعُعِلألطحفلاؿ ع

عُُعلِ ِحمَّدلو يػحنلةعُعلِ ِحفلاض  لة  : al-madīnah al-fāḍilah 
مَّدلة عُُعلِلْح كح  : al-ḥikmah 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd ( عع ػِّػ ), dalam transliterasi ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 rabbanā : رلب ٍنالع

 najjainā : نَل ٍيحنالع
عُُعلِلْحلقِّع  : al-ḥaqq 

 nu“ima : نػُعِّ ملع

لَوَُ ع  : ‘aduwwun 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (َِّع  .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī ,(ػػػػ ػ

Contoh: 

َ ع لَ    : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 

لَرلب ع  : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufِؿع
 (alif lam ma‘rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransli-

terasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun 

huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
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Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : لِ ِش ٍمَّدحسعُ

عُُعلِ ِز ٍ ِحزل ِلة  : al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 
عُُعلِ ِحفل حسلفلة  : al-falsafah 

 al-bilādu : لِ ِحبلالدعُ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 

Contoh: 

فلع  ta’murūna : تَلحمُرُحَ

 ‘al-nau : لِ ِنػ ٍوحععُ
ء ع  syai’un : شليح
 umirtu : أمُ رحتعُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah 

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan 

bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau 

lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut 

cara transliterasi tersebut di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), 

alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah (ُاللع) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lain-

nya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi 

tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

لله ع  dīnullāh د يحنُعالل ع   billāh بِ 
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Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

حعرلحْحلة عالل ع  hum fī raḥmatillāh =  هُمحعفِ 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), 

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia (PUEBI) yang berlaku. Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama 

pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), 

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, 

bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun 

dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīhi al-Qur’ān 

Naṣīr al-Dīn al-Tūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan 

Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama 

terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau 

daftar referensi. Contoh: 

Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd 
Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd 

Abū) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subḥānahū wa ta‘ālā  
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saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-salām 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : Asriadi 

NIM : 80300219019 

Judul : Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam Peningkatan 

Mutu Satuan Pendidikan di SMP Negeri 3 Watansoppeng 
 

Penelitian ini bertujuan untuk, (1) Menganalisis pelaksanaan sistem 
penjaminan mutu internal satuan pendidikan di SMP Negeri 3 
Watansoppeng, (2) Menganalisis peningkatan mutu satuan pendidikan 
setelah pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal di SMP Negeri 3 
Watansoppeng, (3) Menganalisis faktor pendukung dan penghambat 
pelaksanaan sistem penjaminan mutu satuan pendidikan di SMP Negeri 3 
Watansoppeng. 

Penelitian ini tergolong jenis penelitian kualitatif. Sumber data yang 
digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan 
pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. 
Keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi. Teknik analisis data 
melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan SPMI di SMP 
Negeri 3 Watansoppeng dilaksanakan melalui 5 tahapan yang membentuk 
siklus yang berkelanjutan dan terus berputar. Siklus ini berjalan selama satu 
tahun pelajaran. Kelima tahapan tersebut adalah penetapan standar, 
pemetaan mutu, rencana pemenuhan mutu, pelaksanaan pemenuhan mutu 
dan evaluasi/audit mutu.  Peningkatan Pelaksaan Sistem Penjaminan Mutu 
Internal Satuan Pendidikan di SMP Negeri 3 Watansoppeng dapat dilihat 
sebagai berikut: 1) Masukan (input) terdiri atas standar pendidik dan tenaga 
kependidikan, standar prasarana dan sarana, standar pembiayaan dan 
standar pengelolaan, 2) Proses (process) terdiri atas proses pembelajaran, isi 
pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, 3) Keluaran (output) terdiri dari 
standar lulusan. Faktor pendukung yang membantu terlaksananya seluruh 
tahapan kegiatan SPMI di SMP Negeri 3 Watansoppeng antara lain: Fasilitas 
sekolah yang memungkinkan, aktivitas berjalan dengan baik, Tingginya 
semangat dari kepala sekolah sehingga keseluruhan kegiatan dapat 
dilaksanakan dengan tepat waktu, Solidnya TPMPS dalam setiap kegiatan, 
dan Kesiapan dan kesungguhan seluruh warga sekolah. Adapun faktor 
penghambatnya antara lain: keterbatasan kompetensi TPMPS yang paham 
tentang SPMI secara utuh dan benar, kepala sekolah dan TPMPS dihadapkan 
pada sikap acuh tak acuh terhadap program yang dilaksanakan oleh sekolah, 
ada yang beranggapan bahwa SPMI hanya menjadi beban baru bagi mereka 
yang merasa sudah dibebani oleh beragam administrasi sekolah, kelemahan 
dalam sosialisasi kepada seluruh warga sekolah, dan pelaksanaan 
pemenuhan mutu hanya dilaksanakan beberapa hari sehingga dalam 
hasilnya belum maksimal. 



 

xix 

Implikasi dari penelitian ini pelaksanaan penjaminan mutu di SMP 
Negeri 3 Watansoppeng perlu terus lebih dioptimalkan, karena dengan 
optimalnya SPMI akan menuju ke arah perbaikan mutu yang berkelanjutan 
(Continuous Quality Improvement). Hal ini dapat dilakukan melalui 
komunikasi yang terus dilakukan oleh kepala sekolah terhadap stafnya 
maupun melalui lembaga penjaminan mutu, gugus kendali mutu yang ada di 
sekolah, sehingga semua stakeholder akan selalu berkontribusi dalam rangka 
penjaminan mutu. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan menjadi bagian penting dalam suatu negara karena 

pendidikan merupakan proses pematangan hidup. Begitu pentingnya 

pendidikan maka, sangatlah diperlukan pendidikan yang bermutu. 

Pendidikan bermutu merupakan pendidikan yang di dalamnya termuat 

proses pematangan kualitas peserta didik yang berusaha dikembangkan 

dengan mengubah peserta didik dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang 

tidak mampu menjadi mampu, menjadi berdaya guna, menjadi jujur, menjadi 

benar serta berakal dan beriman.1 

Pendidikan bermutu inilah yang ingin dicapai Indonesia. Namun 

dalam mencapai pendidikan bermutu banyak masalah yang timbul dalam 

penyelenggaraan pendidikan seperti sertifikasi guru yang belum diatasi 

dengan baik, kurangnya pemahaman dan penghayatan guru sertifikasi 

terhadap tugasnya, ujian nasional yang belum dipetakan dengan baik, 

kurikulum pendidikan yang masih pro dan kontra, sarana dan  prasarana 

yang belum memenuhi standar sampai permasalahan manajemen yang 

belum sesuai dengan teori manajemen. Hal itu menjadikan mutu pendidikan 

rendah. 

Mutu pendidikan dilihat dari mutu tenaga pengajar dan mutu lulusan 

yang diterima kerja atau yang diterima di tingkat pendidikan selanjutnya. 

Lulusan yang baik dihasilkan dari pengelolaan pendidikan yang baik. Hal ini 

berarti perlu adanya manajemen mutu yang baik yang perlu dilakukan oleh 

                                                           

1Dedy Mulayasana, Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2011), h. 2.  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 2. 
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seluruh penyelenggara pendidikan termasuk sekolah sebagai lembaga 

pendidikan. Tumbuhnya sekolah yang belum menampakkan peningkatan 

manajemen mutu yang baik menjadikan kualitas masih sulit diharapkan 

peningkatan mutu secara keseluruhan. Hal ini menimbulkan kesan bahwa 

sekolah berdiri tanpa perencanaan yang matang.2 

Manajemen mutu yang baik salah satunya adalah dengan 

diterapkannya sistem penjaminan mutu. Sistem penjaminan mutu adalah 

sistem yang bertujuan untuk menghindari kesalahan dari awal proses agar 

memenuhi spesifikasi tertentu. Spesifikasi tertentu ini menunjukkan adanya 

standar produk.3 Dalam pendidikan Indonesia standar ini merupakan 

standar nasional pendidikan. SNP ditetapkan pemerintah sebagai upaya 

dalam penjaminan mutu. Indonesia memiliki delapan SNP yang meliputi 

standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses pembelajaran, 

standar penilaian pembelajaran, standar pendidik dan tenaga kependidikan, 

standar sarana prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. 

Inilah upaya pemerintah dalam menjamin mutu pendidikan yang disebut 

sebagai sistem penjaminan mutu eksternal. 

Sistem penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan diatur 

secara yuridis pada Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 Tentang 

Standar Nasional Pendidikan. Penjaminan mutu adalah suatu mekanisme 

yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa 

seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar 

                                                           

2Deden Makbuloh, Pendidikan Islam dan Sistem Penjaminan Mutu (Jakarta: 
Rajagrafindo Persada, 2016), h. 10-14  

3Ridwan Abdulah Sani et.al., Penjaminan Mutu Sekolah (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 
h. 6.  
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mutu. Oleh karena itu penjaminan mutu pendidikan menjadi hal penting yang 

selalu harus ditingkatkan oleh setiap satuan pendidikan.4 

Penetapan standar mutu diperlukan untuk dapat menetapkan kesepa-

katan pandangan tentang mutu sebuah proses atau produk. Standar mutu 

merupakan acuan mutu yang digunakan secara bersama ketika membahas 

tentang mutu. Acuan mutu yang digunakan dalam dasar dan menengah di 

Indonesia adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan 

berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendidikan 

Kebudayaan (Permendikbud).5 

Penjaminan mutu pendidikan di Indonesia tidak lepas dari peran 

pemerintah yang menetapkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai 

tolak ukur mutu pendidikan baik di tingkat dasar dan menengah. Penjaminan 

Mutu Pendidikan mengacu pada SNP yang diatur dalam UU Sistem 

Pendidikan Nasional meliputi delapan standar nasional pendidikan. 

Kedelapan standar itu ialah standar isi, standar proses, standar kompetensi 

lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan 

prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian 

pendidikan.6 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 

2021 tentang standar nasional pendidikan ini mencakup standar kompetensi 

lulusan; standar isi; standar proses; standar penilaian pendidikan; standar 

tenaga kependidikan; standar sarana dan prasarana; standar pengelolaan; 

dan standar pembiayaan. 

                                                           

4Maria Imaculata Indah Cristianti, Tesis full.pdf (unnes.ac.id) (Kamis, 4 Maret 2021) 

5Ridwan Abdullah Sani, dkk., Sistem Penjaminan Mutu Internal (Cet. I: Tangerang; 
Tsamart Printing, 2018), h. 1-2. 

6Maria Imaculata Indah Cristianti, Tesis full.pdf (unnes.ac.id) (Kamis, 4 Maret 2021)  

http://lib.unnes.ac.id/40979/1/tesis%20full.pdf
http://lib.unnes.ac.id/40979/1/tesis%20full.pdf
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Harapannya adalah paling tidak setiap satuan pendidikan mencapai 

standar yang diharapkan atau bahkan melampaui SNP. Sehingga satuan 

pendidikan tidak hanya mengusahakan pencapaian standar mutu semata 

melainkan juga mulai mengarah pada pengembangan inovasi pembelajaran 

yang efisien. 

Kenyataannya, tidak semua satuan pendidikan memperhatikan 

pengelolaan penjaminan mutu. Tidak semua lembaga pendidikan dan 

yayasan pendidikan memiliki manajemen pengelolaan penjaminan mutu 

yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan. Hal ini terjadi karena 

banyaknya jumlah satuan pendidikan dengan visi misi yang beragam. Kendali 

mutu menjadi tolak ukur eksistensi satuan pendidikan di tengah-tengah 

pilihan masyarakat. 

Persaingan mutu antar satuan pendidikan membuat masyarakat 

semakin paham dan kritis dalam memilih sekolah yang tepat bagi putra-putri 

mereka. Penilaian Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional 

(BAN) membuat masyarakat memahami pentingnya nilai akreditasi dalam 

memilih sekolah. Oleh karena itu menjadi penting bagi setiap satuan 

pendidikan untuk mempertahankan kualitas mutu pendidikan dengan tetap 

memenuhi kedelapan standar pendidikan nasional.7 

Terkait dengan itu Allah swt. berfirman dalam QS al-‘Alaq/96: 1-5:  

عٱ ِ ٍع عرلبِّ كل عب ٱسۡم 
ۡ
رلأ
ع)ٱقػۡ ع)ع(١ذ ىعخل لقل لَ لقَ ع نۡ عم  نسلػٰنل عٱلۡۡ  ع)ع(٢خل لقل ُـ عٱلۡألكۡرل علَرلبُّكل

ۡ
رلأ
لَ  ٍملعع(٣ٱقػۡ ٱ ِ ٍذ ىع

ع) عيػلعۡ لمۡع)ع(٤ب ٱ ِۡقل لم  ػٰنلعملاعلَلۡ نسل  (٥لَ  ٍملعٱلۡۡ 

Terjemahnya:  

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan (1), Dia 
Telah menciptakan manusia dari segumpal darah (2), Bacalah, dan 
Tuhanmulah yang Maha pemurah (3), Yang mengajar (manusia) dengan 

                                                           

7Maria Imaculata Indah Cristianti, Tesis full.pdf (unnes.ac.id) (Kamis, 4 Maret 2021)  

http://lib.unnes.ac.id/40979/1/tesis%20full.pdf
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perantaraan kalam (4), Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 
diketahuinya (5).8 

Ayat tersebut diketahui bahwasanya dalam ayat tersebut pertama kali 

diturunkan kepada nabi Muhammad pada dasarnya merupakan bentuk 

perintah untuk memperhatikan pengetahuan. Hal ini karena pengetahuan 

adalah sangat penting peranannya bagi manusia. 

Menurut Ibnu Katsir bahwa surah Al-Alaq ayat 1-5 merupakan surah 

yang berbicara tentang permulaan rahmat Allah yang diberikan kepada 

hamba-Nya, awal dari nikmat yang diberikan kepada hamba-Nya dan sebagai 

tanbih (peringatan) tentang proses awal penciptaan manusia dari ‘alaqah. 

Ayat ini juga menjelaskan kemuliaan Allah yang telah mengajarkan manusia 

sesuatu hal (pengetahuan) yang belum diketahui, sehingga hamba 

dimuliakan Allah dengan ilmu yang merupakan kodrat-Nya.9 

Semua orang menginginkan kualitas pendidikan yang bagus dan 

bermutu, karena tuntutan zaman yang semakin maju menjadikan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) semakin berkembang pesat, sehingga 

masyarakat pun menjadi lebih cerdas dan kebutuhannya terhadap 

pendidikan yang lebih bermutu menjadi lebih tinggi. Hal ini dikarenakan kita 

sedang menghadapi era MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), sehingga 

masyarakat Indonesia dituntut untuk dapat bersaing dengan negara-negara 

lain. Oleh karena itu, semua masyarakat berlomba-lomba untuk 

mendapatkan pendidikan yang bermutu, namun mutu pendidikan di 

Indonesia dianggap masih rendah, hal ini dapat dibuktikan dari rendahnya 

                                                           

8Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Jakarta: CV. Dua Sehati, 2016), 
h. 145.   

9Imaduddin Abi Fida’ Ismail ibn Umar Ibn Katsir Al-Damasyqi, Tafsir al-Qur’an Al-
‘Adzim, Jilid 4, (Beirut: Al-Kitab Al Ilmi, 2007), h. 645.  
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capaian SNP (Standar Nasional Pendidikan) di tiap-tiap daerah, artinya masih 

banyak sekolah yang mutunya perlu ditingkatkan.  

Standar kualitas pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah berbeda 

dengan standar yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Standar yang 

digunakan oleh sebagian besar sekolah jauh di bawah standar yang 

ditetapkan oleh pemerintah. Akibatnya, kualitas lulusan yang dihasilkan oleh 

satuan pendidikan tidak memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah. 

Masih banyak tim pengelola pendidikan yang tidak memahami secara baik 

makna standar mutu pendidikan. Selain itu, sebagian besar satuan 

pendidikan belum memiliki kemampuan untuk bisa menjamin segala proses 

yang dilaksanakan memenuhi standar kualitas. Satuan pendidikan harus 

mengimplementasikan penjaminan mutu pendidikan secara baik dan 

mandiri serta berkelanjutan.  Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan 

menjadi suatu hal yang urgen untuk dilakukan. 

Pada perkembangannya, agar penjaminan mutu dapat berjalan 

dengan baik di segala lapisan pengelolaan pendidikan direktorat jenderal 

pendidikan dasar dan menengah telah mengembangkan sistem penjaminan 

mutu pendidikan yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 

dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Sistem penjaminan mutu 

yang berjalan di dalam sekolah dan dijalankan oleh seluruh komponen dalam 

sekolah disebut sebagai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). 

Implementasi SPMI secara internal bermanfaat untuk meningkatkan 

mutu pendidikan dalam tahap perencanaan, temuan dalam SPMI akan 

dijadikan masukan untuk memperbaiki standar dan peningkatan kearah 

yang lebih baik serta dapat digunakan untuk menumbuhkan semangat 
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bekerja yang lebih baik, membangkitkan kesadaran untuk membangun 

budaya mutu, sehingga akan terwujud perbaikan secara terus menerus. 

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mencakup seluruh aspek 

penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya 

untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sistem penjaminan 

mutu ini dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh satuan 

pendidikan dan juga ditetapkan oleh satuan pendidikan untuk dituangkan 

dalam pedoman pengelolaan satuan pendidikan serta disosialisasikan kepada 

pemangku kepentingan satuan pendidikan. Agar pelaksanaan Sistem 

Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dapat dilakukan oleh seluruh satuan 

pendidikan dengan optimal, perlu dikembangkan satuan pendidikan yang 

akan menjadi acuan penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri, 

sebagai gambaran langsung kepada satuan pendidikan lain yang akan 

menerapkan penjaminan mutu pendidikan sehingga terjadi pola 

pengimbasan pelaksanaan penjaminan mutu hingga ke seluruh satuan 

pendidikan di Indonesia, di Sulawesi selatan sendiri sekolah yang 

menerapkan SPMI dinaungi langsung atau dibina oleh Lembaga Penjaminan 

Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan (LPMP SULSEL) di setiap kabupaten atau 

kota dipilih sekolah yang dianggap mampu menjadi percontohan untuk 

sekolah lain di sekitarnya, salah satu sekolah yang telah berhasil menerapkan 

SPMI adalah SMP Negeri 3 Watansoppeng. 

SMP Negeri 3 Watansoppeng berperan serta dalam upaya 

meningkatkan mutu pendidikan dengan berusaha memenuhi delapan 

Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 tentang 

standar nasional pendidikan ini mencakup standar kompetensi lulusan; 
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standar isi; standar proses; standar penilaian pendidikan; standar tenaga 

kependidikan; standar sarana dan prasarana; standar pengelolaan; dan 

standar pembiayaan. 

Upaya untuk memperoleh hasil pendidikan yang bermutu, sekolah 

sebagai penyelenggara pendidikan melakukan pengelolaan pendidikan yang 

bermutu pula. Cara-cara lama dalam pengelolaan pendidikan yang kurang 

memperhatikan faktor mutu dan kurang memperhatikan prinsip-prinsip 

pendidikan yang seharusnya ditegakkan, perlu segera diperbaiki untuk 

menuju penyelenggaraan pendidikan yang berwawasan mutu dan 

keunggulan. Mutu yang baik hanya bisa dihasilkan oleh sekolah yang 

memiliki sistem manajemen mutu yang handal. Sistem penjaminan mutu 

pendidikan yang akan memastikan bahwa pengelolaan pendidikan 

dijalankan dengan standar mutu sesuai dengan kebijakan pemerintah. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas Pelaksa-

naan Penjaminan Mutu Internal dalam Peningkatan Mutu Satuan Pendidikan 

di SMP Negeri 3 Watansoppeng. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Berdasarkan Pedoman Umum Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 

Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016 

terdapat sistem penjaminan mutu internal (SPMI) satuan pendidikan dan 

sistem penjaminan mutu eksternal satuan pendidikan (SPME). Sistem 

penjaminan mutu internal dilaksanakan dalam satuan pendidikan dan 

dijalankan oleh seluruh komponen satuan pendidikan. Sedangkan sistem 

penjaminan mutu eksternal dilaksanakan oleh Lembaga Pemerintah, Badan 

Akreditasi, dan Lembaga Standarisasi Pendidikan independen. Dalam sistem 
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penjaminan mutu internal pendidikan terdapat siklus yang berkelanjutan 

dimulai dari pemetaan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan mutu baru. 

Penelitian ini fokus pada pelaksanaan sistem penjaminan mutu 

internal dalam peningkatan mutu Satuan Pendidikan di SMP Negeri 3 

Watansoppeng. Kajian sistem penjaminan mutu internal artinya pelaksanaan 

sistem penjaminan mutu yang dilakukan di dalam satuan pendidikan dan 

oleh seluruh komponen satuan pendidikan dalam hal ini pemangku 

kepentingan di SMP Negeri 3 Watansoppeng. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka dapat di deskripsikan 

fokus penelitian ini adalah sebagai berikut: 

No. Fokus penelitian Deskripsi focus 

1.  Langkah-langkah 

Dalam Sistem 

Penjaminan Mutu 

Internal (SPMI) 

- Pemetaan Mutu: pemetaan mutu pendidikan 
yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan 
berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. 

- Penyusunan Perencanaan: Pembuatan 
rencana peningkatan mutu yang dituangkan 
dalam Rencana Kerja Sekolah. 

- Pelaksanaan: Pelaksanaan pemenuhan mutu 
baik dalam pengelolaan satuan pendidikan 
maupun proses pembelajaran. 

- Monitoring dan Evaluasi: Proses 
pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah 
dilakukan. 

- Penetapan Standar Baru: Penyusunan 
strategi peningkatan mutu berdasarkan 
hasil monitoring dan evaluasi.10 

2.  Mutu satuan 

pendidikan  

Peningkatan mutu pendidikan di satuan 

pendidikan adalah tindakan yang diambil oleh 

satuan pendidikan guna memperbaiki hasil 

penyelenggaraan pendidikan agar sesuai 

                                                           

10Sekolah Model Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), “Mengenal Sekolah Model 
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)”. https://smkn2mgl.sch.id/163/mengenal--sekolah-
model-sistem-penjaminan-mutu-internal--spmi (Rabu, 08 Desember 2021). 

https://smkn2mgl.sch.id/163/mengenal--sekolah-model-sistem-penjaminan-mutu-internal--spmi
https://smkn2mgl.sch.id/163/mengenal--sekolah-model-sistem-penjaminan-mutu-internal--spmi
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dengan arah kebijakan pendidikan yang telah 

ditetapkan melalui peningkatan efektivitas dan 

efisiensi dari proses dan aktivitas pendidikan 

yang dilakukan.11 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun rumusan masalah 

dalam penelitian ini: 

1. Bagaimana pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal satuan 

pendidikan di SMP Negeri 3 Watansoppeng? 

2. Bagaimana peningkatan mutu satuan pendidikan setelah pelaksanaan 

sistem penjaminan mutu internal di SMP Negeri 3 Watansoppeng? 

3. Bagaimana realitas faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan 

sistem penjaminan mutu satuan pendidikan di SMP Negeri 3 

Watansoppeng? 

D. Kajian Pustaka 

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Wahyujaya; Yonny 

Koesmaryono, Frednan Yulianda yang berjudul “Kajian Sistem Pembelajaran 

Sebagai Upaya Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu”. Penelitian ini 

bertujuan untuk merumuskan strategi meningkatkan mutu proses 

pembelajaran dan mendeskripsikan sistem pembelajaran yang sudah 

dilaksanakan dengan menganalisis aspek internal dan eksternal. Penelitian 

ini didasarkan pada kecenderungan penurunan mutu pembelajaran yang ada 

pada FMIPA Universitas Tadulako (UNTAD) yakni terdapat 6 jurusan yang 

                                                           

11Direktorat Sekolah Menengah Pertama, “Mekanisme Peningkatan Mutu Pendidikan 
di Tingkat Stuan pendidikan”. https://ditsmp.kemdikbud.go.id/mekanisme-peningkatan-
mutu-pendidikan-di-tingkat-satuan-pendidikan/ (Rabu, 08 Desember 2021). 
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belum terakreditasi A, 4 jurusan terakreditasi B dan 2 jurusan masih 

terakreditasi C. 

Rata-rata lama studi mahasiswa yang relatif naik dan IPK Lulusan 

yang menurun dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan beberapa indikasi 

itulah maka dibuat penelitian untuk merumuskan permasalahan yang ada 

dan strategi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sumber 

data terdiri dari data primer dan sekunder dalam penelitian yang 

menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer didapatkan melalui 

observasi, wawancara langsung maupun menggunakan kuesioner dan data 

sekunder didapatkan melalui analisis dokumen. Tiga tahapan analisis data 

yang dilakukan dalam penelitian ini yakni analisis deskripsi kualitatif, 

analisis faktor strategis internal dan eksternal dan perumusan strategi 

dengan matriks SWOT. Hasil penelitian menunjukkan adanya permasalahan 

pada sumber daya manusia, sarana prasarana, keuangan dan efektivitas 

sistem unit penjaminan mutu.12 

Penelitian ini persamaannya terletak pada sistem penjaminan mutu, 

namun perbedaan penelitian ini terfokus tentang peningkatan sistem 

penjaminan mutu di universitas sedangkan peneliti terfokus tentang sistem 

penjaminan mutu internal di sekolah menengah pertama. 

Penelitian oleh Lilisrochmayanti mengenai “Implementasi Sistem 

Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di SMP Muhammadiyah Al Mujahidin 

Gunung Kidul Yogyakarta” Dengan tujuan penelitian adalah untuk 

menganalis bagaimana implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal 

                                                           

12Wahyujaya, dkk, “Kajian Sistem Pembelajaran Sebagai Upaya Peningkatan Sistem 
Penjaminan Mutu di FMIPA Universitas Tadalako”, Tesis (Bogor. Fak. MIPA Sekolah 
Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2015), h. 3. 
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(SPMI) di SMP Muhammadiyah Al Mujahidin. Penelitian menggunakan 

pendekatan kualitatif. 

Hasil penelitian ini adalah Implementasi SPMI di SMP Muhammadiyah 

Al Mujahidin dapat dianalisis dalam 5 aspek sebagai berikut 1) Aspek Input, 

indikator dalam instrumen pemetaan mutu yang dikembangkan oleh sekolah 

belum sepenuhnya sesuai dengan indikator mutu 8 Standar Nasional 

Pendidikan (SNP), 2) Aspek Proses, sasaran dalam rencana pemenuhan mutu 

belum sepenuhnya berprinsip agressive and attainable, 3) Aspek Output, 

sudah terpenuhinya sasaran terkait pemenuhan 8 SNP yaitu Standar 

Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar 

Pembiayaan dan Standar Pengelolaan, 4) Aspek Outcome, terdapat 

peningkatan kualitas proses pembelajaran dan manajemen sekolah, 5) Aspek 

Impact, terdapat peningkatan mutu hasil belajar, terbangunnya budaya mutu 

di sekolah dan peningkatan mutu secara berkelanjutan 13 

Penelitian ini sama-sama meneliti tentang sistem penjaminan mutu 

internal juga meneliti di sekolah menengah pertama, namun perbedaan 

penelitian ini terletak pada lokasi yang bertempat di sekolah Muhammadiyah 

sedangkan peneliti bertempat di sekolah negeri. 

Penelitian oleh Asnaul Lailina mengenai “Implementasi Sistem 

Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Sekolah Menengah Kejuruan” dengan 

tujuan untuk mengetahui implementasi penjaminan mutu di SMK Negeri 35 

Tulungagung. Jenis pendekatan yang digunakan ialah pendekatan  kualitatif 

dengan metode deskriptif kualitatif. 

                                                           

13Lilisrochmayanti, “Implementasi Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) di Smp 
Muhammadiyah Al Mujahidin Gunung Kidul Yogyakarta,” tesis (porwekerto. Fak. Tarbiyah 
dan Ilmu Keguruan Pascasarjana Institut Agama Islam negeri Purwekerto, 2020), h. 2. 
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Hasil penelitian menunjukkan penjaminan mutu di SMKN 35 

Tulungagung diawali dari Evaluasi Diri Sekolah (EDS) untuk memperoleh 

pemetaan capaian mutu dari setiap aspek Standard Nasional Pendidikan 

(SNP). Capaian mutu yang dirasa kurang selanjutnya diperbaiki melalui 

pemenuhan mutu secara berkelanjutan. Upaya pemenuhan mutu 

direncanakan oleh Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) yang 

dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan pemenuhan mutu. Di 

dalamnya diuraikan kegiatan, tujuan, strategi pelaksanaan, indikator 

keberhasilan, serta rincian biaya yang dibutuhkan. Selanjutnya rencana 

pemenuhan mutu direalisasikan kepada setiap aspek pembelajaran dengan 

melibatkan komponen pendidikan secara komprehensif. Pelaksanaan 

pemenuhan mutu di monitor oleh TPMPS secara berkelanjutan Seluruh 

pelaksanaannya kemudian dievaluasi untuk melihat efektivitas pelaksanaan 

dengan rencana pemenuhan mutu terhadap pencapaian SNP. Hasilnya akan 

dianalisis untuk penetapan standar mutu baru yang lebih efektif. Seluruh 

rangkaian tersebut didokumentasikan dalam bentuk rapor SPMI.14 

Penelitian ini sama-sama meneliti tentang sistem penjaminan mutu 

internal, namun perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi yang bertempat 

di sekolah kejuruan sedangkan peneliti bertempat di sekolah negeri. 

Penelitian oleh Ahmad Sulaiman dan Udik Budi Wibowo mengenai 

“Implementasi sistem penjaminan mutu internal sebagai upaya 

meningkatkan mutu Pendidikan di Universitas Gadjah Mada” dengan tujuan 

penelitian untuk menggambarkan implementasi Sistem Penjaminan Mutu 

Internal (SPMI) sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan di Universitas 

                                                           

14Asnaul Lailina, “Implementasi Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK),” Jurnal Akuntabilitas Pendidikan Volume 8, No. 2, September 
2020 (196-204). http://journal.uny.ac.id/indeks.php/jamp (Rabu, 8 Desember 2021), h. 2. 

http://journal.uny.ac.id/indeks.php/jamp%20(Rabu,%208
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Gadjah Mada. Studi ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi 

kasus. Penelitian dilakukan di Universitas Gadjah Mada, dengan subjek 

Kantor Jaminan Mutu (KJM UGM). Teknik pengumpulan data: observasi 

langsung, penelusuran dokumen dan arsip, serta wawancara. Hasil penelitian 

menunjukkan: (1) Kebijakan dan konsep SPMI berupa dokumen akademik 

dan dokumen mutu disusun oleh KJM UGM; (2) KJM UGM sebagai 

koordinator dalam merencanakan dan melaksanakan SPMI di seluruh 

universitas; (3) Implementasi SPMI dilaksanakan dengan penyusunan 

rancangan berupa Siklus SPMI; (4) Kendala yang dihadapi: komitmen 

pimpinan, jumlah tenaga auditor, kegiatan SPMI menjadi rutinitas; (5) 

Langkah yang ditempuh: menyediakan tenaga expert penjaminan mutu, 

pelatihan auditor, membangun semangat penjaminan mutu; (6) Evaluasi 

Implementasi SPMI dilaksanakan setiap tahun; (7) Pemanfaatan hasil 

implementasi SPMI: membangun budaya mutu, akreditasi dan sertifikasi 

nasional dan internasional; dan (8) Pengembangan implementasi SPMI 

mengacu pada manajemen mutu ISO dan standar BAN PT.15 

Penelitian ini sama-sama meneliti tentang implementasi sistem 

penjaminan mutu internal, namun perbedaan penelitian ini terletak pada 

universitas sedangkan peneliti terfokus pada sekolah pendidikan menengah 

pertama. 

Penelitian oleh Neng Gustini dan Yolanda Mauly mengenai 

“Implementasi system penjaminan mutu internal dalam meningkatkan mutu 

Pendidikan dasar” dengan tujuan penelitian untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan penerapan siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal. Teknik 

                                                           

15Ahmad Sulaiman & Udik Budi Wibowo, “Implementasi Sistem Penjaminan Mutu 
Internal Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan di Universitas Gadjah Mada”, Jurnal 
Akuntabilitas Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan Volume 4, No. 1, April 2016 (17-
32). http://journal.uny.ac.id/indeks.php/jamp (Rabu, 8 Desember 2021), h. 3. 

http://journal.uny.ac.id/indeks.php/jamp%20(Rabu,%208
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yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara, dan 

studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kegiatan 

perbaikan mutu yang diterapkan sesuai dengan tahapan siklus SPMI yang 

dilakukan di SMP Darul Falah Cihampelas meliputi: satu, evaluasi diri sekolah 

yang berdasarkan pada rapor mutu pendidikan, kedua, perencanaan 

perbaikan mutu dengan penetapan panitia penjaminan mutu dan 

menganalisis kembali hasil evaluasi diri sekolah, ketiga, pelaksanaan 

perbaikan mutu, keempat, monitoring evaluasi dan hasil peningkatan mutu 

setelah dilakukannya perbaikan mutu, dan kelima perencanaan mutu 

kembali untuk tahun mendatang. Hasil dari penerapan penjaminan mutu 

internal berdampak pada proses pembelajaran yang lebih inovatif, prestasi 

siswa dan pencapaian sekolah, hingga kepuasan pelanggan baik internal 

maupun eksternal, serta pemenuhan delapan standar nasional pendidikan.16 

Penelitian ini sama-sama meneliti tentang implementasi sistem 

penjaminan mutu internal, namun perbedaan penelitian ini terletak pada 

sekolah pendidikan dasar sedangkan peneliti terfokus pada sekolah 

pendidikan menengah pertama. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Menganalisis pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal satuan 

pendidikan di SMP Negeri 3 Watansoppeng. 

b. Menganalisis peningkatan mutu satuan pendidikan setelah pelaksanaan 

sistem penjaminan mutu internal di SMP Negeri 3 Watansoppeng. 

                                                           

16Neng Gustini & Yolanda Mauly, “Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal 
dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Dasar,” Jurnal Islamic Education Manajemen. 
http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/isema (Rabu, 8 Desember 2021), h. 3. 
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c. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan sistem 

penjaminan mutu satuan pendidikan di SMP Negeri 3 Watansoppeng. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoretis 

1) Memunculkan analisis terbaru mengenai teori sistem penjaminan mutu 

pendidikan khususnya bidang penjaminan mutu internal satuan 

pendidikan. 

2) Melakukan komparasi beberapa teori manajemen pendidikan dengan 

teori mutu serta kualitas pendidikan nasional. 

 

b. Kegunaan Praktis 

1) Bagi peneliti 

a) Memperdalam informasi mengenai manajemen pendidikan khususnya 

pelaksanaan penjaminan mutu satuan pendidikan. 

b) Mengaplikasikan pengetahuan dan ilmu yang dimiliki dalam penerapan 

penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekitar penelitian. 

c) Memberikan wujud nyata peneliti sebagai akademisi dalam studi 

pencapaian gelar magister pendidikan kepada masyarakat. 

2) Bagi SMP Negeri 3 Watansoppeng 

a) Mendapatkan evaluasi rinci mengenai pelaksanaan penjaminan mutu 

satuan pendidikan. 

b) Mendapatkan referensi untuk peningkatan pelaksanaan penjaminan mutu 

pendidikan dalam lingkup satuan pendidikan. 

c) Meningkatkan kualitas pelaksanaan penjaminan mutu dalam lingkup 

terkecil. 
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3) Bagi Penelitian Selanjutnya 

a) Mengevaluasi sistem pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan secara 

umum. 

b) Menemukan metode terbaru dalam pelaksanaan penjaminan mutu 

pendidikan. 

  



 

18 

BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Sistem Penjaminan Mutu 

1. Konsep Mutu 

Istilah mutu atau kualitas yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu 

quality, dalam kamus the standard of something when it is compared to other 

things like it, memberikan arti bahwa kualitas adalah suatu standar atau 

ukuran dari sesuatu ketika dibandingkan dengan hal lain yang sama.17 

Total Quality Management (TQM) merupakan suatu sistem 

manajemen kualitas yang berfokus pada pelanggan (Costumer focused) 

dengan melibatkan semua level karyawan dalam melakukan peningkatan 

atau perbaikan yang berkesinambungan (secara terus-menerus). Total 

Quality Management (TQM) merupakan strategi dan filosofi manajemen yang 

mencoba mengintegrasikan semua fungsi organisasi yang melibatkan seluruh 

manajer dan karyawan untuk saling bekerja sama di dalam meningkatkan 

produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan sehingga dapat 

mengoptimalkan kinerja karyawan dari perusahaan untuk mencapai 

keberhasilan jangka panjang melalui Kepuasan Pelanggan (Costumer 

Satisfaction).18  

Menurut ISO 4802 quality management and quality assurance 

vocabulary (1994) mutu adalah keseluruhan gambaran dan karakteristik 

suatu produk atau jasa yang berkaitan dengan kemampuan untuk memahami 

kebutuhan-kebutuhan yang dinyatakan secara langsung/tersurat ataupun 

                                                           

17Sabar Budi Raharjo, dkk., Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, Laporan Hasil 
Penelitian (Jakarta: 2019), h. 11. 

18Edward Sallis, Total Quality Management in Education; Manajemen Mutu 
Pendidikan (Yogyakarta: 2006), h. 7.  
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tidak langsung/tersirat. Menurut Douglas D Danfort mutu adalah senjata 

yang paling ampuh untuk memperkuat posisi persaingan di pasar dunia. 

Beberapa ahli telah mendefinisikan mutu, seperti berikut ini: 

a. Goetsch dan Davis, mutu merupakan suatu kondisi dinamis yang 

berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang 

memenuhi atau melebihi harapan. 

b. Juran mendefinisikan mutu sebagai kecocokan untuk pemakaian (fitness 

for use). Lebih lanjut ia mendefinisikan mutu dengan M-Besar dan m-

Kecil. m- Kecil berarti mutu dalam arti sempit yang diberikan setiap 

bagian dari organisasi atau setiap aktivitas yang tidak selalu terkait 

dengan kebutuhan pelanggan. M-Besar adalah mutu dalam arti luas 

berkenan dengan kinerja organisasi secara keseluruhan yang difokuskan 

secara sinergi pada kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Mutu dalam 

pengertian ini dipersepsi sebagai total quality management. 

c. Crosby berpendapat bahwa mutu adalah kesesuaian individual terhadap 

persyaratan/tuntutan. Dengan mengatakan bahwa “quality is 

conformance to customer requirement ”  

d. Edwards Deming mendefinisikan mutu sebagai kesesuaian pasar atau 

yang dibutuhkan konsumen itu seperti apa? Perusahaan yang memiliki 

mutu (kualitas) adalah perusahaan yang dapat menguasai bagaimana dan 

apa yang dibutuhkan oleh konsumen. 

e. Ishikawa mengemukakan bahwa “quality is customer satisfaction”.19 

Dengan demikian pengertian mutu tidak dapat dilepaskan dari kepuasan 

pelanggan.20 

                                                           

19Daulat P. Tampubolon, Perguruan Tinggi Bermutu: Paradigma Baru Manajemen 
Pendidikan Tinggi Menghadapi Abad ke-21, h. 25. 
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f. Sedangkan Jerome S. Arcaro menyatakan bahwa “mutu adalah sebuah 

proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran yang dihasilkan21 

Mutu merupakan suatu proses penetapan dan pemenuhan standar 

pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen, 

produsen, dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. 

Lembaga pendidikan seharusnya menetapkan standar mutu yang tidak hanya 

dinyatakan pada ketentuan pengakuan terakreditasi, tetapi juga harus 

dilengkapi dengan suatu mekanisme yang jelas bagaimana mutu dilembaga 

pendidikan itu direalisasikan sesuai dengan mekanisme yang jelas.22 

Mutu adalah kemampuan (ability) yang dimiliki oleh suatu produk 

atau jasa (services) yang dapat memenuhi kebutuhan atau harapan, kepuasan 

(satisfaction) pelanggan (customers) yang dalam Pendidikan dikelompokkan 

menjadi dua, yaitu internal customers dan eksternal. Internal customers yaitu 

siswa atau mahasiswa sebagai pembelajar (learners) dan eksternal customers 

yaitu masyarakat dan dunia industri. Mutu tidak berdiri sendiri, artinya 

banyak faktor untuk mencapainya dan untuk memelihara mutu. Dalam kaitan 

ini peran dan fungsi sistem penjaminan mutu (Quality Assurance System) 

sangat dibutuhkan. 

Penjaminan mutu (Quality Assurance/QA) adalah istilah umum yang 

digunakan sebagai kata lain untuk semua bentuk kegiatan monitoring, 

evaluasi atau kajian (riview) mutu. Kegiatan penjaminan mutu tertuju pada 

proses untuk membangun kepercayaan dengan cara melakukan pemenuhan 

                                                                                                                                                                

20Daulat P. Tampubolon, Perguruan Tinggi Bermutu: Paradigma Baru Manajemen 
Pendidikan Tinggi Menghadapi Abad ke-21. h. 27. 

21Jerome S. Arcaro, “Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip‐prinsip Perumusan dan Tata 
Langkah Penerapan”, (Yogyakarta, Penerbit: Pustaka Pelajar, cet IV), h. 75. 

22Sri Uchtiawati dan Irawani Zwawi, “Penerapan Penjaminan Mutu Pendidikan Pada 
Sekolah Menengah Atas Berstandar Internasional”, Jurnal Kebijakan dan Pengembangan 
Pendidikan, no. 1 (2014): h. 52-53.  
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persyaratan atau standar minimum pada kompenen input, komponen proses, 

dan hasil atau outcome sesuai dengan yang diharapkan oleh stakeholders. 

Lebih lanjut dinyatakan bahwa penjaminan mutu memiliki dua bentuk, yaitu: 

pertama, dalam bentuk desain kegiatan proses perbaikan dan pengembangan 

mutu secara berkelanjutan (continuous quality culture) yang mengandung 

tata nilai (values) yang menjadi keyakinan stak holders Pendidikan dan 

prinsip atau asas-asas yang dianutnya. Dengan demikian penjaminan mutu 

sebagai suatu sistem mengandung tata nilai dan asas dalam proses 

perubahan, perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.23 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Pasal 91 berisi pernyataan bahwa setiap satuan 

pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan 

mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk 

memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP). 24 

Mutu atau kualitas merupakan segala sesuatu yang mampu memenuhi 

keinginan maupun kebutuhan pelanggan (meeting the needs of customer).25 

Mutu dapat diartikan pula sebagai sesuatu yang memuaskan dan melampaui 

keinginan dan kebutuhan pelanggan. Pengertian ini disebut sebagai istilah 

mutu sesuai persepsi (quality in perceftion).  

Berdasarkan definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa mutu 

adalah keadaan yang sesuai dan melebihi harapan pelanggan hingga 

pelanggan memperoleh kepuasan. Mutu pendidikan bersifat relatif karena 

                                                           

23Nanang Fattah, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (Cet. III; Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2017), h. 2-3. 

24Neng Gustini dan Yolanda Mauly, “Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal 
dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Dasar”, Jurnal Islamic Education Manajemen, no. 2 
(2019): h. 230. 

25Vincent Gaspersz, Total Quality management (Jakarta: 2005), h. 4.  
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tidak semua orang memiliki ukuran kepuasan yang sama persis. Namun 

demikian apabila mengacu pada pengertian mutu secara umum dapat 

dinyatakan bahwa pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang seluruh 

komponennya memiliki persyaratan dan ketentuan yang diinginkan 

pelanggan dan menimbulkan kepuasan. Mutu pendidikan adalah baik, jika 

pendidikan   tersebut dapat menyajikan jasa yang sesuai dengan kebutuhan 

para pelanggannya. 

Di bawah ini merupakan perbedaan mutu menurut tiga tokoh 

utamanya, yaitu Deming, Juran, dan Crosby.26 

Tabel  2.1 Perbedaan Mutu Menurut Deming, Juran, dan Crosby27 

NO ASPEK DEMING JURAN CROSBY 

1 Definisi Satu tingkat yang 
dapat diprediksi 
dari keseragaman 
dan 
ketergantungan 
pada biaya yang 
rendah sesuai 

pasar. 

Kemampuan 

untuk digunakan 

(fitness for use) 

Sesuai 
persyaratan. 

2 Tanggung jawab 

manajemen 

senior 

94% atas masalah 

mutu 

Kurang dari 20% 
karena masalah 
mutu menjadi 
tanggung jawab 
Pekerja 

100% 

3 Standar 

prestasi/ 

motivasi 

Banyak skala 
sehingga 
digunakan statistik 
untuk mengukur 
mutu di semua 
bidang. Kerusakan 
nol sangat penting. 

Menghindari 
kampanye untuk 

melakukan 

pekerjaan secara 

sempurna. 

Kerusakan 

nol (zero 

defect). 

                                                           

26Husaini Usman, Manajemen Mutu, h. 32. 

27Ayu Wulandari, Eripuddin, arifannisa, “Sistem Pendidikan Indonesia Dalam 
Peningkatan Mutu Pendidikan,” Jurnal Pendidikan Edu Research, Vol 7, No. 2, Desember 2018 
(Rabu, 8 Desember 2021). 
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4 Pendekatan 

umum 

Mengurangi 
keanekaragaman 
dengan perbaikan 
berkesinambungan 
dan menghentikan 
pengawasan massal. 

Manusiawi Pencegahan 

bukan 

pengawasan 

5 Cara 

memperbaiki 

mutu 

14 butir 10 butir 14 butir 

6 Kontrol proses 

statistik 

Harus digunakan Disarankan 
karena SPC dapat 
mengakibatkan 
Total Driven 
Approach 

Menolak 

7 Basis perbaikan Terus-menerus 

mengurangi 

penyimpangan 

Pendekatan 
kelompok, 
proyek-proyek, 
menetapkan 
tujuan. 

Proses 

bukan 

program, 

tujuan 

perbaikan. 

8 Kerja sama tim Partisipasi Pendekatan tim Tim 

9 Biaya mutu Tidak ada optimal 
perbaikan terus-
menerus. 

Mutu tidak gratis 
(Quality is not 

free) 

Mutu gratis. 

10 Pembelian 

barang yang 

diterima 

Pengawasan 
terlalu lambat. 
Menggunakan 

standar mutu yang 

dapat diterima. 

Masalah 
pembelian 
merupakan hal 
yang rumit 
sehingga 
diperlukan survei 

resmi. 

Menyatakan 

persyaratan, 

pemasok 

adalah 

perluasan. 

11 Penilaian 

pemasok 

Tidak, kritik atas 

banyaknya sistem. 

Ya, tetapi 
membantu 
pemasok 

memperbaiki. 

- 

12 Hanya satu 

sumber daya 

penyedia 

Ya Tidak, dapat 
diabaikan untuk 
meningkatkan 
daya saing. 

- 

Mutu pendidikan berdasarkan konsep manajemen pendidikan. Kata 

mutu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti ukuran baik 

untuk suatu benda, kadar, taraf atau derajat, untuk kependidikan adalah 
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derajat kecerdasan, kualitas, meningkatkan pendidikan.28 Selanjutnya kata 

mutu dalam Kamus Ilmiah Populer, berarti kualitas, derajat atau tingkat.29 

Sejalan dengan itu, Daulat Tampubolon mengartikan mutu sebagai paduan 

sifat-sifat produk, yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi 

kebutuhan pelanggan langsung atau tidak langsung baik kebutuhan yang 

dinyatakan maupun yang tersirat, masa kini dan masa depan.30 

Pengertian mutu mencakup input, proces, dan output pendidikan.31 

Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena 

dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Sesuatu yang dimaksud berupa 

sumber daya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu 

bagi berlangsungnya proses. Input sumber daya meliputi sumber daya 

manusia (kepala sekolah, guru termasuk guru BP, karyawan, siswa) dan 

sumber daya selebihnya (peralatan, perlengkapan, uang, dan bahan). Input 

perangkat lunak meliputi struktur organisasi sekolah, peraturan 

perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana program, dan sebagainya. 

input harapan-harapan berupa visi, misi, tujuan, dan sasaran-sasaran yang 

ingin dicapai oleh sekolah. Kesiapan input sangat diperlukan agar proses 

dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, tinggi rendahnya mutu 

input dapat diukur dari tingkat kesiapan input. Makin tinggi tingkat kesiapan 

input, makin tinggi pula mutu input tersebut. 

Selanjutnya proses pendidikan merupakan berubahnya sesuatu 

                                                           

28Kementerian Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 
Balai Pustaka, 2012), h. 604. 

29Pius A. Partanto dan M Dahlan al-Barry, Kamus llmiah Poputer (Surabaya: 
Arkola, 2004), h. 505. 

30Daulat P. Tampubolon, Perguruan Tinggi Bermutu: Paradigma Baru Manajemen 
Pendidikan Tinggi Menghadapi Abad ke-21. h. 27 

31Husaini Usman, Manajemen Mutu (Jakarta: Logos, 2013), h. 513. 
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menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap 

berlangsungnya proses disebut input, sedang sesuatu dari hasil proses 

disebut output. Dalam pendidikan berskala mikro (tingkat sekolah), proses 

yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan 

kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar, dan 

proses monitoring dan evaluasi, dengan catatan bahwa proses belajar 

mengajar memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibandingkan dengan 

proses-proses lainnya. Proses dikatakan bermutu tinggi apabila 

pengoordinasian dan penyerasian serta pemaduan input sekolah (guru, 

siswa, kurikulum, uang, peralatan, dsb.) dilakukan secara harmonis, 

sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan 

(enjoyable learning), mampu mendorong motivasi dan minat belajar, dan 

benar-benar mampu memberdayakan peserta didik. Memberdayakan 

mengandung arti bahwa peserta didik tidak sekadar menguasai 

pengetahuan yang diajarkan oleh gurunya, akan tetapi pengetahuan 

tersebut juga telah menjadi muatan nurani peserta didik, dihayati, 

diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang lebih penting lagi 

peserta didik tersebut mampu belajar secara terus menerus (mampu 

mengembangkan dirinya). 

Proses pendidikan menghasilkan output, merupakan kinerja yang 

dihasilkan sekolah. Kinerja sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan 

dari proses/perilaku sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitasnya, 

efektivitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan 

kerjanya, dan moral kerjanya. Khusus yang berkaitan dengan mutu output 

sekolah, dapat dijelaskan bahwa output sekolah dikatakan 

berkualitas/bermutu tinggi jika prestasi sekolah, khususnya prestasi belajar 
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siswa, menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam: (1) prestasi akademik, 

berupa nilai ulangan umum, US, UN, karya ilmiah, lomba akademik; dan (2) 

prestasi non-akademik, seperti misalnya IMTAQ, kejujuran, kesopanan, 

olahraga, kesenian, keterampilan kejuruan, dan kegiatan- kegiatan 

ekstrakurikuler lainnya. Mutu sekolah dipengaruhi oleh banyak tahapan 

kegiatan yang saling berhubungan (proses) seperti misalnya perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan.32 

Konteks pendidikan, sekolah yang bermutu dapat dilihat melalui 

spesifikasinya yang berarti standarisasi yang ada. Sekolah yang bermutu 

yaitu sekolah yang telah memenuhi atau melebihi standar minimal, baik 

standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, 

standar kurikulum, dan sebagainya. Lembaga pendidikan yang bermutu 

adalah sekolah yang mampu menghasilkan alumni atau lulusan atau peserta 

didik yang sesuai dengan harapan pelanggan, seperti mengisi peluang dunia 

kerja, memiliki sikap yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta 

mampu berkontribusi aktif terhadap kemajuan masyarakat, baik masyarakat 

daerah ataupun bangsa dan negara. 

Mutu diidentikkan dengan penilaian pelanggan dan pemenuhan 

kebutuhan pelanggan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan mesti 

mengidentifikasi kebutuhan pelanggannya. Untuk mengetahui kebutuhan 

pelanggan, lembaga pendidikan hendaknya mengetahui terlebih dahulu siapa 

pelanggannya. Setelah diketahui pelanggannya, maka lembaga pendidikan 

harus mengidentifikasi harapan dan kebutuhan pelanggan. Perbedaan 

                                                           

32LAPIS (Learning Assistence Program Of Islamic School) Disadur dari Materi 
Workshop Manajemen Berbasis Madrasah (Pelaksana IAIN Sunan Ampel Surabaya kerja sama 
dengan UIN Alauddin Makassar Bersama dengan LAPIS di Makassar, pada Tanggal, 9-11 Juni 
2008), h. 23. 
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harapan dan kebutuhan pelanggan harus diupayakan dapat dipenuhi secara 

maksimal.  

Setiap kelompok-kelompok atau setiap pelanggan memiliki kebutuhan 

dan harapan yang berbeda, lembaga pendidikan hendaknya memiliki cara 

agar semua harapan dan kebutuhan yang berbeda dapat terpenuhi. 

Pendidikan mutu produk secara sederhana dapat dilihat dari 

perolehan nilai atau angka yang dicapai seperti ditunjukkan dalam hasil-hasil 

ulangan dan ujian. Sekolah dianggap bermutu apabila para siswanya 

sebagian besar atau seluruhnya, memperoleh nilai atau angka yang tinggi, 

sehingga berpeluang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Persepsi 

tersebut tidak keliru apabila nilai atau angka tersebut dianggap sebagai 

prestasi dan totalitas hasil belajar, yang dapat dipercaya menggambarkan 

derajat perubahan tingkah laku atau penguasaan kemampuan yang 

menyangkut aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik.33 

Lembaga satuan pendidikan harus memiliki standar mutu sebagai 

landasan dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan. Secara nasional 

standar mutu pendidikan merujuk kepada Peraturan pemerintah Nomor 19 

Tahun 2005 yang menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan (SNP) 

memiliki delapan standar, yang masing-masing standar tersebut membentuk 

serangkaian input, proses (isi kurikulum, proses pembelajaran, penilaian) 

dan output (standar kompetensi lulusan).  

Konsep implementasi manajemen mutu terpadu dalam dunia 

pendidikan adalah institusi pendidikan yang memosisikan dirinya sebagai 

institusi jasa. Jasa yang diberikan kepada pelanggan merupakan sesuatu yang 

bermutu dan memberikan kepuasan pada pelanggan/Stakeholders. Untuk itu 

                                                           

33Neng Gustini dan Yolanda Mauly, “Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal 
dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Dasar”, h. 231. 
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institusi pendidikan membutuhkan suatu sistem manajemen yang mampu 

memberdayakan institusi agar lebih bermutu.34 

Pendidikan yang bermutu bukan sesuatu yang terjadi dengan 

sendirinya, hal itu merupakan hasil dari suatu proses pendidikan berjalan 

dengan baik, efektif dan efisien. Menurut Arcaro, mutu adalah gambaran dan 

karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan 

kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan dalam 

konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses dan output 

pendidikan. Mutu pendidikan merupakan kemampuan sistem pendidikan 

yang diarahkan secara efektif untuk meningkatkan nilai tambah faktor input 

agar menghasilkan output yang setinggi-tingginya.35 

2. Karakteristik Mutu 

Karakteristik mutu di dunia pendidikan, menyebutkan bahwa mutu 

Pendidikan memiliki 13 karakteristik yaitu: 

a. Kinerja (Performance), berkaitan dengan aspek fungsional sekolah. 

Misalnya, kinerja guru dalam mengajar baik, memberikan penjelasan yang 

meyakinkan, sehat dan rajin mengajar, dan menyiapkan bahan pelajaran 

yang lengkap. Pelayanan administratif dan edukatif baik yang ditandai 

oleh hasil belajar yang tinggi, lulusan banyak, putus sekolah sedikit, lulus 

tepat waktu banyak. 

b. Waktu wajar (timeliness), selesai dengan waktu yang wajar. Misalnya, guru 

memulai dan mengakhiri pelajaran tepat waktu, batas waktu pemberian 

pekerjaan rumah wajar, waktu untuk naik pangkat wajar. 

                                                           

34Neng Gustini dan Yolanda Mauly, “Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal 
dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Dasar”, h. 232.  

35Sabar Budi Raharjo, dkk., Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, Laporan Hasil 
Penelitin, h. 13. 
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c. Handal (reability), misalnya, pelayanan prima yang diberikan sekolah 

bertahan dari tahun ke tahun, guru bekerja dari tahun ke tahun. 

d. Daya tahan (durability), misalnya, meskipun krisis moneter, sekolah masih 

tetap bertahan, siswa dan guru tidak putus asa dan selalu sehat. 

e. Indah (aesthetics), misalnya, interior dan eksterior sekolah ditata dengan 

baik, taman yang ditanami bunga yang menarik dan terpelihara dengan 

baik, guru membuat media pendidikan yang menarik, warga sekolah 

berpenampilan rapi. 

f. Hubungan manusia (personal interface), menjunjung tinggi nilai-nilai 

moral dan profesionalisme. 

g. Mudah penggunaannya (easy of use), sarana prasarana dipakai. Misalnya, 

aturan-aturan mudah diterapkan. Buku perpustakaan mudah dipinjam 

dan dikembalikan tepat waktu serta penjelasan guru di kelas mudah 

dimengerti siswa. 

h. Bentuk khusus (feature), keunggulan tertentu. Misalnya, ada sekolah yang 

unggul dengan kegiatan ekstrakurikulernya. 

i. Standar tertentu (conformance to specification), memenuhi standar 

tertentu. Misalnya, sekolah sudah terakreditasi dan mencapai nilai 

akreditasi A (amat baik), sekolah sudah memenuhi standar minimal ujian 

nasional. 

j. Konsistensi (consistency), keajekan, konstan, stabil. Misalnya, mutu 

sekolah dari dulu sampai sekarang. 

k. Seragam (uniform), tanpa variasi, tidak tercampur. Misalnya, sekolah 

menyeragamkan pakaian sekolah dan pakaian dinas. Sekolah 

melaksanakan aturan, tidak pandang bulu atau pilih kasih. 
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l. Mampu melayani (serviceability), mampu memberikan pelayanan prima. 

Misalnya, sekolah menyediakan kotak saran dan saran-saran yang masuk 

mampu dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Sekolah mampu memberikan 

pelayanan prima sehingga semua pelanggan merasa puas. 

m. Ketetapan (accuracy), ketetapan dalam pelayanan. Misalnya, sekolah 

mampu memberikan pelayanan sesuai dengan yang diinginkan pelanggan 

sekolah.36 

3. Syarat Mutu 

Untuk memperoleh mutu yang baik sebagaimana yang telah di 

definisikan di atas, mutu harus memiliki syarat-syarat yang mendefinisikan 

mutu sebagai konteks, persepsi, customer, dan kebutuhan serta kemauan 

customer harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Kepemimpinan puncak tidak hanya berkewajiban untuk menentukan 

kebutuhan customer pada saat sekarang melainkan juga harus 

mengantisipasi kebutuhan customer yang akan datang. 

b. Mutu ditentukan oleh customer. 

c. Perlu dikembangkan ukuran-ukuran untuk memiliki efektivitas upaya 

guna memenuhi kebutuhan customer melalui karakteristik mutu. 

d. Kebutuhan dan kemauan customer harus diperhitungkan dalam desain 

produk atau jasa. 

e. Kepuasan customer merupakan syarat yang perlu bagi mutu dan selalu 

jadi tujuan proses untuk menghasilkan produk atau jasa. 

 

 

                                                           
36Husaini Usman, dkk, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 

h. 411.  
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4. Hierarki Mutu  

Mutu adalah sesuatu yang memenuhi atau melampaui standar. 

Pendidikan disebut bermutu jika sudah mencapai atau melampaui standar 

pendidikan. Mutu dapat bersifat absolut dan relatif. Mutu absolut adalah 

mutu yang sudah tidak dapat ditingkatkan lagi. Misalnya nilai hasil belajar 

sudah mencapai 100 atau A. Mutu relatif adalah mutu masih dapat 

ditingkatkan lagi. Misalnya, hasil belajar masih di bawah di bawah nilai atau 

belum A.  

 Sejarah perkembangan mutu adalah sebagai berikut. 

Sebelum 1900: Mutu sebagai bagian integral dari tukang 

1900-1920 : Quality Control (QC) untuk mandor 

1921-1940 : Inspeksi bebsis QC 

1941-1960 : Statistics Package Control (SPC) 

1961-1980 : Quality Assurance (QA)/Total Quality Control (TQC) 

1981-2000 : TQM, dan budaya peningkatan terus-menerus 

2001-sekarang: Wide Quality Management (WQM). 

Mutu memiliki tingkatan, mulai tingkat yang paling rendah, yaitu 1) 

inspeksi menjaga mutu dengan ketelitian pengawas; 2) Quality Control (QC) 

menjaga mutu dengan pendeteksian; 3) Quality Assurance (QA) menjaga 

mutu dengan cara pencegahan; 4) Total Quality Management (TQM) menjaga 

mutu dengan cara terus-menerus; 5) Wide Quality Management (WQM), 

memecahkan masalah mutu. Kelima hierarki mutu dapat digambarkan 

seperti di bawah ini.37 

  

                                                           

37Husaini Usman, Manajemen Teori Praktik & Riset Pendidikan, (Jakarta: PT. Bumi 
Aksara, 2008), h. 428. 
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Hierarki konsep mutu digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Hierarki Mutu38 

Inspeksi adalah peningkatan mutu dengan cara mencari kesalahan 

dari barang yang diproduksi. Quality Control adalah mendeteksi kesalahan 

produk yang dibuang dengan cara mengontrol produk dengan standar. 

Quality Assurance adalah mencegah kesalahan produk dengan menjamin 

mutu produk mulai sebelum, selama, sampai selesai diproduk. Quality 

Assurance pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan 

untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.   

 Total Quality Management dan Total Quality Control adalah budaya 

peningkatan mutu terus-menerus dengan fokus memuaskan pelanggan. 

Langkah QA dengan siklus: (1) standar baru, (2) melaksanakan standar baru, 

(3) memantau pelaksanaan standar baru, (4) mengevaluasi diri, (5) 

                                                           

38Husaini Usman, Manajemen Teori Praktik & Riset Pendidikan, h. 428. 
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mengaudit internal, (6) merumuskan koreksi, (7) meningkatkan mutu terus-

menerus, dan (8) standar baru. 

5. Quality Assurance (Penjaminan Mutu) 

Penjaminan mutu (Quality Assurance) adalah seluruh rencana dan 

tindakan sistematis yang penting untuk menyediakan kepercayaan yang 

digunakan untuk memuaskan kebutuhan tertentu dari kualitas. Kebutuhan 

tersebut merupakan refleksi dari kebutuhan pelanggan. Penjaminan mutu 

biasanya membutuhkan evaluasi secara terus-menerus dan biasanya 

digunakan sebagai alat bagi manajemen. Menurut Gryna yang dikutip oleh 

Suharsaputra bahwa penjaminan mutu merupakan kegiatan untuk 

memberikan bukti-bukti untuk membangun kepercayaan bahwa mutu atau 

kualitas dapat berfungsi secara efektif.39 

Quality Assurance adalah penjaminan mutu sebelum diproses, sedang 

diproses dan setelah diproses. Berbeda dengan Quality Control yang hanya 

merupakan kegiatan operasional yang digunakan untuk memenuhi 

persyaratan mutu yang merujuk pada deteksi dan eliminasi komponen- 

komponen atau hasil akhir suatu produk atau layanan yang tidak sesuai 

standar. Quality Assurance bersifat mencegah, QA merupakan seluruh 

kegiatan terencana dan sistematis yang diterapkan dalam sistem manajemen 

mutu untuk meyakinkan bahwa suatu produk atau layanan memenuhi 

persyaratan mutu. QA pada dasarnya berkenaan dengan desain, mutu 

menuju proses, dan menjamin mutu produk dan jasa sesuai dengan standar 

yang telah ditetapkan. Sebagaimana pandangan Crosby tentang ‘kesalahan 

nol’ atau zero defect, maka QA secara konsisten menghasilkan produk atau 

                                                           

39Uhar Suharsaputra, Administrasi Pendidikan (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 
h. 237. 
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jasa yang sesuai standar khusus atau mengerjakan suatu pekerjaan dengan 

benar sejak awal, sampai selesai (getting things right first time, every time). 

QA adalah tanggung jawab tim kerja inspektur. Intinya QA adalah suatu 

proses pembuatan yang menjamin bahwa produk atau layanan akan 

memenuhi persyaratan sesuai dengan desain mutu yang memuat pernyataan 

bahwa produsen (lembaga) menjamin produk atau jasa yang telah 

dikeluarkan atau diberikan. Proses mekanisme penjaminan mutu terdiri dari 

tujuh unsur pokok yang sistematis, yaitu 1) komitmen, 2) tuntutan internal, 

3) tanggung jawab melekat, 4) kepatuhan, 5) evaluasi diri, 6) audit internal, 

dan 7) peningkatan mutu terus-menerus.40 

Penjaminan mutu tidak dilakukan begitu saja tanpa ada maksud dan 

tujuannya. Kegiatan penjaminan mutu bertujuan untuk menjamin mutu yang 

ada bermanfaat, baik bagi pihak/pelanggan internal dan eksternal organisasi. 

Menurut Yorke yang dikutip Suharsaputra penjaminan mutu 

bertujuan untuk menjamin terhadap kualitas tersebut antara lain sebagai 

berikut.41 

a. Membantu perbaikan dan peningkatan secara terus-menerus dan 

berkesinambungan melalui praktik yang terbaik dan mau mengadakan 

inovasi. 

b. Memudahkan mendapatkan bantuan, baik pinjaman uang atau fasilitas 

atau bantuan lain dari lembaga yang kuat dan dapat dipercaya. 

c. Menyediakan informasi pada masyarakat sesuai sasaran dan waktu secara 

konsisten, dan apabila mungkin, membandingkan standar yang telah 

dicapai dengan standar pesaing. 

                                                           

40Husaini Usman, Manajemen Teori Praktik & Riset Pendidikan, h. 487. 

41Uhar Suharsaputra, Administrasi Pendidikan, h. 238-239. 
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d. Menjamin tidak akan adanya hal-hal yang tidak dikehendaki. 

Kegiatan penjaminan mutu akan diuraikan menurut Stebbing dalam 

Dorothea E. Wahyuni yang dikutip oleh Suharsaputra sebagai berikut: 

a. Penjaminan mutu bukan pengendalian kualitas atau inspeksi. Meskipun 

program penjaminan mutu (quality assurance) mencakup pengendalian 

mutu dan inspeksi, namun kedua kegiatan tersebut hanya merupakan 

bagian dari komitmen terhadap mutu secara menyeluruh. 

b. Penjaminan mutu bukan kegiatan pengecekan yang luar biasa. Dengan 

kata lain, departemen pengendali kualitas tidak harus bertanggung jawab 

dalam pengecekan segala sesuatu yang dikerjakan oleh orang lain. 

c. Penjaminan mutu bukan menjadi tanggung jawab bagian perancangan. 

Artinya, departemen penjamin kualitas bukan merupakan keputusan 

bidang perancangan atau teknik, tetapi membutuhkan orang yang dapat 

bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan dalam bidang-bidang 

yang dibutuhkan dalam perancangan. 

d. Penjaminan mutu bukan bidang yang membutuhkan biaya yang sangat 

besar. Pendokumentasian dan sertifikasi yang berkaitan dengan 

penjaminan mutu bukan pemborosan. 

e. Kegiatan penjaminan mutu merupakan kegiatan pengendalian melalui 

prosedur secara benar, sehingga dapat mencapai perbaikan dalam 

efisiensi, produktivitas, dan profitabilitas. 

f. Penjaminan mutu bukan merupakan obat yang mujarab untuk 

menyembuhkan berbagai penyakit. Dengan penjaminan mutu, justru akan 

dapat mengerjakan segala sesuatu dengan baik sejak awal dan setiap 

waktu (do it right the first time and every time). 
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Dari beberapa aktivitas kegiatan dalam penjaminan mutu, tampak 

bahwa penjaminan mutu merupakan kualitas untuk mencapai biaya yang 

efektif, dan membantu meningkatkan produktivitas. 

6. Penjaminan Mutu Pendidikan 

Sistem penjaminan mutu adalah suatu mekanisme yang sistematis, 

terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses 

penyelenggaraan telah sesuai dengan standar mutu. Dalam sistem 

penjaminan mutu pendidikan dibedakan menjadi dua bagian, yaitu Sistem 

Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), dan Sistem Penjaminan Mutu Internal 

(SPMI). Dalam Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah dijelaskan bahwa Sistem 

Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri 

atas kebijakan dan proses yang terkait untuk melakukan sistem penjaminan 

mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dasar dan 

menengah untuk menjamin terwujudnya pendidikan yang bermutu yang 

memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP) (Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia).42 

Pengertian mutu yang mencakup input, proses, dan atau output 

pendidikan, menurut Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), adalah 

bahwa mutu dalam konteks “hasil pendidikan” mengacu pada prestasi yang 

dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. Prestasi yang dicapai 

atau hasil pendidikan (student achievement) dapat berupa hasil tes 

kemampuan akademis. Dapat pula prestasi di bidang lain, seperti prestasi di 

cabang olahraga, seni, keterampilan, dan lain-lain. Bahkan, prestasi sekolah 

                                                           

42Neng Gustini dan Yolanda Mauly, “Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal 
dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Dasar”, Jurnal Islamic Education Manajemen, no. 2 
(2019): h. 230-232. 
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dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (intangible), seperti suasana 

disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan, dan sebagainya.43 

Berdasarkan hal tersebut, pengertian mutu dalam konteks pendidikan 

mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Proses pendidikan 

yang bermutu melibatkan berbagai input seperti bahan ajar, metode 

pembelajaran, sarana sekolah, dukungan administrasi, dan sarana prasarana 

serta sumber daya lainnya untuk menciptakan suasana sekolah yang 

kondusif. 

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) diposisikan sebagai 

bagian dari keseluruhan fungsi manajemen Pendidikan. SPMP sebagai salah 

satu fungsi manajemen Pendidikan mengemban tugas dan tanggung jawab 

dalam mengukur dan menilai pemenuhan standar mutu sebagaimana yang 

telah ditetapkan dalam kebijakan atau regulasi. SPMP dapat dipandang 

sebagai instrumen kebijakan dalam mengefektifkan implementasi kebijakan 

untuk mencapai akuntabilitas satuan pendidikan terhadap masyarakat atau 

publik. Oleh karena itu di berbagai negara akreditasi (Accreditation) 

dijadikan salah satu cara atau metode yang digunakan dalam sistem 

penjaminan mutu Pendidikan dan manajemen mutu secara keseluruhan 

(Total Quality management/TQM). Di negara kita, akreditasi dilakukan untuk 

menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur 

pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis (Pasal 60 PP. 

19/2005), melalui pendekatan audit, pengukuran dan evaluasi yang 

dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) PT, BAN, SM, dan BAN 

PNFI.44 

                                                           

43Sabar Budi Raharjo, dkk., Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, Laporan Hasil 
Penelitian, h.12. 

44Nanang Fattah, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, h. 3. 
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Sistem penjaminan mutu Pendidikan dibangun atas landasan filosofis 

yang mengandung nilai-nilai dan konsep inti (Core Values and Concepts) yang 

berkaitan erat satu dengan lainnya. Landasan filosofis dan konsep inti 

tersebut merupakan landasan untuk bertindak dan memberi atau menerima 

umpan balik. Grand Desain SPMP ini disusun berdasarkan nilai-nilai yang 

menjadi kriteria keberhasilan SPMP dan memperkuat budaya mutu yang 

diharapkan oleh setiap satuan Pendidikan. Nilai-nilai filosofis dalam 

perspektif sistem penjaminan mutu Pendidikan menjadi landasan dalam 

memberikan layanan Pendidikan yang bermutu.45 

Mutu dalam pendidikan untuk menjamin kualitas input, proses, 

produk/ output, dan outcome sekolah sehingga dapat meningkatkan 

akuntabilitas sekolah. Input Pendidikan dinyatakan bermutu jika siap 

diproses, masalah mutu harus menjadi perhatian termasuk dalam bidang 

pendidikan. Oleh karena itu, masalah mutu dalam dunia pendidikan harus 

menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, sekolah dan 

masyarakat.  

Mengingat masih diperlukan upaya yang serius guna meningkatkan 

mutu pendidikan serta persaingan global dalam bidang pendidikan yang 

menunjukkan kecenderungan makin meningkat dengan baik. Output 

dinyatakan bermutu jika hasil belajar akademik dan non akademik peserta 

didik tinggi. Outcome dinyatakan bermutu apabila lulusan cepat terserap di 

dunia kerja, gaji wajar atau sesuai, dan semua pihak mengakui kehebatan 

lulusan dan merasa puas dengan kompetensi yang dimiliki oleh lulusan. 

Pemerintah telah menggulirkan SNP sebagai patokan mutu 

pendidikan. Dalam rangka mengukur mutu suatu satuan pendidikan maka 

                                                           

45Nanang Fattah, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, h. 4. 
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dapat dilihat kesesuaian antara SNP dengan kondisi satuan pendidikan yang 

nyata. Untuk memastikan apakah SNP tersebut dilakukan oleh satuan 

pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan maka perlu ada jaminan 

mutu dalam wadah penjaminan mutu pendidikan. 

Penjaminan mutu pendidikan adalah suatu mekanisme yang 

sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh 

proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu, 

seperti yang tertera dalam Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang 

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Untuk menjamin 

mutu pendidikan perlu juga ada pengawasan untuk memastikan proses 

pendidikan berjalan sesuai tujuan.46 

Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk memenuhi 

atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP). Menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, pemerintah provinsi harus melakukan 

supervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah 

kewenangannya, yakni SLTA dalam mengatur penyelenggaraan penjaminan 

mutu. Sedangkan pemerintah kabupaten/kota harus melakukan supervisi 

dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya, 

yakni SLTP dalam mengatur penyelenggaraan penjaminan mutu. 47 

Kontrol pendidikan merupakan hal yang penting dan mendasar baik 

pada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kontrol dalam hal apa 

yang diajarkan, bagaimana cara menyampaikannya, disampaikan oleh siapa, 

dan mekanisme apa yang harus dilibatkan di dalamnya pemantauan, 

                                                           

46Sabar Budi Raharjo, dkk., Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, Laporan Hasil 
Penelitian, h. 20-21. 

47Ridwan Abdullah Sani, dkk., Sistem Penjaminan Mutu Internal (Cet. I: Tangerang; 
Tsamart Printing, 2018), h. 47. 
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evaluasi, dan peninjauan? Selain itu, bagaimana seharusnya para pelajar agar 

berhasil. 

Pengontrol mutu atau pengawas biasanya melakukan kontrol mutu. 

Inspeksi dan pengujian adalah metode pengendalian kualitas yang paling 

umum, dan banyak digunakan dalam pendidikan untuk menentukan apakah 

standar terpenuhi. Jaminan mutu berbeda dengan kontrol mutu. Selama 

proses berjalan, jaminan mutu untuk mencegah kesalahan yang terjadi 

berulang. Jaminan kualitas merancang kualitas ke dalam proses untuk 

mencoba memastikan bahwa produk tersebut diproduksi sesuai dengan 

spesifikasi yang telah ditentukan. Untuk menjamin mutu barang atau jasa 

maka perlu ada sistem yang dikenal dengan sistem penjaminan mutu yang 

memastikan proses berjalan sesuai dengan standar mutu yang dijaga dengan 

mengikuti prosedur yang telah ditetapkan olah sistem penjaminan mutu.48 

Faktor-faktor yang mempengaruhi mutu Pendidikan yaitu rendahnya 

mutu pendidikan menurut Deming secara umum disebabkan oleh beberapa 

sumber yang mencakup desain kurikulum yang lemah, bangunan yang tidak 

memenuhi syarat, lingkungan kerja yang buruk, sistem dan prosedur yang 

tidak sesuai, jadwal kerja yang serampangan, sumber daya yang kurang, dan 

pengembangan staf yang tidak memadai. Sebab-sebab khusus masalah mutu 

bisa mencakup kurangnya motivasi, kegagalan komunikasi, atau masalah 

yang berkaitan dengan perlengkapan. 

Langkah-langkah penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan 

Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang sistem penjaminan mutu 

pendidikan meliputi: (1) penetapan regulasi dan standar penjaminan mutu 

pendidikan, (2) pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, (3) pengukuran 

                                                           

48Sabar Budi Raharjo, dkk., Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, Laporan Hasil 
Penelitin, h. 21-22. 
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dan evaluasi penjaminan mutu pendidikan pada setiap satuan/program 

pendidikan. Satuan/program pendidikan maupun penyelenggara 

satuan/program pendidikan melaksanakan penjaminan mutu pendidikan 

secara efektif dan efisien. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan 

dikatakan efektif jika pihak-pihak terkait melakukan tugas secara runtut, 

mantap, tepat sasaran dan terkoordinasi. Pelaksaan penjaminan mutu 

pendidikan dikatakan efisien jika semua kegiatan yang dilakukan tidak 

tumpang tindih antar pihak. 49 

Upaya peningkatan mutu dan perluasan Pendidikan membutuhkan 

sekurang-kurangnya tiga faktor utama, yaitu (1) kecukupan sumber-sumber 

pendidikan dalam arti kualitas tenaga kependidikan, biaya dan sarana 

belajar; (2) mutu proses belajar mengajar yang mendorong siswa belajar 

efektif; dan (3) mutu keluaran dalam bentuk pengetahuan, sikap 

keterampilan, dan nilai-nilai. Jadi kecukupan sumber, mutu proses belajar 

mengajar, dan mutu keluaran akan dapat terpenuhi jika dukungan biaya yang 

dibutuhkan dan tenaga profesional kependidikan dapat disediakan di 

sekolah.  

Pandangan masyarakat secara sempit atau khusus, faktor dominan 

yang berpengaruh dan berkontribusi besar terhadap mutu pendidikan adalah 

guru yang profesional dan guru yang sejahtera. Oleh karena itu, guru harus 

secara profesional melaksanakan tugasnya dalam proses pembelajaran, 

membimbing dan pelatihan terhadap peserta didik agar berkompeten. 

Pelaku-pelaku dunia Pendidikan menyadari keharusan mereka untuk meraih 

mutu tersebut dan menyampaikannya pada pelajar dan anak didik.  

                                                           

49Nanang Fattah, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, h. 33. 
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Sesungguhnya, ada banyak sumber mutu dalam pendidikan, misalnya 

sarana gedung yang bagus, guru yang terkemuka, nilai moral yang tinggi, 

hasil ujian yang memuaskan, spesialisasi atau kejuruan, dorongan orang tua, 

bisnis, dan komunitas lokal, sumber daya yang melimpah, aplikasi teknologi 

mutakhir, kepemimpinan yang baik dan efektif, perhatian terhadap pelajar 

dan anak didik, kurikulum yang memadai, atau juga kombinasi dari faktor-

faktor tersebut.  

 Mutu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh sekolah sebagai 

lembaga pengajaran, melainkan juga disesuaikan dengan apa yang menjadi 

pandangan dan harapan masyarakat yang cenderung selalu berkembang 

seiring dengan kemajuan zaman. Menurut Sagala, sekolah yang berhasil 

dalam meningkatkan mutu pendidikannya ditentukan oleh faktor-faktor 

antara lain: (1) perumusan visi, misi dan tujuan sekolah, (2) evaluasi diri 

sekolah, (3) peranan kepala sekolah, dan (4) peningkatan mutu guru.  

Indikator keberhasilan dalam meningkatkan mutu pendidikan akan 

berdampak dari berbagai aspek, yaitu (1) efektivitas proses pembelajaran 

bukan sekedar transfer pengetahuan (knowledge transfer), melainkan lebih 

menekankan pada internalisasi mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik dan kemandirian, (2) kepemimpinan kepala sekolah akan 

mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan, sasaran melalui program yang 

dilaksanakan secara berencana, bertahap, kreativitas, inovasi, efektif, 

mempunyai kemampuan manajerial, (3) pengelolaan tenaga kependidikan 

yang efektif, (4) sekolah memiliki budaya mutu, (5) sekolah memiliki team 

work yang kompak, cerdas dan dinamis karena output Pendidikan 

merupakan hasil kolektif bukan hasil individu guna memperoleh mutu yang 

kompetitif, (6) sekolah memiliki kemandirian, yaitu kemampuan untuk 
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bekerja secara maksimal dengan tidak tergantung petunjuk dari atasan dan 

memiliki sumber daya manusia yang potensial.  

Cukup beragam penjelasan terkait dengan mutu seperti yang telah 

dipaparkan di atas, baik itu secara karakteristik, syarat dan faktor yang 

mempengaruhinya. Dari berbagai penjelasan tersebut dapat ditarik simpulan 

untuk mendefinisikan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan.  

Pendidikan yang bermutu adalah proses pendidikan melalui 

pembelajaran yang diselenggarakan sesuai standar dan mampu memenuhi 

harapan masyarakat serta menghasilkan lulusan yang unggul secara 

akademik maupun non akademik, sehingga mampu bersaing dalam 

mengakses pendidikan yang lebih tinggi atau dalam dunia kerja. Untuk 

mencapai pendidikan yang bermutu tersebut maka perlu ditetapkan standar 

penjaminan mutu pendidikan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. 

Dengan begitu maka input, proses dan output serta outcome akan terjamin 

kualitasnya. Guna melaksanakan penjaminan dan pengembangan mutu 

supaya dapat menjawab tantangan perkembangan zaman maka perlu 

diterapkan melalui sebuah sistem, sehingga pembagian peran antara 

pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah dan masyarakat lebih 

tertata.50 

7. Dasar Hukum Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 

Pelaksanaan penjaminan mutu satuan pendidikan tentu memiliki 

dasar hukum yang mengikat sistem tersebut agar pelaksanaan dapat 

terselenggara dengan adanya pengawasan. Undang-undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yakni pada Lembaran Negara 

                                                           

50Sabar Budi Raharjo, dkk., Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, Laporan Hasil 
Penelitian, h. 17-20. 
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Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 menjelaskan mengenai. 

Pelaksanaan sistem pendidikan nasional. Beberapa dasar hukum lainnya 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, tambahan 

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586). 

b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, 

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586). 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863). 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola dan 

Penyelenggaraan Pendidikan. 

Upaya penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan sulit dilepaskan 

keterkaitannya dengan manajemen mutu, sehingga semua fungsi manajemen 

yang dijalankan diarahkan semaksimal mungkin dapat memberikan layanan 

yang sesuai dengan atau melebihi standar nasional pendidikan. Berkaitan 

dengan hal tersebut diperlukan upaya untuk mengendalikan mutu (quality 

control).51 

Peningkatan mutu pendidikan semakin diarahkan pada perubahan 

inovasi pembelajaran baik pada pendidikan formal maupun non-formal 

dalam rangka mewujudkan proses yang efisien menyenangkan, dan 

                                                           

51Maria Imaculata Indah Cristianti, “Analisis Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal 
Satuan Pendidikan SMP Kolese Kanisius Jakarta”, Thesis (Program Studi Manajemen 
Pendidikan, Pascasarjana Universitas Negeri Semarang,2020), h. 23-24.  
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mencerdaskan sesuai tingkat usia, kematangan, serta tingkat perkembangan 

anak. 

Selaras dengan kajian efisiensi, maka efektivitas merupakan kata 

kunci berikutnya yang harus direncanakan dalam mengimplementasikan 

standar nasional pendidikan yang berbasis mutu. Efektivitas terkait erat 

dengan daya serap pembelajaran. 

Manajemen mutu merupakan cara dalam mengatur sumber daya 

pendidikan, yang diarahkan agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-

baiknya sehingga menghasilkan jasa di bidang pendidikan yang sesuai 

dengan atau melebihi kebutuhan dan harapan konsumen. 

Manajemen Mutu Pendidikan merupakan lingkaran-lingkaran 

perbaikan yang berkelanjutan dan sangat menekankan pada “improvement 

and change”. Menjadi hal yang penting bagi lembaga pendidikan untuk 

memiliki ekspektasi pada harapan konsumen dalam hal pendidikan 

konsumen dapat diartikan orang tua siswa.52 

8. Beberapa Standar Nasional Pendidikan 

Standar Nasional Pendidikan (SNP) menurut Badan Standar Nasional 

Pendidikan (BSNP) berfungsi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan Pendidikan Nasional 

yang bermutu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. SNP 

disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan 

tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.  

                                                           

52Maria Imaculata Indah Cristianti, “Analisis Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal 
Satuan Pendidikan SMP Kolese Kanisius Jakarta”, h. 24-25. 
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Gambar 2.2 SNP Termasuk 

dalam Manajemen53 

Fungsi Manajemen terdiri perencanaan (planning), 

penggorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan pengawasan 

(controlling).54 

Kedelapan standar pendidikan tersebut membentuk rangkaian input, 

proses, dan output. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan output 

dalam SNP. SKL akan mencapai skor yang tinggi apabila input terpenuhi 

sepenuhnya dan proses berjalan dengan baik.55 

Standar yang harus dipenuhi dalam proses pendidikan mencakup 

standar isi dan standar penilaian. Kurikulum yang digunakan oleh satuan 

pendidikan harus mengacu pada rancangan kurikulum nasional dengan 

mempertimbangkan muatan lokal. Pelaksanaan pembelajaran harus 

mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik secara 

komprehensif. Oleh sebab itu kurikulum yang dikembangkan oleh sekolah 

                                                           

53Maria Imaculata Indah Cristianti, “Analisis Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal 
Satuan Pendidikan SMP Kolese Kanisius Jakarta”, h. 20. 

54Maria Imaculata Indah Cristianti, “Analisis Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal 
Satuan Pendidikan SMP Kolese Kanisius Jakarta”, h. 21. 

55Ridwan Abdullah Sani, dkk, Sistem Penjaminan Mutu Internal, h.48-49. 
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harus mencakup ketiga komponen kompetensi tersebut. Penilaian yang 

dilakukan juga harus mencakup ketiga komponen tersebut. Untuk dapat 

mengukur kompetensi peserta didik, guru harus menerapkan penilaian 

autentik. Penilaian juga harus dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip 

penilaian, yakni: sahih (valid), objektif, terbuka, autentik, sistematis, 

akuntabel, dan edukatif.56 

B. Sistem Penjaminan Mutu Internal 

Sistem penjaminan mutu yang berjalan di dalam sekolah dan dijadikan 

oleh seluruh komponen dalam sekolah disebut sebagai Sistem Penjaminan 

Mutu Internal (SPMI). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mencakup 

seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai 

sumber daya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP). Lembaga 

satuan pendidikan berperan dalam melaksanakan sistem yang terdiri atas 

organisasi, kebijakan, dan proses, yang terkait dalam melaksanakan 

penjaminan mutu pendidikan untuk menjamin terwujudnya pendidikan yang 

bermutu, dalam rangka memenuhi atau bahkan melampaui SNP.57 

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di sekolah harus dilakukan 

oleh seluruh anggota sekolah yaitu kepala sekolah, guru, dan staf sekolah 

sesuai dengan tugasnya masing-masing, siswa dan lainnya. Ada lima tahapan 

dalam siklus yang harus dilaksanakan dalam implementasi SPMI yaitu 

pemetaan mutu sekolah, perencanaan peningkatan mutu sekolah, 

pelaksanaan program penjaminan mutu, monitoring dan evaluasi, serta 

penetapan standar dan penyusunan strategi mutu baru. 

                                                           

56Ridwan Abdullah Sani, dkk., Sistem Penjaminan Mutu Internal, h.52. 

57Neng Gustini dan Yolanda Mauly, “Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal 
dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Dasar”, h. 233. 
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Tahap pertama yaitu pemetaan mutu sekolah. Tahap ini ialah proses 

pemetaan mutu sekolah melalui kegiatan evaluasi diri sekolah (EDS). Dalam 

tahap evaluasi diri sekolah kepala sekolah dengan dukungan pengawas 

sekolah melaksanakan EDS berasrama Tim Penjaminan Mutu Sekolah 

(TPMS) yang terdiri dari perwakilan guru. Kegiatan ini penting untuk 

melibatkan seluruh anggota sekolah untuk mendapatkan informasi dan 

evaluasi dari berbagai sisi. Visi, misi dan tujuan sekolah dapat direvisi dan 

dikembangkan sesuai hasil pemetaan ini. Hal ini penting karena visi, misi, 

dan tujuan merupakan pusat pengelolaan sekolah dan alat ukur untuk 

memenuhi harapan sekolah. 

Tahap yang kedua adalah perencanaan peningkatan mutu sekolah. 

Tahap ini membuat perencanaan peningkatan mutu sekolah, yang mencakup 

ke dalam manajemen sekolah termasuk kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, 

sumber daya manusia, sarana prasarana, dan lain sebagainya. Perencanaan 

peningkatan mutu dilaksanakan dengan menggunakan peta mutu sebagai 

masukan utama di samping dokumen kebijakan pemerintah seperti 

kurikulum dan standar nasional pendidikan, serta dokumen rencana strategi 

pengembangan sekolah. 

Tahap ketiga yaitu pelaksanaan program penjaminan mutu sekolah. 

Proses pelaksanaan program penjaminan mutu ini biasanya diterapkan 

dalam proses pembelajarannya, seperti mengembangkan materi dan 

pendekatan proses pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan 

lainnya yang berkaitan dengan program penjaminan mutu sekolah. Dalam 

proses pembelajaran, guru dan siswa akan belajar bagaimana menerapkan 

pembelajaran interaktif dan integratif melalui pendekatan ilmiah untuk 

membangun pengetahuan, keterampilan dan perilaku. 
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Tahap ke empat adalah monitoring dan evaluasi. Hal-hal yang 

memonitor dan evaluasi secara umum dilihat dari aspek manajemen, proses 

belajar dan hasilnya, dan kegiatan ekstrakurikuler dan hasilnya, dampak 

menjamin mutu sekolah terutama pengetahuan, keterampilan dan perilaku 

perubahan anggota sekolah, dukungan stakeholder dan keterlibatan 

masyarakat. 

Tahap kelima adalah penetapan standar dan penyusunan strategi 

mutu baru. Tahap ini merupakan penyusunan strategi baru perlu dilakukan 

jika sekolah atau lembaga pendidikan belum mampu mencapai Standar 

Nasional Pendidikan (SNP) berdasarkan strategi sebelumnya. Sekolah yang 

telah mampu memenuhi SNP dapat menetapkan standar mutu baru di atas 

Standar Nasional Pendidikan. 

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menjadikan sekolah sebagai 

pelaku utama atau ujung tombak penjaminan mutu pendidikan. SPMI 

menciptakan sekolah sebagai organisasi pembelajar dan menciptakan 

pentingnya budaya mutu. Mutu tidak lagi diposisikan sebagai beban 

melainkan kebutuhan, bahkan dijadikan sebagai gaya hidup. Mutu 

pendidikan kini tidak lagi menjadi tanggung jawab pihak tertentu, melainkan 

menjadi urusan setiap orang. Setiap warga sekolah diharapkan berpartisipasi 

secara aktif dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu 

pendidikan di sekolah.58 

Proses implementasi tahap Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 

ini sekolah diberi bimbingan dan diberi pelatihan oleh Lembaga Penjaminan 

Mutu Pendidikan (LPMP) yang bisa dijadikan acuan dalam proses 

pengimplementasian SPMI. Jika penjaminan mutu dilakukan secara benar, 

                                                           

58Heppy Puspitasari, “Standar Proses Pembelajaran Sebagai sistem Penjaminan 
Mutu Internal Di sekolah”, Jurnal Muslim Heritage, no. 2 (2017). h.340-341. 
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maka akan terjadi peningkatan mutu proses pendidikan di lembaga satuan 

pendidikan. Indikator ketercapaian peningkatan mutu yang paling nyata 

ialah peningkatan proses pembelajaran dan hasil belajar atau prestasi 

peserta didik. Proses pembelajaran yang memenuhi standar dicirikan dengan 

keterlibatan (aktivitas) peserta didik dalam belajar dan terciptanya 

pembelajaran yang menyenangkan.59 

C. Kerangka Konseptual 

Sistem Penjaminan Mutu Internal seperti digambarkan pada Gambar 

2.3, merupakan suatu siklus yang kontinu yang dilaksanakan oleh Satuan 

Pendidikan dalam menjamin peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan 

serta terbangunnya budaya mutu pendidikan di sekolah. Dalam menjalankan 

penjaminan mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan merupakan upaya 

terpadu dan sistematis antara seluruh pemangku kepentingan di sekolah 

yang meliputi Kepala Sekolah, Guru, dan Tenaga Kependidikan/Tata Usaha, 

dan bekerja sama dengan komite sekolah. 

Sistem penjaminan mutu pendidikan di sekolah dibagi menjadi lima 

tahapan yaitu: i) pemetaan mutu; penyusunan rencana peningkatan mutu; ii) 

implementasi rencana peningkatan mutu; iii) evaluasi/audit internal; dan v) 

penetapan standar mutu pendidikan. Guna mengetahui capaian sekolah 

dalam hal mutu pendidikan pada saat akan menjalankan SPMI yang pertama 

kali, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan pemetaan mutu 

dengan menggunakan dokumen evaluasi diri yang di dalamnya termasuk 

instrumen evaluasi diri dengan mengacu kepada Standar Nasional 

Pendidikan (SNP) sebagai standar minimal dalam penyelenggaraan 

                                                           

59Neng Gustini dan Yolanda Mauly, “Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal 
dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Dasar”, h. 233-234. 
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pendidikan. Hasil pemetaan mutu selanjutnya dapat dijadikan acuan di dalam 

menetapkan visi, misi dan kebijakan sekolah dalam melakukan peningkatan 

mutu pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Kerangka Konseptual 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan jenis penelitian 

kualitatif yaitu penelitian lapangan (Field Research) yang dilakukan melalui 

pengamatan langsung ke lokasi yang dijadikan obyek penelitian yang 

berorientasi pada temuan atau gejala alami, untuk mengkaji fenomena 

tentang sesuatu yang dialami oleh subyek penelitian menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang diamati.60 Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan 

langsung ke lokasi yang dijadikan sebagai obyek penelitian yang berorientasi 

pada temuan atau gejala alami, menafsirkan suatu fenomena, suatu peristiwa 

dan suatu kejadian tentang sesuatu yang dialami oleh subyek penelitian. 

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian 

ditujukan untuk mendeskripsikan suatu obyek, fenomena-fenomena yang 

ada yang selanjutnya akan dituangkan dalam tulisan yang sifatnya naratif. 

Sifatnya deskriptif karena data yang terkumpul dalam bentuk kata-kata atau 

gambar bukan menekankan pada angka.61 Dalam penelitian ini, peneliti 

melakukan analisa mendalam tentang pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu 

Internal dalam satuan pendidikan di SMP Negeri 3 Watansoppeng. 

Peneliti mengawali penelitian dengan melaksanakan observasi terkait 

SPMI di SMP Negeri 3 Watansoppeng untuk memperoleh gambaran 

                                                           

60Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif  (Bandung: Rosdakarya, 2012), h. 6. 
61Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metode Penelitian Kualitatif (Cet.I; Bandung: CV 

Jejak, 2018), h. 10.  
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pelaksanaan siklus SPMI. Hasil observasi pelaksanaan SPMI ini selanjutnya 

digunakan sebagai dasar dalam menyusun kisi-kisi instrumen pengambilan 

data. Pengambilan data di SMP Negeri 3 watansoppeng dilakukan dengan 

wawancara, observasi dan studi dokumentasi, data hasil penelitian 

selanjutnya akan disajikan dalam bentuk kata-kata tertulis. Dengan metode 

ini hasil penelitian akan lebih lengkap, valid, reliabel dan objektif dengan 

tujuan peneliti mendapat pemahaman dan makna yang mendalam atas 

keberhasilan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal dalam satuan 

pendidikan di SMP Negeri 3 Watansoppeng dengan data yang substantif  dan 

benar-benar tervalidasi. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di sekolah SMP Negeri 3 Watansoppeng 

tepatnya di Jl. Kayangan No. 1 Watansoppeng, Desa, Lalabata Rilau, Kec. 

Lalabata. Kab. Soppeng, Prov. Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi penelitian 

ini didasarkan dengan pertimbangan yaitu:  

a. SMP Negeri 3 Watansoppeng adalah salah satu SMP rujukan yang dibina 

langsung oleh Dinas Pendidikan Kab. Soppeng. Di antara program sekolah 

rujukan adalah pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. 

b. SMP Negeri 3 Watansoppeng berhasil melakukan percepatan dalam 

pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan dibuktikan dengan perolehan 

Akreditasi A. 

c. Peneliti ingin mengetahui tentang tata cara pelaksanaan sistem 

penjaminan mutu internal di SMP Negeri 3 Watansoppeng yang indeks 

setiap tahunnya meningkat. 
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d. Belum ada penelitian sebelumnya dengan fokus yang sama dengan 

peneliti di SMP Negeri 3 Watansoppeng. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan diartikan sebagai suatu upaya dalam melakukan kegiatan 

penelitian untuk mengadakan hubungan-hubungan dengan gejala atau 

fenomena yang akan diteliti.62 Pendekatan yang dimaksud adalah suatu 

disiplin ilmu yang digunakan untuk memudahkan peneliti dalam memahami 

penelitian yang dilakukan. 

Pendekatan penelitian disesuaikan dengan disiplin ilmu yang didalami 

dan disoroti menurut bidang ilmu tertentu yang ditekuni, sehingga mungkin 

digunakan pendekatan normatif, yuridis, psikologis, pedagogis dan edukatif, 

sosiologi, historis, antropologis, filosofis, humanistis, naturalis, manajemen 

dan sebagainya.63 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 

dua pendekatan yaitu pendekatan pedagogik dan pendekatan sosiologi. 

1. Pendekatan Pedagogik 

Pendekatan pedagogik yaitu suatu pendekatan yang menjelaskan 

tentang konsep pada perbuatan mendidik atau dengan kata lain ilmu yang 

memberikan landasan pedoman dan arah tujuan agar tingkah laku manusia 

mengalami  perubahan.64 Oleh karena itu, pendekatan ini digunakan karena 

dalam SPMI stakeholder memiliki peran penting dalam peningkatan mutu 

pendidikan peserta didik. Selain itu, pendekatan ini digunakan karena dalam 

                                                           

62Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, Cet. XXIV (Bandung: 
Alfabeta, 2016), h. 80. 

63Abdullah K., Tahapan dan Langkah-Langkah Penelitian (Cet. I; Watampone: 
Lukman al- Hakim Press, 2013), h. 27. 

64Arid Ahmadi, Guru SD di Era Digital (Pendekatan, Media, Inovasi) (Cet. I; Semarang: 
CV Pilar Nusantara, 2017), h. 17 
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mengumpulkan data peneliti menggunakan instrumen yang di dalamnya 

terdapat pertanyaan yang mencakup seluruh aspek standar penjaminan 

mutu internal yang meliputi 8 standar nasional pendidikan. 

2. Pendekatan Sosiologis 

Pendekatan Sosiologis yaitu peneliti dalam melakukan penelitian 

kualitatif mempelajari secara intens situasi sosial yang terjadi pada obyek 

penelitian. Dalam membangun hubungan sosial peneliti harus menjaga sikap 

dan tindakan serta memelihara kehangatan dan keakraban. Peneliti 

hendaknya mudah bergaul, gampang menyesuaikan diri dengan segala 

macam situasi, menampakkan simpati secara jujur dan tidak dibuat-buat, 

menghargai perasaan dan pendapat subyeknya dan tetap tenang menghadapi 

situasi.65 Oleh karena itu, pendekatan sosiologis perlu digunakan dalam 

penelitian ini disebabkan peneliti langsung terjun kelapangan untuk 

berinteraksi dengan stakeholder sekolah. Selain itu, pendekatan ini 

digunakan karena dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan 

instrumen yang di dalamnya terdapat pertanyaan yang mencakup aspek 

sosial yang ada di sekolah. Peneliti akan melakukan wawancara kepada 

beberapa informan yang dianggap representatif untuk memperoleh data-

data yang diperlukan seperti pendidik, ketua TPMPS dan kepala sekolah.  

 

 

 

 

 

                                                           

65Djam’an Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Cet. 1; Bandung: Al Fabeta, 2016), 
h. 36. 
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C. Sumber Data 

Jenis data yang dipakai untuk menganalisis masalah terdiri atas data 

primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data.66  

1. Sumber data primer 

Sumber data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama 

baik dari individu maupun kelompok.67 Artinya data yang diperoleh secara 

langsung dari sumber utama yang ada di lokasi penelitian. Data primer 

merupakan data utama yang berupa hasil wawancara dengan kepala sekolah 

ketua TPMPS dan pendidik. 

Sumber primer dalam penelitian ini yaitu: 

a. Kepala Sekolah, Muhammad Husni, S.Pd., M.Pd. 

Kepala sekolah sebagai penanggung jawab semua kegiatan di sekolah. 

Data diperoleh melalui wawancara tentang gambaran umum pelaksanaan 

sistem penjaminan mutu internal dalam peningkatan mutu satuan 

pendidikan di SMP Negeri 3 Watansoppeng. 

b. Ketua Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah, Hj. Maslah, S.Pd. 

TPMPS selaku pelaksana dan perumus strategi dan kebijakan SPMI. 

Data diperoleh dengan wawancara, penelusuran dokumen dan observasi 

terhadap kegiatan TPMPS dalam mengordinasi, melaksanakan, mengevaluasi, 

mengaudit, dan memberikan rekomendasi terkait strategi dalam pemenuhan 

mutu pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan atau melebihi SNP. 

                                                           

66Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif Dilengkapi Dengan Contoh Proposal dan 
Laporan Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 62. 

67Husain Umar, Metode Penelitian untuk Skiripsi dan Tesis Bisnis (Cet. IX; Jakarta: 
Raja Grafindo Persada, 2008), h. 41. 
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c. Koordinator Pemetaan Mutu, A. Patarai S.Sos.  

Koordinator pemetaan mutu selaku pelaksana pemetaan mutu untuk 

dapat mengetahui potret/profil/rapor mutu sekolah. Data diperoleh dengan 

observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

d. Koordinator Rencana Pemetaan Mutu, Mawadda, S.Pd. 

Koordinator rencana pemenuhan mutu selaku pelaksana dalam 

pembuatan rekomendasi atas hasil raport mutu sekolah untuk kemudian 

menyusun program dan kegiatan sebagai tindak lanjut untuk pemenuhan 

mutu. Rencana pemenuhan mutu dituangkan dalam bentuk RKS (Rencana 

Kerja Sekolah) baik RKJM (Rencana Kerja Jangka Menengah) atau RKT 

(Rencana Kerja Tahunan). Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan 

dokumentasi. 

e. Koordinator pelaksanaan pemenuhan mutu, Wahida, S.Pd.  

Koordinator pelaksanaan pemenuhan mutu selaku pelaksana 

program dan kegiatan yang sudah direncanakan dan tertuang dalam RKS 

melakukan pengendalian dalam pelaksanaan dan menyusun laporan 

pelaksanaan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan 

dokumentasi. 

f. Koordinator monev dan audit mutu, Habdiah, S.Pd. 

Koordinator monev atau audit mutu internal selaku pelaksana 

monitoring dan evaluasi yang memastikan program dan kegiatan sudah 

berjalan dengan baik, mengukur ketercapaian indikator keberhasilan atas 

program dan kegiatan pemenuhan mutu dan menyusun hasil monev dan 

tindak lanjut. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan 

dokumentasi. 
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g. Ketua Komite Sekolah, Nur Hasyim, B.A. 

Komite sekolah sebagai lembaga mandiri yang berfungsi 

meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan memberikan pertimbangan 

dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, penggalangan dana 

dan mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. Data diperoleh melalui wawancara dan 

penelusuran dokumen kegiatan komite yang berhubungan dengan Sistem 

Penjaminan Mutu Internal, termasuk di dalamnya yang berhubungan dengan 

pembiayaan pendidikan. 

2. Sumber data sekunder 

Data sekunder merupakan data tambahan yang diperoleh tidak 

langsung berupa informasi yang akan melengkapi data primer. Data 

tambahan yang dimaksud meliputi dokumen atau arsip-arsip penting yang 

didapatkan dari berbagai sumber, foto serta data yang terkait dalam 

penelitian ini.68 

Penelitian kualitatif, posisi kepala sekolah sangat penting, bukan 

sekunder memberi respons, melainkan juga sebagai pemilik informasi, 

sebagai sumber informasi (key informan).69 Harun Rasyid mengatakan bahwa 

data diartikan sebagai fakta atau informasi yang  diperoleh dari yang 

didengar, diamati, dirasa, dan tempat yang diteliti.70 Dalam penelitian ini 

dipergunakan data primer yang diambil dari sumber- sumber kepala sekolah, 

guru agama, OSIS, staf dan pengawas di sekolah SMP Negeri 3 

                                                           

68Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Cet. VIII; Bandung: ALFABETA, 2014), h. 221 

69Imam Suprayogo dan Tobroni, Metode Penelitian Sosial Agama (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2001), h. 134. 

70Harun Rasyid, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama (Pontianak: 
STAIN Pontianak, 2000), h. 36. 
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Watansoppeng, yang menjadi responden. Data sekunder diambil dari 

sumber-sumber lain, yaitu tulisan-tulisan terdahulu yang ada relevansinya 

dengan penelitian ini. 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sebagai 

berikut: 

a. Dokumen Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) 

b. Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) 

c. Dokumen kurikulum sekolah 

d. Dokumen program, pelaksanaan dan laporan kegiatan sekolah 

e. Website dan Facebook sekolah 

f. Dokumen audit dan evaluasi 

Di samping sumber data di atas sebagai subjek penelitian, maka 

penelitian ini memiliki objek penelitian. Objek penelitian merupakan apa 

yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Objek penelitian ini adalah 

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam Satuan Pendidikan di 

SMP Negeri 3 Watansoppeng. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. 

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.71 

Metode pengumpulan data adalah suatu cara untuk memperoleh 

kebenaran yang dipandang ilmiah dalam penelitian, terhadap hasil yang 

                                                           

71Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Cet. XVIII; Bandung: ALFABETA, 2014), h. 401. 
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diperoleh secara keseluruhan. Adapun metode pengumpulan data yang           

digunakan oleh peneliti dalam penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Observasi 

Peranan paling utama dalam menggunakan observasi adalah 

pengamat atau peneliti, pengamat atau peneliti harus jeli dalam mengamati 

adalah menatap kejadian, derak atau proses, dan pengamatan yang dilakukan 

harus obyektif dengan apa yang terjadi. Observasi adalah pengamatan atau 

peninjauan secara cermat. Observasi atau pengamatan merupakan teknik 

pengumpulan data yang paling utama dalam penelitian.72 

Metode observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan 

secara sistematis terhadap gejala yang terdapat pada objek penelitian 

observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.73 

Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati 

mekanisme kerja TPMPS dalam melakukan kegiatan Pelaksanaan Sistem 

Penjaminan Mutu Internal dalam Peningkatan Mutu Satuan Pendidikan di 

SMP Negeri 3 Watansoppeng. Metode observasi yang digunakan oleh peneliti 

adalah dengan Behavioral Cheklist atau biasa disebut Cheklist. Metode ini 

merupakan suatu metode dalam observasi yang mampu memberikan 

keterangan mengenai muncul atau tidaknya perilaku yang diobservasi 

dengan memberikan tanda check (√).74 Kegiatan yang diobservasi adalah 

pelaksanaan SPMI dengan 5 siklusnya yaitu penetapan standar, pemetaan 

                                                           

72Kailan, Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner, (Yogyakarta: Paradigma, 
2010), h. 87 

73S. Margono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 158. 

74Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial 
(Jakarta: Salemba Humanika, Cet. III, 2014), h. 131. 
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mutu, penyusunan rencana pemenuhan, implementasi pemenuhan mutu dan 

evaluasi/audit mutu. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu pertemuan dua orang atau lebih untuk 

bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.75 Wawancara merupakan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung, di mana tujuan 

dari wawancara adalah untuk mengumpulkan data-data maupun fakta-fakta 

yang dijadikan sebagai hasil wawancara. 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan 

pertanyaan) dan yang  diwawancarai (yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu).76 

Wawancara ini peneliti lakukan untuk memperoleh data yang valid 

terutama yang berkaitan dengan obyek penelitian, yaitu Sistem Penjaminan 

Mutu Internal. Jenis wawancara yang diterapkan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara ini 

termasuk dalam kategori in-dept interview, yang berarti bahwa dalam 

pelaksanaannya lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara 

terstruktur. Tujuan peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur 

ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, terhadap 

pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya. Sebelum 

penulis mengadakan wawancara, penulis telah menyiapkan sejumlah  daftar 

pertanyaan sesuai dengan tema yang akan dibahas. 

                                                           

75Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cet. XXV; Bndung: 
Alfabeta, 2013), h. 240. 

76Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 135. 
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Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak di 

bawah ini: 

a. Kepala Sekolah 

b. Ketua Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) 

c. Koordinator pemetaan mutu, rencana pemenuhan mutu, implementasi 

pemenuhan mutu dan evaluasi/audit mutu. 

d. Ketua Komite Sekolah 

3. Dokumentasi 

Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi yaitu mencari data 

mengenai hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

agenda dan sebagainya.77 

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dalam 

pengumpulan data dengan menganalisis dan mengolah data yang terdapat 

dalam dokumen Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam 

Peningkatan Mutu Satuan Pendidikan di SMP Negeri 3 Watansoppeng. 

Alasan peneliti menggunakan teknik ini adalah untuk membuktikan 

dan menguatkan data penelitian karena dokumen tersebut merupakan 

sumber yang stabil, dapat berguna sebagai bukti untuk pengujian, 

mempunyai sifat yang alamiah, tidak reaktif dan manipulatif, sehingga 

mudah ditemukan dengan teknik kajian isi, di samping itu hasil kajian isi 

akan membuat kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan dan 

menguatkan terhadap fokus penelitian yaitu Pelaksanaan Sistem Penjaminan 

Mutu Internal dalam Peningkatan Mutu Satuan Pendidikan di SMP Negeri 3 

Watansoppeng. 

 

                                                           

77Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, h. 231. 
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E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang amat penting dan 

strategis kedudukannya dalam keseluruhan kegiatan penelitian, karena data 

yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian diperoleh 

melalui instrumen. Instrumen yang peneliti digunakan dalam penelitian tesis 

ini berupa: 

1. Pedoman Observasi 

Peneliti melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat perilaku 

dan kejadian sebagaimana yang terjadi dalam keadaan sebenarnya observasi 

yang dilakukan.  

2. Panduan Wawancara 

Interview yang digunakan untuk wawancara, artinya peneliti 

mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam sehubungan dengan 

fokus permasalahan sehingga dengan wawancara ini dapat dikumpulkan 

semaksimal mungkin.  

Panduan wawancara yaitu pertanyaan yang akan disampaikan oleh 

pewawancara kepada narasumber secara lisan dalam hubungan tatap muka. 

Pedoman wawancara dimaksud yakni alat berupa catatan-catatan 

pertanyaan yang digunakan dalam mengumpulkan infomasi atau data pada 

saat melaksanakan wawancara dengan informan atau narasumber. 

3. Lembar Dokumen 

Catatan peristiwa dalam bentuk tulisan langsung atau arsip-arsip 

tentang profil sekolah, serta foto kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 

pengolahan data penelitian. 
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data  

Teknik pengolahan dan analisis data juga disebut penafsiran data, 

yaitu sebuah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematis, 

penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, 

akademis dan ilmiah. Data diolah secara manual dengan melakukan editing 

(mengedit), coding (memberi kode) dan tabulating (menabulasi). 

Menghimpun informasi hasil kepustakaan setiap jawaban yang disampaikan 

oleh informan agar memudahkan dalam melacak data, untuk selanjutnya 

dianalisis dan diinterpretasikan. 

Ketiga pekerjaan tersebut dilakukan secara berturut sesuai dengan 

urutan di atas. Penjelasan setiap pekerjaan itu, uraiannya sebagaimana 

paparan berikut: 

a. Editing  

Editing merupakan kegiatan untuk meneliti kembali rekaman atau 

catatan data yang telah dikumpulkan oleh pencari data dalam suatu 

penelitian, apakah hasil penelitian tersebut cukup baik dan dapat 

dipersiapkan untuk proses lanjut ataukah rekaman tersebut perlu 

peninjauan kembali agar dapat dipakai untuk proses lebih lanjut. 

Beberapa hal yang perlu di periksa secara cermat dalam editing ini, 

yaitu: 

1) keadaan kelengkapan pengisian jawaban 

2) keterbacaan tulisan 

3) kejelasan makna jawaban 

4) relevansi jawaban 

5) keseragaman satuan data 
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b. Coding  

Proses pengolahan data coding dapat diartikan sebagai untuk 

membagi data menurut jenis ragamnya. Pengelompokan data hasil rekaman 

lapangan ke dalam kategori-kategori tertentu ini sering ditempuh 

menggunakan simbol-simbol, baik berupa angka maupun huruf yang dapat 

dimengerti para pengolah data maupun pihak lainnya. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam coding adalah sebagai 

berikut: 

1) Setiap perangkat kategori dapat memberikan penilaian-penilaian dan 

maksud satu tafsiran saja 

2) Setiap perangkat kategori haruslah dibuat lengkap, sehingga tidak ada 

satu jawaban pun yang tidak dapat ditempatkan dalam kategori-

kategori yang telah di sediakan 

3) Setiap kategori satu dengan lainnya dalam setiap perangkat harus 

saling terpisah secara tegas dan tidak tumpang tindih. 

c. Tabulating  

Pengertian sederhana tabulasi dapat diartikan sebagai proses 

menyusun data, atau fakta-fakta yang telah diedit dan diberi kode ke dalam 

bentuk tabel. Langkah ini dijalankan guna mempersiapkan data yang telah di 

olah agar dapat di pelajari dan diuji, sehingga diketahui makna data yang 

diperoleh. 

Hasil-hasil yang diperoleh dari suatu survai dapat periksa benar 

tidaknya melalui dua jalan: 

1) Penyelidikan dari sumber-sumber kesalahan yang mungkin ada dalam 

penelitian 
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2) Evaluasi tentang tingkat stabilitas hasil, baik atas dasar teori maupun 

empiris. 

2. Analisis data 

Data yang terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan teknik 

deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah analitik non statistik dengan pendekatan induktif 

yaitu suatu analisis data yang bertolak dari problem atau pernyataan 

maupun tema spesifik yang dijadikan fokus penelitian. Jika dikaitkan dengan 

penelitian ini, maka pelaksaan sistem penjaminan mutu internal dalam 

peningkatan mutu satuan pendidikan di SMP Negeri 3 Watansoppeng akan 

diamati lalu hasil pengamatan tersebut akan digambarkan sebagaimana 

adanya. 

Untuk melaksanakan analisis data kualitatif ini, maka perlu 

ditekankan beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Reduksi data  

Miles dan Huberman dalam Sugiyono mengatakan bahwa reduksi data 

diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, mengabstrakkan dan transformasi data yang kasar yang 

muncul dari catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data bisa berarti 

merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya.78 Dengan  demikian data yang telah di 

reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mencari bila 

diperlukan.79 meliput: membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema dan 

                                                           

78Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif Dilengkapi Dengan Contoh Proposal dan 
Laporan Penelitian, h.92. 

79Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 
2008), h. 247. 



67 

 

 

menyusun laporan secara lengkap dan terinci. 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok 

memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya dan membuang 

yang tidak perlu. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh 

peneliti secara terus-menerus saat melakukan penelitian untuk 

menghasilkan catatan-catan inti dari hasil penggalian data.80 

Peneliti menyeleksi data dengan memilih data yang sejalan dan 

relevan dengan fokus penelitian. Data yang direduksi meliputi data hasil 

observasi, wawancara dan dokumentasi tentang pelaksanaan SPMI di SMP 

Negeri 3 Watansoppeng. 

b. Penyajian Data 

Miles dan Huberman dalam Sugiyono dan Tobroni mengatakan bahwa 

yang dimaksud penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi 

yang tersusun dan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan.81 Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian 

informasi berdasarkan data yang diperoleh daripada kepala sekolah SMP 

Negeri 3 Watansoppeng. Kegiatan pada tahap ini antara lain: 1) membuat 

rangkuman secara deskriptif dan sistematis, sehingga tema sentral dapat 

diketahui dengan mudah; 2) memberi makna setiap rangkuman tersebut 

dengan memerhatikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Jika dianggap 

belum memadai maka dilakukan penelitian kembali ke lapangan untuk 

mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan sesuai dengan alur penelitian. 

 

 

                                                           

80Sandu Siyoto Dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Cet. I; Yogyakarta: 
Literasi Media Publishing, 2015), h. 122-123. 

81Imam Suprayogo dan Tobroni, Metode Penelitian Sosial Agama, h. 194. 
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c. Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan 

Miles dan Huberman dalam Rasyid mengungkapkan bahwa verifikasi 

data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang 

ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti.82 Kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.83 

Pada tahap ini, dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah 

diambil dengan data pembanding teori tertentu; melakukan proses member 

check atau melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan pra 

survey (orientasi), wawancara, observasi dan dokumentasi; dan membuat 

kesimpulan umum untuk dapat dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang 

telah dilakukan. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data dibutuhkan untuk membuktikan bahwa 

data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya melalui 

verifikasi data. Penelitian kualitatif dinyatakan valid apabila tidak ada 

perbedaan antara data yang dilaporkan peneliti dengan apa yang 

sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.84 Uji keabsahan data dalam 

penelitian kualitatif meliputi uji credibility (validitas internal), transferability 

(validitas eksternal), dependability (reliabilitas), dan confirmability 

(objektivitas). 

                                                           

82Harun Rasyid, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama, h. 71. 

83Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif Dilengkapi Dengan Contoh Proposal dan 
Laporan Penelitian , h. 92. 

84Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 
2008), h. 267. 
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Untuk menjamin kepercayaan atau validitas data yang diperoleh 

melalui penelitian ini, maka diperlukan adanya uji keabsahan dan kelayakan 

data yang dilakukan dengan cara: 

1. Ketekunan Pengamatan 

Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi 

dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan dan 

tentatif dengan maksud untuk menemukan ciri-ciri dan unsur- unsur dalam 

situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan 

kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.85 Misalnya 

peneliti menemukan bahwa Pelaksanaan SPMI di SMP Negeri 3 

Watansoppeng dapat meningkatkan mutu pendidikan yang ditandai dengan 

meningkatnya prestasi peserta didik baik akademis maupun non akademis, 

maka peneliti secara konsisten memusatkan perhatian pada hal tersebut 

secara rinci. 

2. Triangulasi  

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan 

memanfaatkan berbagai sumber di luar data sebagai bahan perbandingan. 

Kemudian dilakukan cross check agar hasil penelitian dapat 

dipertanggungjawabkan. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas menurut 

William dan Sugiono, diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai 

sumber, teknik/metode, dan waktu.86 

Triangulasi sumber, dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan 

cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam 

                                                           

85Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, h. 329. 

86Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (Bandung: 
Alfabeta, 2011), 273. 
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penelitian ini sumber data diperoleh dari beberapa subjek penelitian yaitu, 

tim penjaminan mutu pendidikan sekolah, kepala sekolah dan guru. Data 

yang berasal dari beberapa sumber tersebut kemudian dideskripsikan dan 

dikelompokkan secara spesifik terkait perbedaan dan persamaan pandangan.  

Triangulasi teknik pengambilan data, dilakukan untuk menguji 

kredibilitas data dengan mengecek pada sumber yang sama melalui teknik 

pengambilan data yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh melalui 

wawancara kemudian akan dibandingkan dengan data yang diperoleh 

melalui studi dokumentasi dan observasi. 

Triangulasi waktu, dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan 

cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber yang sama 

dalam waktu yang berbeda. Pengambilan data pada satu sumber dilakukan 

berulang kali pada waktu yang berbeda. 

3. Diskusi Sejawat 

Diskusi sejawat yaitu dengan cara mengekspos hasil sementara atau 

hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan 

sejawat yang memiliki kemampuan, keahlian bidang kependidikan, yang 

berkaitan dengan profesionalitas kepala madrasah. Diskusi teman sejawat ini 

dilakukan dengan cara membahas data dan temuan-temuan penelitian 

selama peneliti di lapangan, peneliti akan mendiskusikan kembali tentang 

data yang diperoleh, baik dengan guru maupun kepala madrasah. Melalui 

diskusi teman sejawat ini, diharapkan banyak memberikan kontribusi, dalam 

penelitian ini. 

Diskusi teman sejawat pada penelitian ini, yakni diskusi yang 

dilakukan dengan rekan yang mampu memberikan masukan ataupun 

sanggahan tentang pelaksanaan SPMI, sehingga memberikan kemantapan 
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terhadap hasil penelitian. Teknik ini digunakan agar peneliti dapat 

mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran serta memberikan 

kesempatan awal yang baik untuk memulai menjejaki dan mendiskusikan 

hasil penelitian dengan teman sejawat. Oleh karena pemeriksaan sejawat 

melalui diskusi ini bersifat informal dilakukan dengan cara memperhatikan 

wawancara melalui rekan sejawat, dengan maksud agar dapat memperoleh 

kritikan yang tajam untuk membangun dan penyempurnaan pada kajian 

penelitian yang sedang dilaksanakan. 

Pemeriksaan sejawat ini dilakukan dengan cara mendiskusikan 

dengan rekan-rekan sejawat tentang proses dan hasil penelitian terhadap 

pelaksanaan SPMI di SMP Negeri 3 Watansoppeng (baik itu hasil sementara 

atau hasil yang diperoleh) sehingga, peneliti mendapat masukan dalam 

bentuk kritik, saran, dan lain-lain atas kekurangan yang mungkin terjadi 

dalam melakukan penelitian.  

4. Analisis Kasus Negatif 

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan 

hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Melakukan analisis kasus negatif 

berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan 

data yang ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau 

bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat 

dipercaya. 

Penelitian yang telah dilakukan terkait pelaksanaan Sistem 

Penjaminan Mutu Internal di SMP Negeri 3 Watansoppeng, peneliti tidak 

menemukan  adanya perbedaan data atau bertentangan dengan data yang 

diperoleh di sekolah. Dengan demikian temuan penelitian sudah kredibel. 

 



72 

 

 

5. Mengadakan Member Check 

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti 

kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk mengetahui 

seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh 

pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi 

data berarti datanya sudah valid sehingga semakin kredibel. Apabila data 

yang ditemukan peneliti tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti 

perlu melakukan diskusi dengan pemberi data. 

Data yang diperoleh oleh  peneliti di SMP Negeri 3 Watansoppeng 

telah dikonfirmasi ulang kepada operator SMP Negeri 3 watansoppeng, 

sehingga data tersebut sudah kredibel. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Profil Sekolah SMP Negeri 3 Watansoppeng 

1. Sejarah  

SMP Negeri 3 Watansoppeng didirikan pada tahun 1977 dengan SK 

MENDIKBUD RI Nomor 0338/0/77 Tanggal 1 April 1977. Gedung SMP 

Negeri 3 Watansoppeng dibangun di atas tanah seluas 20.000 M2, Nomor 

Sertifikat: 3266162 Tanggal 19 Juli 1977 dengan status kepemilikan: Hak 

Pakai. 

Sejak berdirinya SMP Negeri 3 Watansoppeng sampai sekarang sudah 

delapan kali mengalami pergantian kepala sekolah, yakni: 

a. Baharuddin Kantoro (Tahun 1977 – 1981) 

b. H. Jamaluddin Tanakka, BA. (Tahun 1981 – 1999) 

c. Ramlan Bhakti (Tahun 1999 – 2000) 

d. Drs. H. Muhammad Akib Suaib (Tahun 2000 – 2003) 

e. Drs. H. Rusdi, M.Si. (Tahun 2003 – 2013) 

f. Drs. Nuhari, M.Si. (Tahun 2013 – 2017) 

g. Muhammad Husni, S.Pd., M.Pd. (Tahun 2017 – 2020) 

h. H. Fahrul Zani, S.Pd. (Tahun 2020 – Sekarang) 

2. Visi dan Misi 

Visi dan Misi SMP Negeri 3 Watansoppeng untuk Tahun Pelajaran 

2021/2022 adalah sebagai berikut:87 

 

                                                           

87Rencana Kerja Tahunan SMP Negeri 3 Watansoppeng  Tahun Pelajaran 2021-2022. 
(terlihat pada tanggal 14 Maret 2022) 
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a. Visi: 

Mewujudkan SMP Negeri 3 Watansoppeng unggul dalam kecerdasan 

Intelektual yang berlandaskan pada nilai-nilai Agama dan Budaya. 

b. Misi: 

1) Melaksanakan pembelajaran secara efektif, sehingga setiap siswa 

berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya; 

2) Mendorong kemampuan belajar siswa dengan menyediakan segala 

fasilitas yang memungkinkan siswa aktif belajar; 

3) Membantu siswa untuk mengenal potensi dirinya sehingga dapat 

berkembang secara optimal dalam pembelajaran; 

4) Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan 

budaya bangsa sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak; 

5) Menumbuhkembangkan semangat kompetitif dalam belajar dan 

memberikan gambaran mengenai masa depan bagi siswa; 

6) Merencanakan dan mengelola program pengembangan sekolah yang 

berorientasi pada manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh 

warga sekolah dan masyarakat yang terkait dengan sekolah 

(stakeholder) secara aktif dalam mewujudkan Visi dan Misi sekolah; 

7) Menciptakan lingkungan sekolah yang hijau, sejuk, bersih, dan sehat. 

3. Keadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Pendidik dan tenaga kependidikan di SMP Negeri 3 Watansoppeng 

Tahun Pelajaran 2021-2022 yang tertera di Data PTK SMP Negeri 3 

Watansoppeng sebanyak 41 orang dengan rincian guru 32 dan tenaga 

kependidikan 9 orang. Adapun jumlah guru yang berstatus PNS 21 orang dan 

Honor 20 orang dengan rincian sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 Data pendidik dan tenaga kependidikan SMP Negeri 3 

Watansoppeng88 

No. Jabatan Jumlah Kualifikasi Pendidikan 

S1 D2 SMA/Sederajat 

1 Tenaga Pendidik 32 32 - - 

2 Tenaga Kependidikan 

dan Petugas 

Keamanan 

9 5 2 2 

Tenaga pendidik dan kependidikan SMP Negeri 3 Watansoppeng 

berasal dari perguruan-perguruan tinggi ternama di daerah Makassar, 

Soppeng dan sekitarnya. Rata-rata sudah berstatus PNS. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan berikut: 

Tenaga Pendidik dan kependidikan SMP Negeri 3 Watansoppeng ini 
sebanyak 41 orang ya... itu rata-rata sudah berstatus PNS adapun 
selebihnya masih honor namun kita doakan semoga juga bisa terangkat 
PNS atau PPPK ya.89 

4. Perkembangan Peserta Didik 

Kepercayaan masyarakat di daerah Soppeng dan sekitarnya terhadap 

mutu pendidikan di SMP Negeri 3 Watansoppeng setiap tahun semakin 

bertambah. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah 

peserta didik yang mendaftar setiap tahunnya. Perkembangan peserta didik 

sejak 6 tahun terakhir SMP Negeri 3 Watansoppeng sebagaimana tertera 

dalam tabel di bawah ini: 

 

                                                           

88Dokumen data pendidik dan kependidikan SMP Negeri 3 Watansoppeng (terlihat 
pada tanggal 15 Maret 2022). 

89H. Fahrul Zani, (53), Kepala SMP Negeri 3 Watansoppeng, Wawancara, Soppeng, 14 
Maret 2022. 
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Tabel 4.2 Perkembangan Peserta Didik di SMP Negeri 3 Watansoppeng90 

No. Tahun Pelajaran Pendaftar Diterima 

1 2016/2017 391 391 

2 2017/2018 368 366 

3 2018/2019 365 360 

4 2019/2020 315 313 

5 2020/2021 330 325 

6 2021/2022 335 333 

TOTAL 2.104 2.088 

Di tahun pelajaran 2021-2022 ini SMP Negeri 3 Watansoppeng 

memiliki jumlah siswa 333 siswa dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Jumlah Peserta Didik Tiap Rombel Di SMP Negeri 3 Watansoppeng 

Tahun Pelajaran 2021-202291 

No Nama Rombel Tingkat 

Kelas 

Jumlah Siswa 

L P Total 

1 Kelas 7.1 7 16 14 30 

2 Kelas 7.2 7 16 11 27 

3 Kelas 7.3 7 15 12 27 

4 Kelas 7.4 7 17 12 29 

5 Kelas 8.1 8 15 12 27 

6 Kelas 8.2 8 12 15 27 

7 Kelas 8.3 8 8 18 26 

8 Kelas 8.4 8 11 15 26 

                                                           

90Dokumen data pendidik dan kependidikan SMP Negeri 3 Watansoppeng (terlihat 
pada tanggal 15 Maret 2022). 

91Dokumen rombongan belajar SMP Negeri 3 Watansoppeng (terlihat pada tanggal 
15 Maret 2022).  
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9 Kelas 8.5 8 14 12 26 

10 Kelas 9.1 9 14 17 31 

11 Kelas 9.2 9 18 12 30 

12 Kelas 9.3 9 17 10 27 

Total 12 173 160 333 

B. Hasil Penelitian 

Penelitian ini merupakan pelaksanaan sistem penjaminan mutu 

internal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem penjaminan mutu 

internal di sekolah SMP Negeri 3 Watansoppeng. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 3 

watansoppeng tahapan kegiatan sistem penjaminan mutu internal dapat 

dideskripsikan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Satuan Pendidikan 

di SMP Negeri 3 Watansoppeng 

Langkah awal dalam pelaksanaan SPMI di SMP Negeri 3 

Watansoppeng adalah Kepala Sekolah mengadakan rapat untuk membentuk 

Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) yang kemudian 

ditetapkan dengan SK jabatan fungsional guru yang ruang lingkup, tugas, 

tanggung jawab, dan wewenangnya berkaitan dengan tugas keguruan, 

seperti mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, 

mengevaluasi peserta didik berdasarkan peraturan perundang-undangan 

pegawai negeri sipil. 

a. Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) 

Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah adalah tenaga 

kependidikan sekolah yang diamanahkan melakukan kegiatan-kegiatan yang 
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berfokus pada penjaminan mutu pendidikan sekolah. Tim ini adalah bagian 

dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal seperti termaktub 

dalam Permendikbud no. 28 tahun 2016. Adapun susunan Tim TPMPS SMP 

Negeri 3 Watansoppeng adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.4 Pembagian Tugas TPMPS SMP Negeri 3 Watansoppeng92 

NO NAMA JABATAN JAB. DALAM 
PENELITIAN 

1 Muhammad husni, S.Pd., 
M.Pd. 

Kepala Sekolah Penanggung jawab 

2 Hj. Maslah, S.Pd. GURU Ketua Tim TPMPS 

3  Nur Hasyim, B.A.  GURU Editor/Evaluator 
Internal 

4  A. Patarai, S.sos.  GURU Pengembang Sekolah 

5 Mawadda, S.Pd. GURU Pengembang Sekolah 

6 Wahidah, S.Pd. GURU Pengembang Sekolah 

7 Habdiah, S.Pd. GURU Pengembang Sekolah 

8 Hj. Imangga, S.Pd. GURU Pengembang Sekolah 

9 H. Muslimin, S.Sos. GURU Tenaga Kependidikan 

10 Mirwati, S.Sos. GURU Tenaga Kependidikan 

11 Emma Rosali GURU Tenaga Kependidikan 

12 Wahidah, SE. GURU Tenaga Kependidikan 

                                                           
92Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 3 Watansoppeng Nomor 421/06/III.K/IV/2016 

Tentang Pembentukan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) SMP Negeri 3 
Watansoppeng. 
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13 Hj. Muliati, S.Pd. GURU Dewan Guru 

14 Hartati, S.Pd. 
 

GURU Dewan Guru 

15 Hj. Mirwana, S.Pd. GURU Dewan Guru 

16 Hj. Gusnah K, S.Pd. GURU Dewan Guru 

b. Tugas pokok dan fungsi TPMPS  

Tugas TPMPS di SMP Negeri 3 Watansoppeng mengacu pada 

Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 yaitu:    

1) Mengoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di SMP Negeri 3 

Watansoppeng.  

2) Melakukan pembinaan, bimbingan, pendampingan, dan supervisi 

terhadap pelaku pendidikan di SMP Negeri 3 Watansoppeng dalam 

pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan. 

3) Melaksanakan pemetaan mutu pendidikan berdasarkan data mutu 

pendidikan di SMP Negeri 3 Watansoppeng.  

4) Melakukan monitor dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan 

mutu yang telah dilakukan.   

5) Memberikan rekomendasi strategi peningkatan mutu berdasarkan 

hasil monitor dan evaluasi kepada kepala sekolah.  

c. Program kerja TPMPS  

Program kerja TPMPS di SMP Negeri 3 Watansoppeng sebagai berikut:  

1) Kepala Sekolah  

a) Bertanggungjawab atas seluruh program dan kegiatan berkenaan dengan 

program-program Penjaminan Mutu Sekolah.  
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b) Merumuskan kebijakan berkenaan dengan program-program Penjaminan 

Mutu Sekolah.  

c) Merumuskan standar capaian baru dalam upaya Peningkatan Mutu 

Sekolah.  

2) Komite Sekolah  

a) Rekan kerja Kepala Sekolah dalam merumuskan kebijakan berkenaan 

dengan program-program Penjaminan Mutu Sekolah.  

b) Rekan kerja Kepala Sekolah dalam merumuskan standar capaian baru 

sebagai upaya Peningkatan Mutu Sekolah.  

3) Ketua TPMPS 

a) Koordinator seluruh program dan kegiatan berkenaan dengan program-

program Penjaminan Mutu Sekolah. 

b) Perumus strategi berkenaan dengan program-program penjaminan mutu 

sekolah. 

c) Menyusun laporan eksekutif (executive report) seluruh program dan 

kegiatan berkenaan dengan penjaminan mutu sekolah. 

4) Sekretaris TPMPS 

a) Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan seluruh program dan kegiatan 

berkenaan dengan penjaminan mutu sekolah. 

5) Koordinator Pemetaan Mutu 

a) Melakukan pemetaan mutu sekolah 

b) Menyusun potret/profil/raport mutu sekolah 

6) Koordinator Rencana Pemenuhan Mutu 

a) Membuat rekomendasi atas potret/profil/raport mutu sekolah.  

b) Menyusun program dan kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi 

atas potret/profil/raport mutu sekolah. 
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7) Koordinator Implementasi Rencana Pemenuhan Mutu  

a) Melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Koord. 

Rencana Pemenuhan Mutu.  

b) Mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun 

oleh Koord. Rencana Pemenuhan Mutu.  

c) Menyusun laporan pelaksanaan dan laporan hasil atas program dan 

kegiatan pemenuhan mutu.  

8) Koordinator Monev/ Audit Mutu Internal  

a) Memastikan program dan kegiatan Pemenuhan Mutu dilaksanakan sesuai 

dengan tahapan yang telah direncanakan.  

b) Mengukur ketercapaian indikator keberhasilan atas program dan 

kegiatan Pemenuhan Mutu.  

c) Menyusun laporan hasil monev/audit yang telah dilaksanakan.  

d) Menyusun rekomendasi tindak lanjut atas laporan hasil monev/audit.  

Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan terhadap kepala 

sekolah SMP Negeri 3 Watansoppeng yakni: 

TPMPS SMP Negeri 3 Watansoppeng dibentuk dan ditetapkan oleh 
Kepala Sekolah. TPMPS terdiri dari unsur guru dan tenaga 
kependidikan. TPMPS ini baru dibentuk pada bulan April 2016 karena 
TPMPS yang lalu ada beberapa kekurangan. Akhirnya kami melakukan 
pembaharuan sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah pada April 
2017. Kalau dulu koordinator TPMPS adalah koordinator setiap SNP, 
kalau  sekarang koordinator TPMPS mengikuti siklus SPMI.93    

d. Proses Pelaksanaan SPMI 

Proses pelaksanaan SPMI di SMP Negeri 3 Watansoppeng 

dilaksanakan melalui 5 tahapan yang membentuk siklus yang berkelanjutan 

dan terus berputar. Siklus ini berjalan selama satu tahun pelajaran. Kelima 

tahapan tersebut adalah penetapan standar, pemetaan mutu, rencana 

                                                           
93Muhammad Husni, (62), Kepala SMP Negeri 3 Watansoppeng, Wawancara, Soppeng, 

14 Maret 2022.   
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pemenuhan mutu, pelaksanaan pemenuhan mutu dan evaluasi/audit mutu. 

Sebagaimana pernyataan Kepala Sekolah SMP Negeri 3 sebagai  berikut: 

Pelaksanaan SPMI di SMP Negeri 3 Watansoppeng ini melalui tahapan-
tahapan siklus SPMI. Terdiri dari 5 tahapan yaitu penetapan standar, 
pemetaan mutu, rencana pemenuhan mutu, pelaksanaan pemenuhan 
mutu dan evaluasi/audit mutu. Tahun pelajaran 2017/2018 ini adalah 
Pelaksanaan SPMI kita yang ke 2 maka siklus SPMI dimulai dari 
penetapan standar. Kalau dulu waktu kita pertama kali melaksanakan 
SPMI, tahapan siklus SPMI kita mulai dari pemetaan mutu dengan 
mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Kalau sekarang kita mulai 
dari penetapan standar dengan mengacu pada hasil evaluasi/audit 
mutu.94  

Kelima tahapan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1) Penetapan Standar 

Dalam tahapan proses implementasi SPMI ini Kepala Sekolah, Komite 

Sekolah bersama dengan TPMPS menetapkan standar atau acuan mutu yang 

akan digunakan. Dalam menetapkan standar mutu ini SMP Negeri 3 

Watansoppeng mengacu pada hasil evaluasi/audit mutu tahun pelajaran 

2016/2017, analisis capaian hasil Ujian Nasional dan Ujian Sekolah 

Berstandar Nasional, Rapor Mutu Sekolah tahun 2018, benchmarking dengan 

sekolah-sekolah unggulan, masukan dari para pemangku kepentingan, dan 

regulasi terkait Standar Nasional Pendidikan (SNP) menggunakan Standar 

Nasional Pendidikan (SNP) sebagai kriteria minimal. Sebagaimana 

pernyataan berikut: 

Langkah pertama yang dilakukan oleh kami dalam pelaksanaan SPMI 
adalah penetapan standar. Kami melakukan rapat yang diikuti oleh 
Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan TPMPS. Dasar perumusan dan 
penetapan arah dan kebijakan terkait standar mutu di SMP Negeri 3 
Watansoppeng ini yang pasti adalah rekomendasi hasil EDS (Evaluasi 
Diri Sekolah), analisis hasil Ujian Nasional dan Ujian Sekolah berstandar 
Nasional. Tentu saja kita tetap mengacu pada regulasi terkait SNP dan 
dengan tidak mengabaikan masukan-masukan dari para pemangku 

                                                           
94Muhammad Husni, (62), Kepala SMP Negeri 3 Watansoppeng, Wawancara, Soppeng, 

14 Maret 2022.    
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kepentingan seperti Komite Sekolah, selaku pihak penyelenggara 
sekolah.95  

Langkah yang dilakukan oleh SMP Negeri 3 Watansoppeng dalam 

menetapkan standar mutu adalah dengan 1) Mengakses aturan-aturan 

terkait SNP, 2) Mempelajari dan merumuskan indikator mutu beserta 

kriterianya sesuai dengan SNP, 4) Menyosialisasikan peraturan dan rumusan 

indikator tersebut kepada pemangku kepentingan, 5) Bersama pemangku 

kepentingan menetapkan hasil rumusan sebagai acuan mutu awal dalam 

penyelenggaraan pendidikan. Kegiatan penetapan standar di SMP Negeri 3 

Watansoppeng berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti adalah sebagai 

berikut: 

a) Mengakses aturan-aturan terkait dengan SNP 

 SMP Negeri 3 Watansoppeng mengakses peraturan-peraturan terkait 

Standar Nasional Pendidikan (SNP) melalui website BSNP. Berdasarkan hasil 

pengumpulan data melalui wawancara dengan kepala sekolah serta ketua 

TPMPS dan melalui pengumpulan data dokumentasi, peraturan-peraturan 

yang telah diakses adalah sebagai berikut:   

(1) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)  

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan.  

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar 

Nasional Pendidikan. 

                                                           
95Muhammad Husni, (62), Kepala SMP Negeri 3 Watansoppeng, Wawancara, Soppeng, 

14 Maret 2022.     
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(4) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang 

Standar Nasional Pendidikan. 

(5) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 

2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Dan 

Menengah.  

(6) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 

2016 Tentang Standar isi Pendidikan Dasar Dan Menengah.  

(7) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 

2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah.  

(8) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 

2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan.  

(9) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor  37 Tahun 

2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan 

Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan 

Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan 

Dasar Dan Pendidikan Menengah.  

(10) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 

Tentang Standar Kepala Sekolah/ Madrasah  

(11) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 

Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru.  

(12) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 

Tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah.  

(13) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 

Tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/ Madrasah.  
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(14) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008 

Tentang Standar Tenaga Laboran Sekolah/Madrasah  

(15) Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 

Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.  

(16) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 

tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah 

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), SMP/MTS, SMA/MA  

(17) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 

tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan 

Dasar Dan Menengah.  

(18) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 

tentang Standar Pembiayaan Pendidikan.96 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Ketua TPMPS SMP Negeri 3 Sebagai 

berikut: 

Dalam penetapan standar sesuai SNP ataupun di atas SNP, hal 
terpenting  yang dilakukan kami sebelum menetapkan indikator mutu 
adalah mengakses semua aturan-aturan penting atau regulasi terkait 
SNP melalui website BSNP, kami bundel, kami bagikan kepada guru 
untuk dipelajari bahkan jauh sebelum pelaksanaan Evaluasi Diri 
Sekolah menyangkut SNP 97 

b) Mempelajari dan merumuskan indikator mutu beserta kriterianya sesuai 

dengan SNP 

Setelah mengakses peraturan-peraturan terkait Standar Nasional 

Pendidikan, TPMPS mempelajari peraturan-peraturan tersebut kemudian 

merumuskan indikator mutu dan kriterianya sesuai dengan Standar Nasional 

Pendidikan. Dalam merumuskan indikator mutu sebagai acuan mutu SMP 

Negeri 3 Watansoppeng mengacu pada indikator mutu pendidikan yang 

                                                           
96Dokumen buku kumpulan regulasi terkait Standar Nasional Pendidikan.  
97Hj. Maslah, (61), Ketua TPMPS SMP Negeri 3 Watansoppeng, Wawancara, Soppeng, 

14 Maret 2022.  
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sudah disusun oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat 

Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang kemudian dikembangkan dan 

disesuaikan dengan instrumen akreditasi dan instrumen pemetaan mutu dan 

dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sekolah. 

Beberapa rumusan indikator mutu, berdasarkan data pada dokumen 

RKJM dan RKT, SMP Negeri 3 Watansoppeng merumuskan indikator mutu 

sesuai dengan SNP yaitu: 

(1) Standar Kompetensi Lulusan 

Selain standar kompetensi lulusan yang ditetapkan oleh pemerintah 

sesuai Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016, SMP Negeri 3 Watansoppeng 

menambah standar kompetensi lulusan sesuai dengan ciri khas sekolah 

sebagai berikut: 

(a) Lulusan Aktif dalam kegiatan perserikatan di tingkat ranting atau cabang. 

(b) Lulusan dapat memberikan minimal 1 karya yang merupakan hasil 

kreativitas sesuai minat dan bakat yang dimiliki. 

(2) Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

Selain standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, SMP Negeri 3 

Watansoppeng meningkatkan standar pendidik sebagai berikut: 

(a) Kualifikasi pendidikan kepala sekolah minimal S3 pada tahun 2022  

(b) Kualifikasi pendidikan guru minimal S2 pada tahun 2022. 

(3) Standar Sarana dan Prasarana 

(a) Tersedianya laboratorium bahasa.  

(b) Tersedianya ruangan kelas yang dilengkapi dengan LCD.  

(4) Standar Pembiayaan 

(a) Sekolah memiliki tambahan 1 unit usaha baru   
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(b) Sekolah menambah 1 sumber pendanaan yang dapat menjadi tambahan 

sumber pendanaan sekolah. 

(5) Standar Pengelolaan 

(a) Terselenggaranya program kerja sama dengan sekolah-sekolah lain 

(b) Menyosialisasikan peraturan dan rumusan indikator tersebut kepada 

pemangku kepentingan.98 

Setelah dirumuskan indikator mutu sebagai acuan Penjaminan Mutu 

Pendidikan di SMP Negeri 3 Watansoppeng, kemudian hasil perumusan itu 

disosialisasikan kepada semua stakeholder sekolah yaitu siswa, guru dan 

tenaga kependidikan, orang tua, komite, dan pengawas. 

(c) Bersama pemangku kepentingan menetapkan hasil rumusan sebagai 

acuan mutu awal dalam penyelenggaraan pendidikan. 

Hasil rumusan tersebut kemudian ditetapkan oleh kepala sekolah 

dengan mengetahui komite sebagai penyelenggara pendidikan di SMP Negeri 

3 Watansoppeng. 

2) Pemetaan Mutu 

Tahapan selanjutnya proses SPMI di SMP Negeri 3 Watansoppeng 

setelah dilaksanakannya penetapan standar adalah Pemetaan Mutu. 

Pemetaan mutu dilaksanakan melalui kegiatan Evaluasi Diri Sekolah (EDS). 

EDS dilaksanakan hari Selasa tanggal 25 Juni 2016. Dalam pelaksaan 

pemetaan mutu ini kepala sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan, 

pengawas sekolah, komite sekolah, orang tua, peserta didik, semua ikut 

terlibat. Setiap komponen memiliki perannya masing-masing yaitu: 

 

 

                                                           
98RKJM dan RKT SMP Negeri 3 Watansoppeng.  
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a) Kepala Sekolah 

(1) Memimpin proses pemetaan mutu.  

(2) Memastikan tanggung jawab pemetaan mutu terbagi dan menjadi 

bagian dalam pengelolaan sekolah.  

(3) Membuat seluruh warga sekolah bekerjasama dan fokus dalam 

evaluasi dan peningkatan kualitas sekolah. 

b) TPMPS 

(1) Menyusun instrumen pemetaan berbasis SNP 

(2) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemetaan mutu   

(3) Melakukan analisis terhadap hasil pemetaan  

(4) Menyusun rekomendasi pemenuhan mutu  

c) Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

(1) Melaporkan data berupa dokumen yang menjadi tugas sehari-hari.  

(2) Melakukan evaluasi, refleksi dan berbagi pengalaman dengan sesama 

pendidik dan tenaga kependidikan.  

(3) Mengkaji praktik pembelajaran yang telah disajikan.  

d) Pengawas dan Komite  

(1) Memastikan bahwa layanan pendidikan kepada peserta didik telah 

layak dan benar. 

(2) Memberikan masukan terkait dengan kebijakan pemerintah serta 

aturan yang berlaku. 

e) Orang Tua dan Peserta didik 

Memberikan masukan terkait dengan pengalaman mereka dalam 

menerima layanan pendidikan yang diberikan oleh satuan pendidikan dan 

bagaimana cara memperbaikinya. 
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Hal ini sesuai dengan pernyataan ketua TPMPS SMP Negeri 3 Watan-

soppeng sebagai berikut: 

Pada pelaksanaan pemetaan mutu, kami semua terlibat. Mulai dari 
kepala sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan, pengawas, komite, 
yayasan bahkan orang tua siswa. Dan dalam hal ini kami memiliki tugas 
masing-masing. Kepala sekolah selaku penanggung jawab, memimpin 
proses pemetaan mutu dan memastikan pemetaan mutu dilaksanakan 
dengan baik dan seluruh komponen dapat bekerja sama dan fokus 
dalam evaluasi untuk peningkatan mutu. TPMPS yang 
bertanggungjawab dalam hal teknis. Sedangkan komite, pengawas, 
yayasan dan orang tua memberikan masukan terkait peningkatan mutu 
sesuai dengan tugas dan pengalaman layanan pendidikan yang sudah 
mereka terima.99  

Pemetaan mutu di SMP Negeri 3 Watansoppeng dilakukan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Pengembangan Instrumen 

Pengembangan instrumen pemetaan mutu, TPMPS SMP Negeri 3 

Watansoppeng mengembangkan instrumen sendiri dengan tetap mengacu 

pada indikator mutu yang ditetapkan oleh pemerintah.100  

b) Pengumpulan Data 

Pengembangan instrumen, langkah selanjutnya dalam pemetaan mutu 

adalah pengumpulan data. Kegiatan ini dilakukan oleh TPMPS SMP Negeri 3 

Watansoppeng dengan mengumpulkan sumber data prioritas. Hal ini 

dilakukan mengingat begitu banyaknya data yang dimiliki oleh sekolah dan 

jika data yang dikumpulkan terlalu banyak, maka akan menyebabkan 

pemetaan mutu menjadi tidak terkendali dan akhirnya menjadi tidak 

produktif. Data prioritas yang dikumpulkan pada saat pemetaan mutu 

berkisar pada ruang lingkup proses pembelajaran, dokumen sekolah dan 

hasil monitor dan evaluasi program sekolah dari yayasan, sebagai berikut: 

                                                           
99Hj. Maslah, (61), Ketua TPMPS SMP Negeri 3 Watansoppeng, Wawancara, Soppeng, 

14 Maret 2022.   
100Dokumen Instrumen Pemetaan Mutu  
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(1) Dokumen kegiatan pembelajaran seperti: 

- Administrasi mengajar guru.  

- Jurnal kelas, jurnal guru mata pelajaran dan guru BK, jurnal wali kelas.  

- Buku kunjung dan jurnal laboratorium IPA, laboratorium komputer, 

dan perpustakaan.  

- Hasil kerja peserta didik (hasil UH, PTS, PAS dan PAT, portofolio, 

produk dan demo bakat).  

- Data dan informasi penilaian pembelajaran. 

(2) Dokumen sekolah 

- Pedoman sekolah berupa KTSP, kalender pendidikan, struktur 

organisasi sekolah, pembagian tugas mengajar guru, pembagian tugas 

tenaga kependidikan, peraturan akademik, tata tertib sekolah, kode 

etik sekolah, BOS.  

- Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan 

(RKT), dan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS)  

- Hasil supervisi akademik dan non akademik.  

- Hasil penilaian terhadap kepala sekolah, guru dan tenaga 

kependidikan.  

- Hasil monitor dan evaluasi pelaksanaan program sekolah  

- Hasil audit mutu pelaksanaan SPMI pada tahun sebelumnya. 

Dalam pengumpulan data ini tim pemetaan mutu yang dipimpin oleh 

Hj. Maslah melakukan langkah-langkah strategis agar pengumpulan data 

dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Langkah-langkah yang ditempuh 

adalah: 

(a) Sosialisasi kepada seluruh sumber data dalam hal ini Tim Pengembang 

Sekolah (TPS), Tim Pengembang Kurikulum (TPK), dan penanggung 
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jawab urusan seperti urusan kurikulum, kesiswaan, sarana dan 

prasarana, humas dan keislaman.  

(b) Menyebarkan instrumen kepada seluruh responden.  

(c) Mengumpulkan hasil pengisian instrumen.  

(d) Memverifikasi hasil pengisian instrumen.  

(e) Mendokumentasikan hasil pengisian instrumen. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Hj. Maslah: 

Dalam pelaksanaan pemetaan mutu, langkah yang penting adalah 
pengumpulan data. Karena dari data tersebut dapat di analisa sejauh 
mana usaha peningkatan mutu sudah dilakukan oleh sekolah, 
bagaimana prosesnya dan bagaimana hasilnya dilihat dari bukti 
dokumen yang ada. Dalam pengumpulan data ini juga diperlukan 
langkah-langkah strategis agar pengumpulan data berjalan dengan 
efektif dan efisien. Sosialisasi kepada semua responden sangat 
diperlukan, selanjutnya pengisian, pengumpulan, verifikasi dan 
dokumentasi data agar data tidak tercecer.101  

c) Analisis Data 

Sesuai dengan konsep SPMI, peningkatan mutu pendidikan harus 

dilaksanakan berbasis data yang telah di analisa dengan benar dan akurat. 

Analisis data ini akan menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan 

sebagai baseline data untuk merencanakan kegiatan dan program 

peningkatan mutu secara proporsional, akurat dan berkelanjutan, sehingga 

dalam menyusun perencanaan program peningkatan mutu memiliki tujuan, 

ruang lingkup, sasaran, target dan tahapan yang jelas. 

Setelah data terkumpul, lalu dilakukan pengolahan dan analisa data. 

Data yang terkumpul menggambarkan kondisi mutu SMP Negeri 3 

Watansoppeng. Analisa data dilakukan oleh tim pemetaan mutu dengan 

melibatkan para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. 

Pemangku kepentingan ini sangat dibutuhkan terutama dalam membuat 

                                                           
101Hj. Maslah, (61), Ketua TPMPS SMP Negeri 3 Watansoppeng, Wawancara, Soppeng, 

14 Maret 2022.    



92 

 

analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities dan threats) yang dapat 

digunakan untuk merancang strategi pengembangan sekolah. Analisa data 

dilakukan dengan cara mencari akar masalah dari adanya kesenjangan 

antara kondisi ideal dengan kondisi real saat ini baik yang positif yang 

merupakan kekuatan ataupun negatif yang merupakan kelemahan. Hal ini 

sesuai dengan yang dinyatakan oleh Hj. Maslah, sebagai berikut: 

Setelah data terkumpul, kami melakukan analisa data dengan melihat 
kelemahan dan kekuatan kita saat ini berdasarkan data dengan 
mengacu pada kondisi ideal yang kita harapkan. Kemudian mencari 
akar masalah dari adanya kesenjangan yang terjadi dan dari akar 
masalah tersebut akan muncul rekomendasi program untuk 
menghapus kesenjangan tersebut.102  

d) Mengidentifikasi tantangan Nyata 

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh tim pemetaan mutu SMP 

Negeri 3 Watansoppeng dalam pemetaan mutu adalah mengidentifikasi 

besarnya tantangan nyata dengan membandingkan kondisi pendidikan saat 

ini dan harapan pendidikan dimasa yang akan datang. 

e) Penyusunan Dokumen Hasil 

Langkah yang dilakukan tim pemetaan mutu adalah 

(1) Menyusun skala prioritas masalah yang sangat mendesak untuk 

diselesaikan. 

(2) Menentukan solusi untuk masalah yang ada. 

(3) Menyusun laporan hasil pemetaan mutu dan rekomendasi hasil 

pemecahan masalah tersebut. 

3) Rencana Pemenuhan Mutu 

Penyusunan rencana pemenuhan mutu didasarkan atas hasil EDS dan 

mengacu pada visi, misi dan tujuan sekolah. SMP Negeri 3 Watansoppeng 

                                                           
102Hj. Maslah, (61), Ketua TPMPS SMP Negeri 3 Watansoppeng, Wawancara, Soppeng, 

14 Maret 2022.     
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sudah menentukan standar yang perlu diprioritaskan dalam peningkatan 

mutu sesuai dengan visi, misi dan tujuan sekolah. Koordinator rencana 

pemenuhan mutu bersama dengan tim menganalisis informasi yang sudah 

dikumpulkan dan membuat skala prioritas bidang yang membutuhkan 

perhatian, yang kemudian akan menjadi dasar dalam pemenuhan mutu.   

4) Implementasi pemenuhan Mutu 

Dalam implementasi pemenuhan mutu SMP Negeri 3 Watansoppeng 

melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Menetapkan penanggung jawab kegiatan 

b)  Penanggung jawab mengusulkan tim organisasi pelaksana serta pihak-

pihak yang akan dilibatkan 

c) Menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan 

d) Menetapkan bukti fisik yang menentukan keterlaksanaan kegiatan 

5) Evaluasi/Audit Mutu 

a) Evaluasi  

(1) Evaluasi Formatif 

Evaluasi formatif dilaksanakan di SMP Negeri 3 Watansoppeng fokus 

pada keterlaksanaan input dan keterlaksanaan proses kegiatan yang sudah 

dilaksanakan. 

(2) Evaluasi Sumatif 

Evaluasi sumatif dalam implementasi SPMI di Negeri 3 Watansoppeng 

lebih diarahkan untuk memeriksa hasil dari pelaksanaan pemenuhan mutu.  

b) Audit 

Auditor mutu dalam implementasi SPMI di SMP Negeri 3 

Watansoppeng adalah merupakan anggota TPMPS. Tugas auditor adalah 
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melakukan tindakan audit mutu serta membuat usulan korektif yang 

seharusnya dilakukan oleh sekolah.  Hasil pengumpulan data di lapangan 

tentang audit mutu diperoleh gambaran informasi bahwa audit mutu 

dilakukan sebagai upaya, yakni: 

(1) Untuk memastikan konsistensi penjabaran kurikulum dan 

silabus/RPP dengan spesifikasi sekolah, tujuan pendidikan dan 

kompetensi lulusan (Learning Outcomes), 

(2) Untuk memastikan konsistensi perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi proses pembelajaran terhadap pencapaian kurikulum dan 

silabus/RPP, 

(3) Untuk memastikan kepatuhan perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi proses pembelajaran terhadap prosedur operasional baku 

(POB)/manual prosedur (MP) dan instruksi kerja (IK) sekolah 

(4) Untuk memastikan kecukupan penyediaan sarana-prasarana dan 

sumber daya Pembelajaran 

(5) Untuk memastikan kesesuaian atau ketidaksesuaian pelaksanaan dan 

standar yang telah ditetapkan 

(6) Untuk memastikan proses dan hasil proses pencapaian mutu sehingga 

dapat ditentukan keefektifan pencapaian dari tujuan yang telah 

ditetapkan (Indikator Kinerja Utama/IKU) 

(7) Untuk menyiapkan laporan kepada teraudit (auditee) sebagai dasar 

perbaikan mutu selanjutnya; 

(8) Untuk memberi kesempatan teraudit memperbaiki sistem penjaminan 

mutu; 

(9) Untuk membantu sekolah dalam mempersiapkan diri dalam rangka 

audit eksternal atau akreditasi.   
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2. Peningkatan Mutu Satuan Pendidikan setelah Pelaksanaan Sistem 

Penjaminan Mutu Internal di SMP Negeri 3 Watansoppeng. 

Hasil peningkatan mutu satuan pendidikan setelah pelaksanaan 

sistem penjaminan mutu di SMP Negeri 3 Watansoppeng, diperoleh untuk 

mengetahui pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam 

pelaksanaan program/kegiatan, dapat dilihat dalam 3 aspek yaitu aspek 

input, proses, dan output103.  Adapun ketiga aspek Pelaksaan Sistem 

Penjaminan Mutu  internal di SMP Negeri 3 Watansoppeng sebagai berikut: 

a. Masukan (input)  

Masukan (input) terdiri dari standar pendidik dan tenaga 

kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan dan 

standar pengelolaan. 

b. Proses (process) 

Proses (process) terdiri dari proses pembelajaran, isi pembelajaran, 

dan penilaian pembelajaran.  

c. Keluaran (output) 

Keluaran (output) terdiri dari standar lulusan.  

Hal ini sesuai dengan pernyataan berikut:  

Komponen Standar Penjaminan Mutu Internal di SMP Negeri 3 
Watansoppeng mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan yaitu 
standar pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, 
pembiayaan dan pengelolaan sebagai masukan (input). standar isi, 
proses dan penilaian sebagai komponen proses (Process) dan 
komponen keluaran (output) adalah standar kompetensi lulusan. Segala 
sesuatu yang menyangkut kegiatan penjaminan mutu berkaitan dengan 
kedelapan standar nasional pendidikan tersebut. 104    

                                                           
103

Akdon, Strategic Management For Educational Management: Manajemen Strategik 
Untuk Manajemen Pendidikan (Bandung: Alfabeta, Cet. V, 2016), h. 176.   

104Muhammad Husni, (62), Kepala SMP Negeri 3 Watansoppeng, Wawancara, 
Soppeng, 14 Maret 2022.      
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Hasil penelitian mengenai komponen Standar Penjaminan Mutu 

Internal di SMP Negeri 3 Watansoppeng yang mengacu pada 8 Standar 

Nasional Pendidikan sebagai berikut: 

1) Masukan (input) terdiri dari: 

a) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan mengalami peningkatan 

dan penurunan pada beberapa tahun dari skor 4,05 (***) pada tahun 2016, 

mengalami penurunan ditahun 2017 dengan skor 3,93 (***), meningkat 

kembali pada tahun 2018 dengan skor 4,45 (***), skor 6,23 (****) pada tahun 

2019 dan terus meningkat pada tahun 2020 dengan skor 6,70 (*****). 

Permasalahan yang terjadi pada tenaga pelaksanaan urusan administrasi 

kualifikasi pendidikan belum sesuai ketentuan, belum memiliki tenaga 

laboran dan tenaga pustakawan. Langkah-langkah sekolah adalah melakukan 

pemetaan melalui analisis kebutuhan mengikuti diklat, serta pengusulan 

kepada Dinas Pendidikan dan LPMP Sulsel dan instansi terkait. 

b) Standar Sarana dan Prasarana 

Bidang standar sarana dan prasarana hampir sama dengan bidang 

PTK mengalami peningkatan dan penurunan dari skor 3,86 (***) pada 2016, 

skor 3,93 (***) ditahun 2017, menjadi skor 4,35 (***) pada tahun 2018, terus 

meningkat ditahun 2019 dengan skor 6,28 (****) dan mengalami penurunan 

pada tahun 2020 dengan skor 5,28 (****). yang mencakup kapasitas daya 

tampung sekolah memadai, sekolah memiliki sarana dan prasarana 

pembelajaran yang lengkap dan layak dan sekolah memiliki sarana dan 

prasarana pendukung yang lengkap dan layak. Yang menjadi perhatian lebih 

adalah rasio luas lahan, ruang perpustakaan, laboratorium IPA, ruang kantin 

serta RKB. Bertitik tolak hal tersebut sekolah mengambil langkah-langkah 
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dengan menyusun skala kebutuhan ditindaklanjuti dengan pengajuan usulan 

atau proposal sehingga hasilnya status lahan sekolah telah bersertifikat, 

setiap tahun mendapat bantuan RKB dan rehab sekolah, mengalokasikan 

dana \pemeliharaan atau perawatan dan memiliki piket kebersihan secara 

terjadwal dengan melibatkan siswa, guru piket dan Staf TU. 

c) Standar Pembiayaan 

Standar Pembiayaan mengalami peningkatan pesat setiap tahunnya, 

pada standar pembiayaan pada rapor mutu 2016 mencapai skor 4,21 (***), 

skor 5,15 (****) di tahun 2017, menjadi skor 6,12 (****) pada tahun 2018, 

terus meningkat pada tahun 2019 dengan skor 6,99 (*****) dan menjadi skor 

7,00 (*****) di tahun 2020. Standar pembiayaan mencakup sekolah 

memberikan layanan subsidi silang, beban operasional sekolah sesuai 

ketentuan dan pengelolaan dana dengan baik di SMP Negeri 3 Watansoppeng 

dalam mengatasi pembiayaan sekolah memiliki yang namanya tentang 

kentong yadnya atau disebut dengan dana abadi sekolah terintegrasi (DASI) 

bersumber pada sumbangan atau bantuan sukarela yang tidak mengikat yang 

dipergunakan untuk kegiatan sosial seperti pemberian bantuan kepada siswa 

kurang mampu, kunjungan ke panti asuhan, dan untuk pengabdian 

masyarakat. Dasi ini dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan sekolah yang 

tidak bisa dibiayai oleh dana BOS seperti bonus kejuaraan, pembelian dan 

pemeliharaan AC. 

d) Standar Pengelolaan 

Standar pengelolaan mengalami peningkatan dan penurunan yang 

memiliki perencanaan pengelolaan, program pengelolaan dari skor 4,56 (***) 

di tahun 2016, skor 4,79 (***) pada tahun 2017 menjadi skor 6,02 (****) di 

tahun 2018, terus meningkat di tahun 2019 dengan skor 6,92 (*****), dan 
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mengalami penurunan di tahun 2020 dengan skor 6,84 (*****). Yang perlu 

menjadi perhatian adalah pedoman pengelolaan sekolah secara lengkap, 

meningkatkan kompetensi pendidik dan  tenaga kependidikan. Langkah-

langkah yang dilakukan sekolah adalah dengan meningkatkan kompetensi 

dan karier tenaga pendidik dan tenaga kependidikan melalui diklat, 

mengikuti kompetensi seperti Olimpiade Guru Nasional (OGN), 

memperdayakan kelompok-kelompok Guru, menjalin kerja sama dan 

komunikasi dengan pihak lain. 

2) Proses (Process) terdiri dari: 

a) Standar Isi 

Pada Standar Isi dampak positif terjadi secara keseluruhan pada KTSP 

dikembangkan menjadi K13 sesuai prosedur dari skor 4,86 (***) pada tahun 

2016, skor 5,08 (****) menjadi skor 6,62 (****) kenaikan signifikan terjadi 

pada sekolah telah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan pada tahun 

2019 dengan skor 6,99 (*****) dan turun menjadi skor 6,85  (*****) pada 

tahun 2020. Yang perlu ditingkatkan tentang melibatkan pemangku 

kepentingan dalam pengembangan kurikulum, melewati tahapan operasional 

pengembangan, menyediakan alokasi waktu pembelajaran sesuai struktur 

kurikulum yang berlaku dan mengatur beban belajar berdasarkan bentuk 

pendalaman materi. Pada standar isi sesuai Peraturan Pemerintah No. 57 

Tahun 2021 sekolah telah melaksanakan review perangkat pembelajaran 

dengan Pemanfaatan Waktu Luang (PWT) melalui MGMP sebelum pulang 

secara terjadwal dan review K13. 

b) Standar Proses 

Standar Proses pada rapor mutu mengalami peningkatan dan 

penurunan dari skor 5,02 (***) pada tahun 2016, skor 6,18 (****) di tahun 



99 

 

2017 dan menjadi skor 6,74 (*****) pada tahun 2018, dan terus meningkat di 

tahun 2019 dengan skor 6,99 (*****) dan mengalami penurunan di tahun 

2020 dengan skor 6,32 (****) yang mencakup sekolah dalam merencanakan 

pembelajaran sesuai ketentuan, proses pembelajaran dilaksanakan dengan 

tepat, pengawasan dan penilaian autentik dilakukan dalam proses 

pembelajaran. Pada bidang proses kepala sekolah dan pengawas pembina 

melaksanakan pendampingan mulai dari review RPP dan melaksanakan 

supervisi proses pembelajaran di kelas dan khusus untuk mata pelajaran TIK 

atau informatika dan BK dilakukan secara tatap muka terjadwal dengan 

mengambil jam ke nol atau setelah akhir pembelajaran. Yang perlu 

ditingkatkan dalam standar proses adalah menerapkan prinsip bahwa siapa 

saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. 

c) Standar Penilaian 

Proses Penilaian Sesuai Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 

tentang Standar Penilaian bahwa satuan Pendidikan wajib melaksanakan 

penilaian. Pada aspek penilaian terjadi peningkatan dari skor 2,75 (**) pada 

tahun 2016, meningkat menjadi skor 5,54 (****) di tahun 2017, skor 6,54 

(****) pada tahun 2018, terus meningkat pada tahun 2019 dengan skor 6,99 

(*****) dan menurun pada tahun 2020 dengan skor 6,63 (****)  yang meliputi 

aspek penilaian sesuai ranah kompetensi, teknik penilaian objektif dan 

akuntabilitas, penilaian pendidikan ditindaklanjuti, instrumen penilaian 

menyesuaikan aspek dan penilaian dilakukan mengikuti prosedur. Yang 

perlu menjadi perhatian adalah instrumen penilaian dan penilaian dilakukan 

belum semua guru mengikuti prosedur. Untuk itulah melalui SPMI sekolah 

telah melaksanakan workshop penyusunan RPP, supervisi yang dilakukan 

oleh LPMP Sulsel, pengawas sekolah, Kepala Sekolah dan mendatangkan 
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narasumber yang berkompeten dalam penyusunan RPP khususnya pada 

bidang penilaian dan juga pemberdayaan MGMP sekolah. 

3) Keluaran (Output) terdiri dari: 

a) Standar Kompetensi Lulusan 

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah No. 57 Tahun 2021 di mana beberapa indikator mutu mengalami 

peningkatan setiap tahunnya yaitu dari skor 5,74 (****) pada tahun 2016, 

skor 5,86 (****) di tahun 2017, menjadi skor 6,42 (****) pada tahun 2018, 

meningkat di tahun 2019 dengan skor 6,99 (*****) dan terus meningkat 

dengan skor (7,00) pada tahun 2020. Yang meliputi lulusan memiliki 

kompetensi pada dimensi sikap, lulusan memiliki kompetensi pada dimensi 

pengetahuan dan lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan. 

hal ini sesuai dengan pembelajaran abad-21. 

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Sistem 

Penjaminan Mutu Satuan pendidikan di SMP Negeri 3 

Watansoppeng. 

a. Faktor Pendukung 

Faktor pendukung yang membantu terlaksananya seluruh tahapan 

kegiatan SPMI di SMP Negeri 3 Watansoppeng antara lain: 

1) Fasilitas sekolah yang memungkinkan aktivitas berjalan dengan baik 

2) Tingginya semangat dari kepala sekolah sehingga keseluruhan kegiatan 

dapat dilaksanakan dengan tepat waktu 

3) Solidnya TPMPS dalam setiap kegiatan 

4) Kesiapan dan kesungguhan seluruh warga sekolah 
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b. Faktor Penghambat 

Pada umumnya hal yang banyak dirasakan adalah kendala atau faktor 

penghambat. Kendala yang dihadapi SMP Negeri 3 Watansoppeng antara 

lain: 

1) Keterbatasan kompetensi TPMPS yang paham tentang SPMI secara utuh 

dan benar. Kepala sekolah dan TPMPS dihadapkan pada sikap acuh tak 

acuh terhadap program yang dilaksanakan oleh sekolah. Mungkin saja 

ada yang beranggapan bahwa SPMI hanya menjadi beban baru bagi 

mereka yang merasa sudah dibebani oleh beragam administrasi 

sekolah 

2) Kelemahan dalam sosialisasi kepada seluruh warga sekolah 

3) Pelaksanaan pemenuhan mutu hanya dilaksanakan 2 hari sehingga 

dalam hasilnya belum maksimal 

4) Waktu pemenuhan mutu hanya dilaksanakan pada hari kerja yang 

mengganggu pelaksanaan KBM. 

Adapun solusi dalam menghadapi kendala tersebut: 

1) Diberikan pemahaman SPMI secara maksimal terhadap TPMPS 

sehingga SPMI berjalan dengan baik. Kepala sekolah dan TPMPS 

merangkul warga sekolah yang kurang peduli terhadap budaya mutu 

dan diajak untuk mulai peduli dan berpartisipasi dalam implementasi 

SPMI 

2) Sosialisasi perlu ditingkatkan pelaksanaan sistem penjaminan mutu 

sekolah oleh kepala sekolah dan TPMPS ke warga sekolah. Sosialisasi 

bukan hanya melalui pertemuan tetapi juga melalui grup whatsaap, 

facebook, instagram, dll. 
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3) Perlu adanya pemenuhan mutu yang berkelanjutan sehingga hasilnya 

maksimal 

4) Waktu pelaksanaan SPMI dilaksanakan pada hari yang tidak 

mengganggu pelaksanaan KBM 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan adalah 

sebagai berikut:  

1. Proses pelaksanaan SPMI di SMP Negeri 3 Watansoppeng dilaksanakan 

melalui 5 tahapan yang membentuk siklus yang berkelanjutan dan 

terus berputar. Siklus ini berjalan selama satu tahun pelajaran. Kelima 

tahapan tersebut adalah penetapan standar, pemetaan mutu, rencana 

pemenuhan mutu, pelaksanaan pemenuhan mutu dan evaluasi/audit 

mutu. 

2. Peningkatan Pelaksaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Satuan 

Pendidikan di SMP Negeri 3 Watansoppeng dapat dilihat sebagai 

berikut: 

a) Masukan (input) terdiri dari standar pendidik dan tenaga 

kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan 

dan standar pengelolaan. 

b) Proses (process) terdiri dari proses pembelajaran, isi pembelajaran, 

dan penilaian pembelajaran.  

c) Keluaran (output) terdiri dari standar lulusan. 

3. Faktor pendukung yang membantu terlaksananya seluruh tahapan 

kegiatan SPMI di SMP Negeri 3 Watansoppeng antara lain: Fasilitas 

sekolah yang memungkinkan, aktivitas berjalan dengan baik, Tingginya 

semangat dari kepala sekolah sehingga keseluruhan kegiatan dapat 

dilaksanakan dengan tepat waktu, Solidnya TPMPS dalam setiap 

kegiatan, dan Kesiapan dan kesungguhan seluruh warga sekolah. 
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Adapun faktor penghambatnya antara lain: keterbatasan kompetensi 

TPMPS yang paham tentang SPMI secara utuh dan benar, kepala 

sekolah dan TPMPS dihadapkan pada sikap acuh tak acuh terhadap 

program yang dilaksanakan oleh sekolah, mungkin saja ada yang 

beranggapan bahwa SPMI hanya menjadi beban baru bagi mereka yang 

merasa sudah dibebani oleh beragam administrasi sekolah, kelemahan 

dalam sosialisasi kepada seluruh warga sekolah, dan pelaksanaan 

pemenuhan mutu hanya dilaksanakan beberapa hari sehingga dalam 

hasilnya belum maksimal. 

B. Implikasi Penelitian 

Sehubungan dengan hasil yang telah dikemukakan  dalam  penelitian 

ini, maka saran yang diajukan oleh penulis yaitu pelaksanaan penjaminan 

mutu di SMP Negeri 3 Watansoppeng perlu terus lebih dioptimalkan, karena 

dengan optimalnya SPMI akan menuju ke arah perbaikan mutu yang 

berkelanjutan (Continuous Quality Improvement). Hal ini dapat dilakukan 

melalui komunikasi yang terus dilakukan oleh kepala sekolah terhadap 

stafnya maupun melalui lembaga penjaminan mutu, gugus kendali mutu yang 

ada di sekolah, sehingga semua stakeholder akan selalu berkontribusi dalam 

rangka penjaminan mutu. Memperbaiki komitmen semua stakeholder agar 

berpartisipasi dan berkontribusi dalam pelaksanaan penjaminan mutu. Hal 

ini dapat dimulai dengan menerapkan reward and punishment yang tegas 

yang harus dipatuhi semua pihak. Membuat dan melengkapi standar mutu 

yang belum selesai dibuat, dapat dilakukan dengan mengadakan workshop 

yang melibatkan semua unit. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran 1: Pedoman Observasi 

Observasi atau pengamatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini, 

yakni melakukan pengamatan tentang pelaksaan sistem penjaminan mutu 

internal dalam peningkatan mutu satuan pendidikan di SMP Negeri 3 

Watansoppeng, meliputi: 

A. Penelusuran Sekolah 

1. Mengamati lokasi dan keadaan di lingkungan sekolah 

a. Alamat atau lokasi sekolah 

b. Keadaan di lingkungan sekolah  

2. Mengamati kegiatan TPMPS 

a. Mengamati ruang TPMPS 

b. Pelaksanaan kegiatan TPMPS 

c. Mengamati struktur organisasi TPMPS 

d. Kendala dalam pelaksanaan TPMPS 

3. Mengamati kondisi fasilitas yang dimiliki sekolah 

a. Sarana dan prasarana sekolah 

b. Gedung sekolah 

4. Melakukan interaksi dengan warga sekolah 

a. Interaksi dengan kepala sekolah  

b. Interaksi dengan ketua TPMPS 

c. Interaksi dengan guru dan operator sekolah 

B. Penelusuran Dokumen 

1. Melalui arsip tertulis 

a. Profil Sekolah SMP Negeri 3 Watansoppeng 
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b. Visi dan Misi sekolah 

c. Slogan. Gambar, dan berbagai pengumuman yang tertempel di sekolah 

d. Peraturan sekolah 

e. Kurikulum sekolah  

2. Foto kondisi lingkungan sekitar sekolah 

a. Ruang kelas 

b. Lab IPA 

c. Lab Komputer 

d. Perpustakaan 

e. Aula  

f. Ruang guru  

g. Ruang TPMPS 

h. Ruang kepala sekolah 

i. Ruang wakil kepala sekolah 

j. Ruang ekstrakurikuler 

k. Ruang tata usaha 

l. Ruang UKS 

m. Mesjid 
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Lampiran 2: Pedoman Observasi 

Instrumen Penelitian 

Instrumen atau alat pengumpul data adalah alat yang digunakan 

untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Data yang terkumpul 

dengan menggunakan instrumen tertentu akan dideskripsikan dan 

dilampirkan. Sumber data diperoleh dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala 

Sekolah, Tim Penjaminan Mutu, Guru, dan Siswa SMP Negeri 3 

Watansoppeng. Berikut ini merupakan kisi-kisi wawancara.  

Wawancara kepada tim penjaminan mutu pendidikan sekolah 

dilaksanakan untuk mengetahui pelaksanaan SPMI dan menggali informasi 

lebih dalam tentang proses perencanaan, monitoring dan evaluasi serta 

tindak lanjut setelah pelaksanaan evaluasi SPMI. 

Tabel 1.1 Kisi – kisi pedoman wawancara untuk tim penjaminan mutu 

pendidikan sekolah 

No Masalah Tujuan Bentuk Pertanyaan 

1 
Sejarah dan 
gambaran umum 
penerapan 
manajemen mutu di 
SMP Negeri 3 
Watansoppeng. 

Mengetahui latar 
belakang 
terbentuknya tim 
manajemen mutu 
dan sistem 
manajemen mutu 
yang diterapkan di 
SMP Negeri 3 
Watansoppeng. 
 
 
 
 

 

1. Sejak kapan dan 
bagaimana 
terbentuknya tim 
manajemen mutu? 

2. Sistem manajemen 
mutu apa yang 
diterapkan di sekolah? 

3. Apa latar belakang 
sekolah menerapkan 
sistem manajemen 
tersebut? 

4. Bagaimana gambaran 
siklus manajemen 
disekolah? 

2 
Pelaksanaan 
penetapan 
kebijakan mutu 

Mengetahui proses 
penetapan 
kebijakan mutu 
dalam kegiatan 

5. Kebijakan apa yang 
menjadi acuan sekolah 
dalam implementasi 
SPMI? 
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pemetaan mutu 
dan perencanaan 
pemenuhan mutu 

6. Bagaimana proses 
pemetaan mutu di SMP 
Negeri 3 
Watansoppeng? 

7. Bagaimana proses 
perencanaan 
pemenuhan mutu di 
SMP Negeri 3 
Watansoppeng? 

8. Bagaimana proses 
penyusunan dokumen 
SPMI? 

3 
Implementasi SPMI Mengetahui 

program dan 
kegiatan yang 
dilaksanakan 
sekolah 

9. Bagaimana pelaksanaan 
SPMI di SMP Negeri 3 
Watansoppeng? 

4 
Pelaksanaan 
kegiatan monitoring 
dan evaluasi 

Mengetahui 
pelaksanaan 
monitoring dan 
evaluasi mutu 
pendidikan 

10. Kapan saja 
dilaksanakan kegiatan 
monitoring dan evaluasi 
mutu? 

11. Bagaimana pelaksanaan 
kegiatan monitoring 
dan evalusi SPMI di SMP 
Negeri 3 
Watansoppeng? 

5 
Pelaksanaan 
rekomendasi mutu 

Mengetahui 
pelaksanaan dan 
tindak lanjut 
rekomendasi mutu 
di sekolah 

12. Bagaimana pelaksanaan 
proses monitoring dan 
evaluasi di sekolah? 

 

6 
Kunci keberhasilan Mengetahui kunci 

keberhasilan 
pelaksanaan SPMI 

13. Apa saja hambatan yang 
dialami sekolah dalam 
penerapan SPMI? 

14. Apa yang menjadi kunci 
keberhasilan penerapan 
SPMI di SMP Negeri 3 
Watansoppeng? 

 

Wawancara dengan narasumber yang berasal dari unit kerja 

dilaksanakan untuk memperoleh informasi secara detail terkait pelaksanaan 

program pada untuk kerja masing-masing. 
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Tabel 1.2 Kisi – kisi pedoman wawancara untuk unit kerja 

No Masalah Tujuan Bentuk Pertanyaan 

1 
Pelaksanaan 
program SPMI di 
SMP Negeri 3 
Watansoppeng 

Mengetahui 
program apa saja 
yang dilaksanakan 
unit kerja dalam 
upaya 
mencapai sasaran 
mutu 
 

15. Apa saja sasaran mutu 
yang ingin dicapai oleh 
unit kerja? 

16. Apa saja program yang 
dimiliki oleh unit kerja? 

 

Wawancara dengan narasumber Kepala Sekolah dilaksanakan untuk 

mengetahui pelaksanaan SPMI di tingkat Sekolah Menengah Pertama dan 

menggali lebih dalam informasi terkait pelaksanaan manajemen dalam 

pembelajaran. 

Tabel 1.3 Kisi – kisi pedoman wawancara untuk kepala sekolah SMP 

Negeri 3 Watansoppeng 

No Masalah Tujuan Bentuk Pertanyaan 

1 
Pelaksanaan SPMI Mengetahui proses 

pelaksanaan SPMI 
di tingkat jurusan 

1. Bagaimana sosialisasi 
pelaksanaan 
manajemen mutu? 

2. Bagaimana kebijakan 
sekolah terhadap 
penjaminan mutu? 

3. Standar minimal 
sebagai seorang 
pengajar dalam 
melaksanakan proses 
pembelajaran seperti 
apa? 

4. Audit dilaksanakan oleh 
pihak sekolah atau 
jurusan? 

5. Apa yang harus dimiliki 
siswa setelah lulus dari 
SMP Negeri 3 
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Watansoppeng? 
6. Apa yang diharapkan 

dari pelaksanaan SPMI? 
7. Apa kendala yang 

dihadapi dalam 
penerapan SPMI? 

2 
Pelaksanaan SOP Mengetahui 

keterlaksanaan 
SOP dan 
penerapannya 
dalam 
pembelajaran 

8. Apakah ada SOP untuk 
proses pembelajaran? 
Bagaimana? 
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Lampiran 3: Tahap Pelaksanaan SPMI di SMP Negeri 3 Watansoppeng 

Tahap 1 & 2 

 HASIL ANALISIS DATA MUTU 8 STANDAR PENDIDIKAN NASIONAL 

UPTD SPF SMP NEGERI 3 WATANSOPPENG 

BERDASARKAN RAPOR PMP TAHUN 2019 

STANDA
R 

INDIKATOR 
KONDISI 

SAAT  

ANALIS LINGKUNGAN    

KEKUATAN KELEMAHAN MASALAH AKAR MASALAH 
REKOMENDAS
I PERBAIKAN 

1. Stand
ar 
Komp
etensi 
Kelul
usan 

1.1. Lulusan 
memiliki 
kompetensi 
pada dimensi 
sikap 
1.2. Lulusan 
memiliki 
kompetensi 
pada dimensi 
pengetahuan 
1.3. Lulusan 
memiliki 
kompetensi 
pada dimensi 
keterampilan 

- Sikap 
peserta 
didik (7,0) 

- Pengetahua
n peserta 
didik (4,67) 
Keterampil
an peserta 
didik (6,73) 

- Sikap 
peserta 
didik 
(7,0) 

Keterampila
n peserta 
didik (6,73) 

Pengetahuan 
peserta 
didik(4,67) 

- 1  Sekolah 
belum 
mampu 
menjamin 
lulusan 
memiliki 
pengetahuan 
faktual, 
prosedural, 
konseptual, 
dan 
metakognitif 
yang sesuai 
atau 

1. Pemahaman guru 
terkait 
oengetahuan 
faktual, 
prosedural, 
konseptual dan 
megakognitif 
dalam kegiatan 
pembelajaran 
belum 
menyeluruh 

2. KTSP masih 
belum sempurna 
dimana alokasi 
dan beban belajar 

1. Perlunya 
meningkatka
n kompetensi 
guru dalam 
penerapan,m
odel 
pembelajaran 
dan teknik 
penilaian 
yang 
berkaitan 
dengan 
pengetahuan 
faktual, 
prosedural, 
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STANDA
R 

INDIKATOR 
KONDISI 

SAAT  

ANALIS LINGKUNGAN    

KEKUATAN KELEMAHAN MASALAH AKAR MASALAH 
REKOMENDAS
I PERBAIKAN 

 melebihi 
standar 
nasional 
pendidikan 

belum leluasa 
digunakan untuk 
pengembangan 
pengetahuan 
faktual 
prosedural 
konseptual dan 
metakogmetif 
yang sesuai atau 
melebihi standar 
nasional 
pendidikan 
(SNP). 

3. Dalam Proses 
pembelajaran 
belum 
menggunakan 
model model 
pembelajaran 
sesuai dengan 
materi 
pembelajaran 
yang sesuai 
dengan  
pengetahuan 

konseptual 
dan 
megakognitif 

2. Melakukan 
penyempurna
an KTSP 

 

-  
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STANDA
R 

INDIKATOR 
KONDISI 

SAAT  

ANALIS LINGKUNGAN    

KEKUATAN KELEMAHAN MASALAH AKAR MASALAH 
REKOMENDAS
I PERBAIKAN 

faktual 
prosedural 
konseptual dan 
metakogmetif 
yang sesuai atau 
melebihi standar 
nasional 
pendidikan 
(SNP). 

- Guru kurang 
memahami teknik 
teknik penilaian 
sesuai prosedur 
khususnya pada 
penilaian otentik 

2. Stand
ar Isi 

2.1 Perangkat 
pembelaj
aran 
sesuai 
rumusan 
kompeten
si lulusan 

2.2 Kurikulum  
Tingkat  
Satuan   

2.1 Perangkat 
pembelaja
ran sesuai 
rumusan 
kompeten
si lulusan 
( 6,43) 

2.2 Kurikulum  
Tingkat  
Satuan   

2.3 Sekolah  
melaksa
nakan 
kurikulu
m sesuai  
ketentu
an 
.(6,86) 

 

2.1 
Perangkat 
pembelajara
n sesuai 
rumusan 
kompetensi 
lulusan ( 
6,43) 

2.2 Kurikulum  
Tingkat  

- Perangkat 
pembelajara
n belum 
memuat 
krakteristik 
kompetensi 
pengetahuan, 
sikap, dan 
keterampilan
secara 

- Kompetensi guru 
dalam penyusunan 
perangkat 
pembelajaran 
masih kurang. 

- Kurangnya 
komunikasi 
dengan pemangku 
kepentingan yang 
terkait 

- Perlunya 
penguatan 
penyusunan 
perangkat 
pembelajaran 
yang sesuai 
kompetensi 
sikap,pengeta
huan dan 
keterampilan, 
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STANDA
R 

INDIKATOR 
KONDISI 

SAAT  

ANALIS LINGKUNGAN    

KEKUATAN KELEMAHAN MASALAH AKAR MASALAH 
REKOMENDAS
I PERBAIKAN 

Pendidika
n  
dikemban
gkan 
sesuai  
prosedur 

2.3 Sekolah  
melaksan
akan 
kurikulu
m sesuai  
ketentuan
. 

 

Pendidika
n  
dikemban
gkan 
sesuai  
prosedur(
6,56) 

2.3 Sekolah  
melaksan
akan 
kurikulu
m sesuai  
ketentuan 
.(6,86) 

 

Satuan   
Pendidika
n  
dikemban
gkan 
sesuai  
prosedur(
6,56) 

 

memadai. 

- Pengembang
an kurikulum 
Kurang 
melibatkan 
pemangku 
kepentingan 
dan belum 
melewati 
tahapan 
operasional 
secara baik  

- Tim Pengembang 
kurikulum kurang 
memahami 
tahapan 
operasional 
pengembangan 
kurikulum 

- Melibatkan 
pemangku 
kepentingan 
dalam 
pelaksanaan 
pengembanga
n kurikulum 

- Perlunya 
penguatan 
pemahaman 
Tim 
pengembang 
tentang 
pengetahuan 
pengembanga
n kurikulum 

3. Stand
ar 
Prose
s 

3.1. sekolah 
merencanaka
n proses 
pembelajaran 
sesuai 
ketentuan 
3.2. proses 
pembelajaran 
dilaksanakan 

3.1. sekolah 
merencanakan 
proses 
pembelajaran 
sesuai 
ketentuan 
(6,68) 

 
3.2 Proses 

3.1. sekolah 
merencanak
an proses 
pembelajara
n sesuai 
ketentuan 
(6,68) 

 
3.2.Proses 

3.3  
pengawasan 
dan penilaian 
otentik 
dilakukan 
dalam proses 
pembelajaran 
(6,53) 

 

- Sekolah 
belum 
melaksanaka
n penilaian 
otentik 
secara 
menyeluruh 
- Kurangnya 
supervisi 

- Guru kurang 
memahami teknik 
penilaian otentik 

- Belum ada 
pembagian tugas 
pelaksanaan 
supervisi proses 
pembelajaran 

- Belum adanya 

- Perlunya 
guru 
memahami 
teknik-teknik 
penilaian 
otentik. 

- Perlunya 
membuat 
jadwal 
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STANDA
R 

INDIKATOR 
KONDISI 

SAAT  

ANALIS LINGKUNGAN    

KEKUATAN KELEMAHAN MASALAH AKAR MASALAH 
REKOMENDAS
I PERBAIKAN 

dengan tepat 
3.3. 
pengawasan  
dan penilaian 
otentik 
dilakukan 
dalam poses 
pembelajaran 
 

pembe
lajaran 
dilaksa
nakan 
denga
n  
tepat 
(7) 

 
3.3  
pengawasan 
dan penilaian 
otentik 
dilakukan 
dalam proses 
pembelajaran 
(6,53) 
 

pembela
jaran 
dilaksan
akan 
dengan  
tepat 
(7) 

proses 
pembelajara
n pada guru 
- Evaluasi 
diri dalam 
proses 
pembelajara
n kurang 
maksiman 

-  

komitmen untuk 
melaksanakan 
evaluasi proses 
pembelajaran 

pelaksanaan 
dan 
pembagian 
tugas 
pelaksanaan 
supervisi 
pembelajaran
. 

- Perlunya 
motivasi 
kepada guru 
untuk 
melakukan 
evaluasi pada 
proses 
pembelajaran 

4. Stand
ar 
Penila
ian  

4.1 Aspek 
Penilaian 
sesuai 
ranah 
kompetens
i 

4.2 Tehnik 

- Penilaian 
sesuai 
ranah 
kompetensi 
(6,99) 

 
 

- Penilaian 
sesuai 
ranah 
kompeten
si (6,99) 

 
 

 
- Penilaian 

Objektif dan 
Akuntabel 
(6,15) 

 
- Menindakla

- Guru kurang 
mampu 
Melaksanaka
n teknik 
penilaian 
yang obyektif 
dan 

- Guru belum 
memahami 
prosedur teknik 
penilaian serta 
penggunaan 
instrumen 
penilaian 

- Perlunya 
peningkatan 
pemahaman 
guru terkait 
prosedur 
teknik 
penilaian, 
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STANDA
R 

INDIKATOR 
KONDISI 

SAAT  

ANALIS LINGKUNGAN    

KEKUATAN KELEMAHAN MASALAH AKAR MASALAH 
REKOMENDAS
I PERBAIKAN 

penilaian 
Objektif 
dan 
Akuntabel 

4.3 Penilaian 
pendidikan 
ditindak 
lanjuti 

4.4 Instrumen 
penilaian 
menyesuai
kan aspek 

4.5 Penilaian 
dilakukan 
mengikuti 
prosedur 

 

- Penilaian 
Objektif dan 
Akuntabel 
(6,15) 

 
- Menindakla

njuti  
penilaian 
pendidikan 
(6,61) 

 
- Instumen 

penilaian 
sesuai 
aspek 
(6,36) 

 
Penllaian 

sesuai 
prosedur 
(6,61) 

 njuti  
penilaian 
pendidikan 
(6,61) 

 
- Instumen 

penilaian 
sesuai 
aspek 
(6,36) 

Penilaian 
sesuai 
prosedur 
(6,61) 

akuntabel 
 

- Guru belum 
memiliki 
perangkat 
teknik 
penilaian 
yang lengkap 

 
- Sekolah 

belum 
melakukan 
pelaporan 
penilaian 
secara 
periodik 

 
 

- Guru belum 
memahami 
penggunaan 
instrumen 
penilaian 
aspek sikap 
pengetahuan 

- Guru belum 
melakukan 
penyusunan 
perangkat 
penilaian yang 
lengkap 

- Adanya 
perbedaan  
pemahaman 
waktu periodik 
pelaporan 

-  

penggunaan 
instrumen 
penilaian, dan 
waktu 
penilaian 

- Perlunya 
penyempurna
an perangkat 
penilaian 
 

-  
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STANDA
R 

INDIKATOR 
KONDISI 

SAAT  

ANALIS LINGKUNGAN    

KEKUATAN KELEMAHAN MASALAH AKAR MASALAH 
REKOMENDAS
I PERBAIKAN 

dan 
keterampilan 
dengan 
maksimal 
 

- Sekolah 
kurang 
melakukan 
penilaian 
berdasarkan 
penyelenggar
a dan ranah 
sesuai 
prosedur 

5. Stand
ar 
PTK 

5.1. 
Ketersediaan 
dan 
kompetensi 
tenaga 
kependidikan 
sesuai 
ketentuan 
5.2. 
Ketersediaan 
dan 

- Ketersediaan  
dan 
kompetensi 
guru sesuai 
ketentuan 
(4.01) 
 
 
- Ketersediaan  
dan 
kompetensi 

 
Ketersediaan  
dan 
kompetensi 
kepala 
sekolah 
sesuai 
ketentuan 
(6.67) 

 
Ketersediaan  
dan 
kompetensi 
guru sesuai 
ketentuan 
(4.01) 
 
- Tersedianya 
tenaga 
administrasi 

- Masih ada 
guru yang 
belum 
bersertifikat 
pendidik 

- Kurangnya 
kompetensi 
pedagogik, 
profesional, 
kepribadian 
dan sosial 

- Belum memenuhi 
persyaratan nilai 
kompetensi guru 

- Guru kurang 
mengikuti kegiatan 
pengembangan 
keprofesionalan 
berkelanjutan 

- Pemerintah belum 
menyediakan 
anggaran PKB bagi 

- Perlunya 
guru 
mengikuti 
pelatihan 
peningkatan 
kompetensi 
berkelanjutan 

- Membuat 
proposal 
kegiatan PKB 

-    
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STANDA
R 

INDIKATOR 
KONDISI 

SAAT  

ANALIS LINGKUNGAN    

KEKUATAN KELEMAHAN MASALAH AKAR MASALAH 
REKOMENDAS
I PERBAIKAN 

kompetensi 
kepala 
sekolah sesuai 
ketentuan 
5.3. 
Ketersediaan 
dan 
kompetensi 
tenaga 
administrasi 
sesuai 
ketentuan 
5.4. 
Ketersediaan 
dan 
kompetensi 
laboran sesuai 
ketentuan 
5.5. 

Ketersedi
aan dan 
kompeten
si 
pustakaw
an sesuai 

kepala sekolah 
sesuai 
ketentuan 
(6.67) 
 
- Tersedianya 
tenaga 
administrasi 
yang sesuai 
dengan 
kompetensiny
a (1.83) 
 
- Tersedianya 
tenaga laboran 
sesuai dengan 
kompetensiny
a (2.36) 
 
- tersedianya 

pustakaw
an yang 
sesuai 
dengan 
kompeten

yang sesuai 
dengan 
kompetensiny
a (1.83) 
 
- Tersedianya 
tenaga laboran 
sesuai dengan 
kompetensiny
a (2.36) 
 

- tersedianya 
pustakawan 
yang sesuai 
dengan 
kompetensin
ya. (3.15) 

guru 

- Kepala 
Tenaga 
Laboratoriu
m belum 
bersertifikat 
dan belum 
berpengalam
an sesuai 

- Tenaga 
laboran 
kurang 
memiliki 
kompetensi 
manajerial 

- Kepala 
perpustakaa
n tidak 
bersertifikat 
dan belum 
cukup 
pengalaman 

guru mata 
pelajaran tertentu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Kepala Tenaga 
Laboratorium belum 
mengikuti pelatihan 
Laboratorium 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tenaga 
Laboratorium 
perlu mengikuti 
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STANDA
R 

INDIKATOR 
KONDISI 

SAAT  

ANALIS LINGKUNGAN    

KEKUATAN KELEMAHAN MASALAH AKAR MASALAH 
REKOMENDAS
I PERBAIKAN 

ketentuan
.  

sinya. 
(3.15) 

- -Kepala 
Perpustakaan 
belum mengikuti 
pelatihan kepala 
perpustakaan 

pelatihan 
laboratorium 
 
 

- - 
KepalaPerpus
takaan perlu 
mengikuti 
pelatihan 
Kepala 
Perpustakaan 

6. Stand
ar 
Sarpr
as 

6.1. Kapasitas 
daya tampung 
sekolah 
memadai  
6.2 Sekolah 
memiliki 
sarana dan 
prasarana 
pembelajaran 
yang lengkap 
dan layak 
 
6.3 Sekolah 
memiliki 

6.1 Daya 
tampung 
sekolah 
memadai 
(4,59) 

6.2 Sarana 
dan 
prasarana 
pembelaja
ran (4,07) 

 
 
6.3 Sarana 

dan   

 6.1 Daya 
tampung 
sekolah 
memadai 
(4,59) 

6.2 Sarana 
dan 
prasarana 
pembelaja
ran (4,07) 

 
6.3 Sarana 

dan   
      prasarana 

- - Masih 
memiliki 
ruang kelas 
yang belum 
sesuai 
standar 

- - Masih terdapat 
tiga kelas yang 
belum memenuhi 
standar 

- - Mengupdate 
data Dapodik 
dan 
mengajukan 
Proposal 
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STANDA
R 

INDIKATOR 
KONDISI 

SAAT  

ANALIS LINGKUNGAN    

KEKUATAN KELEMAHAN MASALAH AKAR MASALAH 
REKOMENDAS
I PERBAIKAN 

sarana dan 
prasarana 
pendukung 
yang lengkap 
dan layak 
 

      prasarana 
yang    
      

menduku
ng (2,73) 

yang    
      
mendukung 
(2,73)) 

7. Stand
ar 
Penge
lolaan 

7.1. Sekolah 
melakuka
n 
perencan
aan 
pengelola
an. 

7.2. Program 
pengelola
an 
dilaksana
kan 
sesuai 
ketentuan
. 

7.3. Kepala 
sekolah 
berkinerj
a baik 

-  Melakukan 
perencanaa
n 
pengelolaan
(6.63) 

- Melaksanak
an 
pengelolaan 
sesuai 
ketentuan(
6.68) 

- Kinerja 
kepemimpi
nan kepala 
sekolah(2.3
) 

Pengelolaan 
sistem 
informasi 

- Melaksan
akan 
pengelola
an sesuai 
ketentuan
(6.68) 

 

- Melakukan 
perencanaa
n 
pengelolaan
(6.63) 
 

 

- Masih 
perlunya 
penambahan 
sistem 
informasi 
manajemen 
yang sesuai 
dengan 
ketentuan. 

- Pengelolaan sistem 
manajemen kurang 
efektif, efisien dan 
akuntabel 

- Menyediakan 
fasilitas 
informasi 
yang efektif, 
efisien dan 
mudah 
diakses. 
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STANDA
R 

INDIKATOR 
KONDISI 

SAAT  

ANALIS LINGKUNGAN    

KEKUATAN KELEMAHAN MASALAH AKAR MASALAH 
REKOMENDAS
I PERBAIKAN 

dalam 
melaksan
akan 
tugas 
kepemim
pinannya. 

Sekolah 
mengelol
a sistem 
informasi 
manajem
en.  

manajem
en(5.98) 

8. Stand
ar 
Pemb
iayaa
n 

8.1. Sekolah 
Memberikan 
layanan 
subsidi silang 
8.2. beban 
operasional 
sekolah sesuai 
keentuan 
8.3. sekolah 

melakuka
n 
pengolah
an dana 

- Pemberian 
layanan 
subsidi 
silang 
(6,99). 

 

- Operasiona
l sekolah 
sesuai 
ketentuan 
(7,00) 

Pengelolahan 
dana 

- Pemberia
n layanan 
subsidi 
silang 
(6,99). 

 

- Operasio
nal 
sekolah 
sesuai 
ketentuan 
(7,00) 

 

 
 
 
 
 
 

Pengelolaha
n dana 
dengan baik 
(4,37) 

- Ada 
beberapa 
jenis 
kegiatan 
sekolah, baik 
kegiatan 
akademik 
maupun non 
akademik 
yang tidak 
terkafer/ses
uai dengan 
RKAS 

- Jenis kegiatan yang 
dibiayai tidak 
diberi laporan 
pertanggungjawab
an/tidak sesuai. 

- Kegiatan di 
sekolah 
supaya 
disesuikan 
dengan juknis 
dan 
meyediakan 
dana 
cadangan. 
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STANDA
R 

INDIKATOR 
KONDISI 

SAAT  

ANALIS LINGKUNGAN    

KEKUATAN KELEMAHAN MASALAH AKAR MASALAH 
REKOMENDAS
I PERBAIKAN 

dengan 
baik. 

dengan 
baik 
(4,37) 

menurut 
juknis BOS 
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Tahap 3 

HASIL PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN MUTU SEKOLAH 
8 STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN 

UPTD SPF SMP NEGERI 3 WATANSOPPENG 
BERDASARKAN RAPOR PMP TAHUN 2019 

 

STANDAR REKOMENDASI PROGRAM KEGIATAN VOLUME 
BIAYA 
(Rp) 

SUMBER DANA 

1. Standar 
Kompet
ensi 
Lulusan 

- Mengikuti bimtek 
bagi pendidik dan 
pelatihan bagi 
peserta didik. 
 

- MGMP dan penambahan 
jam belajar 

- Workshop - 2 kali setiap 
semester 

 

- 3.000.000 
 

- BOS 
 

2. Standar 
Isi 

1. Perlunya 
penguatan 
penyusunan 
perangkat 
pembelajaran 
yang sesuai 
kompetensi 
sikap,pengetah
uan dan 
keterampilan, 

2. Melibatkan 
pemangku 
kepentingan 

- MGMP/ Workshop 
tentang penguatan 
penyusunan 
perangkat 
pembelajaran yang 
sesuai kompetensi 
sikap, pengetahuan 
dan keterampilan. 

- Sekolah melibatkan 
pemangku 
kepentingan dalam 
pelaksanaan 
pengembangan 

- Workshop 
tentang 
penguatan 
penyusunan 
perangkat 
pembelajara
n yang sesuai 
kompetensi 
sikap, 
pengetahuan 
dan 
keterampilan
. 

- 2 kali setiap 
semester 
 
 
 
 

- 1 kali setahun  

- 3.000.000 
 
 
 
 
 

- 150.000 

- BOS 
 
 
 
 
 

- BOS 
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STANDAR REKOMENDASI PROGRAM KEGIATAN VOLUME 
BIAYA 
(Rp) 

SUMBER DANA 

dalam 
pelaksanaan 
pengembangan 
kurikulum 

3. Perlunya 
penguatan 
pemahaman 
Tim 
pengembang 
tentang 
pengetahuan 
pengembangan 
kurikulum 

 

kurikulum dan 
memberikan 
penguatan tentang 
pengembangan 
kurikulum 

-  

-  
 

- Sosialisasi 
tentang 
pengembangan 
kurikulum 

3. Standar 
Proses 

1. Perlunya guru 
memahami 
tekhnik-
tekhnik 
penilaian 
otentik. 

2. Perlunya 
membuat 
jadwal 
pelaksanaan 
dan pembagian 
tugas 

- Melakukan pelatihan 
teknik-teknik penilaian 
otentik 
 

- Membuat jadwal 
pelaksanaan dan 
pembagian tugas 
pelaksanaan supervisi 
pembelajaran, serta 
pemberian motivasi 
untuk melakukan 
evaluasi pada proses 

- Mengikuti 
kegiatan MGMP  

 
 
- Melakukan 

sosialisasi 
tentang 
supervisi dan 
evaluasi 
pembelajaran 

- 2 kali setiap 
semester 
 

- 1  kali setiap 
semester 

- 3.000.000 
 
 

-  

- BOS 
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STANDAR REKOMENDASI PROGRAM KEGIATAN VOLUME 
BIAYA 
(Rp) 

SUMBER DANA 

pelaksanaan 
supervisi 
pembelajaran. 

3. Perlunya 
motivasi 
kepada guru 
untuk 
melakukan 
evaluasi pada 
proses 
pembelajaran 

 
 

pembejaran 
 

-  

4. Standar 
Penilaia
n 

-Perlunya 
peningkatan 
pemahaman guru 
terkait prosedur 
teknik penilaian, 
penggunaan 
instrumen 
penilaian, dan 
waktu penilaian 
 
-Perlunya 
penyempurnaan 
perangkat penilaian 

- Peningkatan 
kompetensi guru 
tentang instrument 
penilaian yang lengkap 
 
 
 

- Peningkatan 
kompetensi pendidik 
dalam penyempurnaan 
perangkat penilaian 

- Sosialisasi 
tentang 
pengembangan 
instrument 
peneilaian yang 
lengkap 
 
 
 

- Melakukan 
kegiatan 
pelatihan 
tentang 

- 1 kali setiap 
semester 
 
 
 
 

- 1 kali setiap 
semester 

- 2.000.000 
 
 
 
 
 

- -500.000 

- BOS 
 
 
 
 
 

- -BOS 
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STANDAR REKOMENDASI PROGRAM KEGIATAN VOLUME 
BIAYA 
(Rp) 

SUMBER DANA 

 
-  

perangkat 
penilaian 

5. Standar 
PTK 

- Perlunya guru 
mengikuti 
pelatihan 
peningkatan 
kompetensi 
berkelanjutan 
 

- Tenaga 
Laboratorium 
perlu 
mengikuti 
pelatihan 
laboratorium 

 
- Kepala 

Perpustakaan 
perlu mengikuti 
pelatihan Kepala 
Perpustakaan   

- Merekomendasikan 
guru untuk mengikuti 
pelatihan kompetensi 
berkelanjutan 
 

- Merekomendasikan 
tenaga laboran untuk 
megikuti pelatihan 
laboratorium.  

 
- Merekomendasikan 

kepala perpustakaan 
untuk mengikuti 
pelatihan.  

- Mengikuti 
MPMG Mata 
Pelajaran. 
 
 

- Mengikuti 
pelatihan 
tenaga 
laboratorium  
 
 

- Mengikuti 
pelatihan 
kepala 
perpustakaan.  

-  

- 6 kali per 
semester 
 
 

- 1 x setahun 
 
 
 

- 1 x setahun 
-  

- 2.000.000 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
-  

-  BOS 
 
 
 
Tergantung 
pusat 
 
 

- Tergantung 
pusat 

6. Standar 
Sarana 
dan 
Prasara

- Mengupdate data 
Dapodik dan 
mengajukan 
Proposal 

- Membuat proposal 
bantuan renovasi ruang 
kelas sesuai dengan 
standar. 

- Renovasi  ruang 
kelas sesuai 
dengan standar. 

- 1 kali dalam 3 
tahun 

- 100.000.000 - DAK 
- Sumbangan dari 

Komite Sekolah 
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STANDAR REKOMENDASI PROGRAM KEGIATAN VOLUME 
BIAYA 
(Rp) 

SUMBER DANA 

na 
7. Standar 

Pengelo
laan 
Pendidi
kan 

- Menyediakan 
fasilitas informasi 
yang efektif, 
efisien dan mudah 
diakses. 

- Membuat program 
untuk penugasan 
Menugaskan seorang 
guru atau tenaga 
kependidikan untuk 
melayani permintaan 
informasi maupun 
pemberian informasi 
atau pengaduan dari 
masyarakat berkaitan 
dengan pengelolaan 
sekolah baik secara 
lisan maupun tertulis 
dan semuanya direkam 
dan didokumentasikan;  
. 

- Membuat 
jadwal setiap 
tahun pelajaran 

- 1 kali setiap 
tahun 
pelajaran 

- 500.000 - BOS 

8. Standar 
Pembia
yaan 

- Kegiatan di 
sekolah supaya di 
sesuaikan dengan 
Juknis 

- Membuat program RAB 
yang sesuai  Juknis  yang 
mengkaper kegiatan 
yang dilaksanakan di 
Sekolah 

- Membuat 
rincian jenis 
kegiatan 
dengan jumlah 
pembiayaan 

- Triwulan -  - APBN 
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Tahap 4 

HASIL IMPLEMENTASI PENINGKATAN MUTU SEKOLAH 
8 STANDAR PENDIDIKAN NASIONAL 

UPTD SPF SMP NEGERI 3 WATANSOPPENG 
BERDASARKAN RAPOR PMP TAHUN 2019 

STANDAR PROGRAM KEGIATAN 
PENANGGUN

G JAWAB 

PEMANGKU 
KEPENTINGAN 

YANG 
DILIBATKAN 

WAKTU 
PELAKSANAAN 

BUKTI 
FISIK 

1. Standar 
Kompete
nsi 
Lulusan 

- Peningkatan 
Kompetensi 
Pendidik 
utamanya 
yang 
berhubungan 
dengan 
pengetahuan 
factual, 
procedural, 
metakognitif. 

-  Habdiah, 
S.Pd. 

- Kepala 
Sekolah 

- Pengawas 
Sekolah 

- Pendidik 

Oktober 2019 -  

2. Standar 
Isi 

- MGMP/ 
Workshop 
tentang 
penguatan 
penyusunan 
perangkat 

- Workshop tentang 
penguatan 
penyusunan 
perangkat 
pembelajaran yang 
sesuai kompetensi 

Mawadda, 
S.Pd 

- Kepala 
Sekolah 

- PTK 

September 2019 - Undangan 

- Daftar 
Hadir 

- Foto 
Kegiatan 

- RPP 
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pembelajaran 
yang sesuai 
kompetensi 
sikap, 
pengetahuan 
dan 
keterampilan. 
 

- Sekolah 
melibatkan 
pemangku 
kepentingan 
dalam 
pelaksanaan 
pengembanga
n kurikulum 
dan 
memberikan 
penguatan 
tentang 
pengembanga
n kurikulum 

 

sikap, pengetahuan 
dan keterampilan. 

 
- Sosialisasi tentang 

pengembangan 
kurikulum 

3. Standar 
Proses 

- Melakukan 
pelatihan 
teknik-teknik 
penilaian 
otentik 

- Mengikuti kegiatan 
MGMP . 
 
 
 

Hartati, S.Pd. - Pengawas 
Sekolah 

- Pendidik 
 
 

September 2019 
 
 
 
 

- Undangan 

- Daftar 
Hadir 

- Foto 
Kegiatan 
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- Membuat jadwal 
pelaksanaan dan 
pembagian 
tugas 
pelaksanaan 
supervisi 
pembelajaran, 
serta pemberian 
motivasi untuk 
melakukan 
evaluasi pada 
proses 
pembejaran 

 
-  

 
- Melakukan sosialisasi 

tentang supervisi dan 
evaluasi 
pembelajaran 

 
- Kepala 

Sekolah 
- Pendidik  
-  

Oktober  2019  

- Format 
supervisi 

 

- Foto 
kegiatan 

-  

4. Standar 
Penilaia
n 

- Peningkatan 
kompetensi 
guru tentang 
instrument 
penilaian 
yang lengkap 
 
 

- Peningkatan 
kompetensi 

- Meningkatkan 
kompetensi guru 
tentang 
pengembangan 
instrument penilaian. 
 
 

- Melakukan kegiatan 
pelatihan tentang 
perangkat penilaian 

Hj. Muliati, 
S.Pd. 

- Seluruh 
Unsur Satuan 
Pendidikan 

November 2019 
 
 
November 2019 
 
 
 
 
 
 

-  
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pendidik 
dalam 
penyempurna
an perangkat 
penilaian 

 

5. Standar 
Pendidi
k dan 
Tenaga 
Kependi
dikan 

- Merekomenda
sikan guru 
untuk 
mengikuti 
pelatihan 
kompetensi 
berkelanjutan. 
 

- Merekomenda
sikan tenaga 
laboran untuk 
mengikuti 
pelatihan 
laboratorium 

 
 

- Merekomenda
sikan kepala 
perpustakaan 
untuk 
mengikuti 
pelatihan. 

- Mengikuti MGMP 
Mata Pelajaran 
 
 
 

- Mengikuti pelatihan 
tenaga laboratorium 

 
 
 
 
- Mengikuti pelatihan 

kepala perpustakaan 

Hj. 
Sukmawati, 
S.Pd.. 

- Pengawas 
 
 
 

- Pihak 
Pemerintah 
Daerah/Pusat 
 
 
 

- Pihak 
Pemerintah 
Daerah/Pusat 

-  

Tiap Bulan 
 
 
 
Menuggu 
Informasi 
Kegiatan dari 
Pemerintah 
Daerah/Pusat 
 
Menuggu 
Informasi 
Kegiatan dari 
Pemerintah 
Daerah/Pusat 
 
 

-  

6. Standar - Membuat - Renovasi ruang kelas Asmirati, - Kepala November 2019 - SK Panitia 
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Sarana 
dan 
Prasara
na 

proposal 
bantuan 
renovasi  
ruang kelas 
sesuai dengan 
standar. 

sesuai dengan 
standar. 

S.Pd.I Sekolah 

- Komite 
Sekolah 

 

- Proposal 

7. Standar 
Pengelol
aan 

- Membuat 
program 
untuk 
penugasan 
seorang guru 
atau tenaga 
kependidikan 
untuk 
melayani 
permintaan 
informasi 
maupun 
pemberian 
informasi atau 
pengaduan 
dari 
masyarakat 
berkaitan 
dengan 
pengelolaan 
sekolah baik 
secara lisan 

- Membuat jadwal 
penugasan seorang 
guru atau tenaga 
kependidikan untuk 
melayani manajemen 
informasi 

Hj. Mirwana, 
S.Pd 

- Kepala 
Sekolah 

- Pihak 
Pemerintah 

- Komite 
Sekolah 

September 2019 - Daftar 
Hadir 

- Foto 
Kegiatan 
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maupun 
tertulis dan 
semuanya 
direkam dan 
didokumentas
ikan 

8. Standar 
Pembiay
aan 

- Membuat 
program RAB 
yang sesuai 
juknis yang 
mengkafer 
kegiatan yang 
dilaksanakan 
di sekolah. 

- Membuat rician jenis 
kegiatan dengan 
jumlah pembiayaan 

Andi Patarai, 
S.Sos. 

- Pengelola 
Dana BOS 
kabupaten 

- Kepala 
Sekolah 

- Komite 
Sekolah 

- Bendahara 

Per Triwulan - Laporan 
Pertang-
gung 
Jawaban 
(LPJ) 
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Tahap 5 

HASIL PENYUSUNAN INDIKATOR  
EVALUASI PELAKSANAAN PEMENUHAN MUTU SEKOLAH 

8 STANDAR PENDIDIKAN NASIONAL 
UPTD SPF SMP NEGERI 3 WATANSOPPENG 
BERDASARKAN RAPOR PMP TAHUN 2019 

STANDAR PROGRAM KEGIATAN 

CAPAIAN KESIMPULAN 
DAN 

REKOMENDA
SI 

INPUT PROSES OUTPUT OUTCOME 

1. Standar 
Kompete
nsi 
Lulusan 

- Peningkatan 
Kompetensi 
Pendidik 
utamanya yang 
berhubungan 
dengan 
pengetahuan 
faktual, 
prosedural, 
metakognitif. 

-  -  -  -  -  -  

2. Standar 
Isi 

- MGMP/ 
Workshop 
tentang 
penguatan 
penyusunan 
perangkat 
pembelajaran 

- Workshop 
tentang 
penguatan 
penyusuna
n 
perangkat 
pembelaja

- Kepala 
Sekolah 

- Pendidik 

- Kegiatan 
terlaksana 
dengan 
diikuti oleh 
semua guru 

- Semua 
peserta 
mampu 
menyusun 
RPP dengan 
menyesuaik
an dengan 

- Meningkatnya 
kemampuan 
guru dalam 
menyusun RPP 
sesuai tingkat 
kompetensi 

- Dengan 
mengikuti 
MGMP./ 
Workshop 
Pemahaman 
pendidik 
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STANDAR PROGRAM KEGIATAN 

CAPAIAN KESIMPULAN 
DAN 

REKOMENDA
SI 

INPUT PROSES OUTPUT OUTCOME 

yang sesuai 
kompetensi 
sikap, 
pengetahuan 
dan 
keterampilan. 

 
 
 
 
 
Sekolah 
melibatkan 
pemangku 
kepentingan dalam 
pelaksanaan 
pengembangan 
kurikulum dan 
memberikan 
penguatan tentang 
pengembangan 
kurikulum 

ran yang 
sesuai 
kompetens
i sikap, 
pengetahu
an dan 
keterampil
an. 

 
 
- Sosialisasi 

tentang 
pengemban
gan 
kurikulum 

tingkat 
kompetensi 
sikap, 
pengetahua
n dan 
keterampila
n siswa 
 
 

- Sekolah 
telah 
mampu 
mengemban
gkan 
kurikulum. 

sikap, 
pengetahuandan 
keterampilan 
siswa. 

 

- Meningkatkan 
kompetensi tim 
pengembangan 
kurikulum di 
sekolah. 

terhadap 
penyusunan 
RPP sudah 
maksimal 

 

 

 

 

- Dengan  
adanya 
sosialisasi 
tentang 
pengemban
gan 
kurikulum, 
maka dapat 
meningkatk
an tim 
pengemban
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STANDAR PROGRAM KEGIATAN 

CAPAIAN KESIMPULAN 
DAN 

REKOMENDA
SI 

INPUT PROSES OUTPUT OUTCOME 

g 
kurikulum. 

3. Standar 
Proses 

- Melakukan 
pelatihan teknik-
teknik penilaian 
otentik 
 
 
 
 
 

- Membuat jadwal 
pelaksanaan dan 
pembagian tugas 
pelaksanaan 
supervisi 
pembelajaran, 
serta pemberian 
motivasi untuk 
melakukan 
evaluasi pada 
proses 
pembejaran 

- Mengikuti 
kegiatan 
MGMP . 
 
 
 
 
 
 
- Melakukan 

sosialisasi 
tentang 
supervisi 
dan 
evaluasi 
pembelajar
an 

- Pengawas 
mata 
pelajaran 

- Sejumlah 
guru 
mata 
pelajaran 
 
 

- Kepala 
sekolah 

 
- Pendidik 

- Kegiatan 
terlaksana 
dengan 
diikuti oleh 
pengawas 
dan sejumlah 
guru mata 
pelajaran 
 

- Kegiatan 
terlaksana 
dengan 
diikuti oleh 
kepala 
sekolah dan 
seluruh guru 
mata 
pelajaran 

- 95% perserta 
memahami 
tentang 
teknik-teknik 
penilaian 
otentik. 

 

- Guru 
termotivasi 
dan 
mengetahui  
tentang 
pentingnya 
perangkat 
pembelajaran 

- Meningkatnya 
kemampuan 
guru dalam 
memahami 
teknik-teknik 
penilaian otentik. 

- Meningkatnya 
kesadaran guru 
tentang 
pentingnya 
perangkat 
pembelajaran 

- Tercapai 
dan 
terlaksanan
ya teknik-
teknik 
penilaian 
otentik 
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STANDAR PROGRAM KEGIATAN 

CAPAIAN KESIMPULAN 
DAN 

REKOMENDA
SI 

INPUT PROSES OUTPUT OUTCOME 

 
-  

4. Standar 
Penilaia
n 

- Meningkatkan 
kompetensi 
guru tentang 
instrument 
penilaian. 
 

- Peningkatan 
kompetensi 
pendidik dalam 
penyempurnaan 
perangkat 
penilaian 

- Sosialisasi 
tentang 
pengemban
gan 
instrument 
penilaian 
 

- Melakukan 
kegiatan 
pelatihan 
tentang 
perangkat 
penilaian 

- Pendidik - Kegiatan 
terlaksana 
dengan 
diikuti oleh 
sejumlah 
guru maple. 

-  -  -  

5. Standar 
Pendidi
k dan 
Tenaga 
Kependi
dikan 

- Merekomendasi
kan guru untuk 
mengikuti 
pelatihan 
kompetensi 
berkelanjutan. 
 
 
 

- Mengikuti 
MGMP 
Mata 
Pelajaran 
 
 
 
 
 

- Guru Mata 
Pelajaran 
 
 
 
 
 
 
 

- Meningkatn
ya 
kompetensi 
guru dengan 
mengikuti 
MGMP 
 
 
 

- Meningkatny
a sumber 
daya dan 
kompetensi 
guru mata 
pelajaran 

 

- Adanya 
peningkatan 
mutu 
pendidikan 
melalui MGMP 
 
 

- Adanya 
kesesuaian 

-  
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STANDAR PROGRAM KEGIATAN 

CAPAIAN KESIMPULAN 
DAN 

REKOMENDA
SI 

INPUT PROSES OUTPUT OUTCOME 

 
- Merekomendasi

kan tenaga 
laboran untuk 
mengikuti 
pelatihan 
laboratorium 

 
 
 
 
 
 

- Merekomendasi
kan kepala 
perpustakaan 
untuk mengikuti 
pelatihan. 

 
- Mengikuti 

pelatihan 
tenaga 
laboratoriu
m 

 
 
 
 
 
 
 
- Mengikuti 

pelatihan 
kepala 
perpustaka
an 

- Tenaga 
laboran 

- Pemerinta
h 
Daerah/P
usat 
 
 
 
 
 

- Kepala 
Perpustak
aan 
Pemerinta
h 
Daerah/P
usat 

 

 

-  

- Meningkatn
ya sumber 
daya dalam 
hal 
pengelolaan 
laboratoriu
m 

 

 

 

- Meningkatny
a kompetensi 
pengelolaan 
perpustakaa 

- Terpenuhiny
a tenaga 
laboran yang 
berkompete
nsi sesuai 
dengan 
bidangnya 
masing-
masing. 

 
 

- Terpenuhin
ya kepala 
perpustakaa
n yang 
berkompete
nsi sesuai 
dengan 
bidangnya 
masing-
masing 

kompetensi 
tenaga laboran 
sesuia dengan 
bidangnya 
masing-
masing.. 

 

- Adanya 
kesesuaian 
kompetensi 
tenaga laboran 
sesuia dengan 
bidangnya 
masing-
masing.. 
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STANDAR PROGRAM KEGIATAN 

CAPAIAN KESIMPULAN 
DAN 

REKOMENDA
SI 

INPUT PROSES OUTPUT OUTCOME 

6. Standar 
Sarana 
dan 
Prasara
na 

- Membuat 
proposal 
bantuan 
renovasi ruang 
kelas sesuai 
dengan standar. 

- Renovasi 
ruang kelas 
sesuai 
dengan 
standar. 

- Sumber 
pendanaa
n 

- Renovasi 
ruang kelas 
sesuai 
standar 

 

 

-   -  

7. Standar 
Pengelol
aan 

- Membuat 
program untuk 
penugasan 
seorang guru 
atau tenaga 
kependidikan 
untuk melayani 
permintaan 
informasi 
maupun 
pemberian 
informasi atau 
pengaduan dari 
masyarakat 
berkaitan 
dengan 
pengelolaan 
sekolah baik 

- Membuat 
jadwal 
penugasan 
seorang 
guru atau 
tenaga 
kependidik
an untuk 
melayani 
manajeme
n informasi 

- Kepala 
Sekolah 

- Meningkatny
a pengelolaan 
sekolah dan 
mutu 
pendidikan. 

- Meningkatn
ya 
pelayanan 
informasi 
yang 
berkaitan 
dengan 
pengelolaan 
sekolah. 

- Adanya 
peningkatan 
hasil kerja 
dengan 
mendapatkan 
informasi 
dengan efisien, 
efektif dan 
akuntabel  

- . 

-  
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STANDAR PROGRAM KEGIATAN 

CAPAIAN KESIMPULAN 
DAN 

REKOMENDA
SI 

INPUT PROSES OUTPUT OUTCOME 

secara lisan 
maupun tertulis 
dan semuanya 
direkam dan 
didokumentasik
an 

8. Standar 
Pembiay
aan 

- Membuat 
program RAB 
yang sesuai 
juknis yang 
mengkafer 
kegiatan yang 
dilaksanakan di 
sekolah. 

- Membuat 
rincian 
jenis 
kegiatan 
dengan 
jumlah 
pembiayaa
n 

- Data 
Peserta 
Didik 

- Meningkatny
a jumlah 
kegiatan 
yang 
dilaksanakan 
di sekolah 

- Terwujudny
a 
peningkatan 
kegiatan 
sekolah 
yang telah 
diprogramk
an 

- Adanya 
peningkatan 
hasil kegiatan 
sekolah yang 
telah 
dilaksanakan. 

- Terlaksanan
ya semua 
kegiatan 
yang 
diprogramk
an yang 
sesuai 
dengan 
juknis 
sehingga 
dapat 
meningkatk
an mutu 
pendidikan. 
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Lampiran 4: Persuratan  
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Lampiran 5:  Dokumentasi 

 

Gambar  5.1  Wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Watansoppeng 

 

Gambar 5.2 Wawancara dengan Kepala TPMPS SMP Negeri 3 Watansoppeng 
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Gambar 5.3 Kegiatan Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal SMP Negeri 3 

Watansoppeng 

 

 

Gambar 5.4 Struktur Organisasi Tim Penjaminan  Mutu Pendidikan Sekolah SMP 

Negeri 3 Watansoppeng 
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Gambar 5.5 Profil SMP Negeri 3 Watansoppeng 
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Gambar 5.6 Tampak dari depan SMP Negeri 3 Watansoppeng    

 

Gambar 5.7 Ruang kelas SMP Negeri 3 Watansoppeng 

 

Gambar 5.8 Lab IPA SMP Negeri 3 Watansoppeng 



151 

 

 

 

Gambar 5.9 Lab. Komputer SMP Negeri 3 Watansoppeng 

 

Gambar 5.10 Aula SMP Negeri 3 Watansoppeng 

 

Gambar 5.11 Ruang BK SMP Negeri 3 Watansoppeng 
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Gambar 5.12 Ruang Guru SMP Negeri 3 Watansoppeng 

 

Gambar 5.13 Ruang Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Watansoppeng 

 

Gambar 5.14 Ruang Ekstrakurikuler SMP Negeri 3 Watansoppeng 
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Gambar 5.15 Perpustakaan SMP Negeri 3 Watansoppeng 

 

Gambar 5.16 Ruang Tata Usaha SMP Negeri 3 Watansoppeng 
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Gambar 5.17 Ruang TPMPS SMP Negeri 3 Watansoppeng 

 

Gambar 5.18 Ruang UKS SMP Negeri 3 Watansoppeng 

 

Gambar 5.19 Ruang Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Watansoppeng 
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Gambar 5.20 Masjid SMP Negeri 3 Watansoppeng 

 

Gambar 5.21 toilet SMP Negeri 3 Watansoppeng 
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