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Budaya menulis dan membaca hanya bisa
tumbuh dan berkembang dengan baik
apabila tersedia bahan bacaan yang
bermutu. Budaya menulis mencerminkan
sikap yang menghargai informasi, yang
berarti juga menghargai ilmu pengetahuan.
Informasi yang tersimpan secara tertulis
dapat dimanfaatkan kapan saja saat
dibutuhkan kembali.

Seseorang bisa menulis apabila ia sudah membaca. Hasil
membaca bisa melahirkan ide untuk merancang penelitian.
Penelitian mahasiswa dapat berwujud skripsi, tesis, atau
disertasi yang harus dipertahankan di depan dewan penguji.
Dengan demikian, buku Merancang, Menulis, dan
Mempertahankan: Skripsi, Tesis, dan Disertasi karya Prof.
Muhammad Arif Tiro, Ph.D., Dr. Nur Hidayah, M.Kes Mars, dan
Dr. Arbianingsih, M.Kes dapat merangsang pemikiran pembaca
untuk berpikir. Berpikir untuk meneliti, khususnya bagi
penyelesaian studi mahasiswa merupakan awal untuk
meningkatkan kemampuan dan keterampilan meneliti.
Keterampilan meneliti hanya bisa diperoleh melalui latihan
meneliti dan meneliti. Membaca, meneliti, dan menulis adalah
budaya yang perlu ditumbuh-kembangkan, terutama bagi
generasi muda penerus dan pewaris negara dan bangsa.
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Dari Penerbit

Dengan puji syukur ke khadirat Allah swt, Andira Publisher,
Makassar sebagai penerbit yang menaruh minat untuk
memublikasikan tulisan dan karya ilmiah bermutu menyambut
baik tawaran untuk menerbitkan buku dengan judul:
Merancang, Menulis, dan Mempertahankan: Skripsi, Tesis,
dan Disertasi, karya Prof. Drs. M. Arif Tiro, B.A., M.Pd., M.Sc.,
Ph.D., Dr. Nur Hidayah, Amd.Kep., S.Kep., Ns., M.Kes. Mars.,
dan Dr. Arbianingsih, S.Kep., Ns., Sudah menjadi komitmen
Andira Publisher untuk menerbitkan buku hasil karya penulis
yang berkompeten di bidangnya. Suatu kehormatan bagi kami
atas kepercayaan yang diberikan oleh penulis untuk
menerbitkan tulisan hasil karyanya. Karena itu, tidak lupa kami
mengucapkan terima kasih.

Dengan demikian, Andira Karya Mandiri Publisher
mendorong para ilmuwan untuk menulis dan memublikasikan
hasil karyanya yang bermutu. Buku yang bermutu membantu
para siswa, mahasiswa, peneliti, dan para pembaca untuk
mendapatkan informasi yang berharga. Karena itu, Andira
Publisher memiliki semboyan: Good book, good knowledge to
good life.

Lebih dari itu, budaya menulis dan membaca hanya bisa
tumbuh dan berkembang dengan baik apabila tersedia bahan
bacaan yang bermutu. Budaya menulis mencerminkan sikap
yang menghargai informasi, yang berarti juga menghargai ilmu
pengetahuan. Informasi yang tersimpan secara tertulis dapat
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dimanfaatkan kapan saja saat dibutuhkan kembali. Buku
ibaratnya sebuah bank memori yang berguna mengatasi
kelemahan daya ingat seseorang, terutama untuk mengingat
peristiwa yang terjadi di masa lampau, mau pun gagasan yang
pernah dilontarkan orang tentang berbagai hal.

Banyak hal yang dapat dicapai melalui kegiatan menulis.
Misalnya, memberi informasi, membujuk, mendidik, dan
menghibur dapat dilakukan melalui tulisan. Karena itu, Andira
Publisher mendukung penerbitan buku yang memuat materi
yang dapat menambah pengetahuan, memperluas wawasan
berpikir, meningkatkan keteram-pilan, memecahkan masalah,
menghibur, menggugah rasa etis, dan menyentuh kepekaan
sosial. Penulis yang memiliki tulisan dan memenuhi salah satu
kriteria ini dapat bekerja sama dengan Andira Publisher untuk
penerbitan tulisannya. Buku ini adalah contoh hasil kerjasama
yang dimaksud.

Harapan kami, kiranya kerjasama seperti ini dapat
berkembang dan terjadi lebih banyak lagi dari para penulis yang
kreatif, dan Andira Publisher akan menyambutnya dengan baik,
Insya Allah. Kerjasama tersebut menggairah-kan dunia ilmu dan
membangkitkan semangat belajar bagi generasi penerus
peradaban dunia. Semoga demikian!

Wassalam, terima kasih.

Makassar, 27 Oktober 2018

Andira Karya Mandiri Publisher
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Kata Pengantar

Syukur alhamdulillah, penulis senantiasa memanjatkan
rasa syukur dan terima kasih ke khadirat Allah swt. Salam dan
salawat juga kepada Nabi Muhammad saw bersama keluarga,
sahabat, dan pengikutnya yang setia. Buku: Merancang,
Menulis, dan Mempertahankan: Skripsi, Tesis, dan
Disertasi telah disusun oleh penulis dan diterbitkan sebagai
mana adanya. Buku ini adalah pengembangan dari buku:
Penelitian: Skripsi, Tesis, dan Disertasi yang diterbitkan
sejak 2009. Buku ini mendapat sambutan positif dari
mahasiswa dan dosen, yang terbukti dengan digunakannya
secara luas di berbagai perguruan tinggi di Sulawesi, terutama
di Makassar. Kepada yang berjasa menggunakan dan
merekomendasikan buku ini kepada mahasiswa antara lain:

1. Prof. Dr. H. M. Ide Said DM, Direktur Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Makassar yang sekaligus
memberikan korekasi atas struktur kalimat, ejaan, dan
pemilihan kata yang tepat.

2. Prof. Dr. Jasruddin, M.Si, Ketua Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi (L2Dikti) Wilayah Sulawesi, yang
sebelumnya sebagai Direktur Pascasarjan Universitas Negeri
Makassar.

3. Prof. Dr. H. M. Tahir Abdullah, MPH dan Prof. Dr. H. Alimin
Maidin, MPH dosen dan mantan Dekan Fakultas Kesehatan
Masyarakat Universitas Hasanuddin.

 iv 

4. Prof. Dr. H.Hamzah Upu, M.Ed. dosen dan mantan Dekan
FMIPA Universitas Negeri Makassar.

5. Prof. Dr. H. Suradi Tahmir, M.Si. dosen dan mantan Asdir I
Pascasarjana Universitas Negeri Makassar.

6. Prof. Dr. H. Nurdin Arsyad, M.Pd. dosen dan Ketua program
Studi Pendidikan Matematika Pascasarjana Universitas
Negeri Makassar.

7. Prof. Dr. Hj. Rabihatun Idris, MS guru besar sejarah Fakultas
Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.

8. Dr. H. Susdiyanto, M.Si dosen dan mitra pengajar penulis
pada Pascasarjana Universitas Islam Alauddin Makassar.

Peristiwa ini menjadi bukti bahwa rahmat, petunjuk, dan kasih
sayang dari Allah Yang Maha Kuasa selalu tercurahkan kepada
penulis. Terima kasih ya Tuhan, Engkaulah Yang Maha
Mengetahui segala sesuatu.

Terima kasih kepada pembaca dan pengguna buku ini,
hanya dengan perhatian dan kontribusinya yang sangat berarti
memungkinkan buku ini dapat ditingkatkan mutunya dan akan
diterbitkan lagi. Terima kasih kepada semua pihak yang akan
dan telah memberikan saran, komentar, dan kritiknya. Karena
banyaknya yang memberi kontribusi sehingga penulis tidak
dapat menuliskan namanya satu per satu. Karena itu, penulis
menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.

Kritik dan komentar yang penulis terima, telah dan akan
diolah serta dicerna sedemikian sehingga berpengaruh kepada
cara berpikir, bersikap, dan berperilaku. Perlu diketahui bahwa
seorang penulis, langsung atau tidak, berpikirnya berangkat
dari pemikiran cendekiawan sebelumnya yang mengilhaminya.
Penulis mungkin mengikuti metode, mendukung atau
menentang, bahkan dapat melampaui ide dan pendapat
sebelumnya. Tidak ada seorang penulis yang berangkat dari nol.
Apabila yang menjadi objek pembicaraan berupa hasil
pemikiran, pandangan, atau gagasan yang pernah dimunculkan
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cendekiawan di masa lampau atau cendekiawan kontemporer,
orang yang berpikir tentang objek tersebut berada dalam
otoritas pemikiran itu. Apabila yang menjadi objek adalah data
empiris, cara berpikir juga memanfaatkan konsep, pandangan,
dan mekanisme berpikir yang mau tidak mau terkait dengan
otoritas pengetahuan tertentu pula dari penulis pada saat
menuliskan persoalan tersebut.

Penulis berupaya menulis, menganalisis, menyusun, dan
membangun pemikiran tersendiri tanpa secara ketat menyebut
atau merujuk para pemikir atau penulis sebelumnya. Ada tiga
alasan, penulis melakukan hal seperti ini, yaitu:

1. Penulis mengambil sikap penengah antara penggagas dan
para penulis lainnya serta para peminat baca; penulis
bertindak sebagai agen pemasar pemikiran yang dominan
dengan cara membuat penyederhanaan, pengembangan,
dan upaya penyempurnaan.

2. Penulis memiliki keahlian khusus yang di dalam
benaknya menampilkan berbagai macam referensi yang
sangat terkait dengan objek yang sedang ditulis. Penulis
mendialogkan referensi-referensi tersebut tanpa harus
menyebutkannya secara eksplisit, karena memiliki
otoritas menjadi referensi dalam objek kajian
bersangkutan, dan menjadi titik temu dari berbagai
referensi saling melengkapi atau bahkan melampaui
pemikiran sebelumnya. Namun, penghargaan kepada
semua penulis yang memberi inspirasi perlu dilakukan
dengan mencantumkan semua bahan bacaan yang
pernah dibaca dan memberi inspirasi munculnya ide pada
bagian daftar pustaka.

3. Kesamaan ide dan pemikiran pada buku dan referensi lain
yang menjadi rujukan tidak dapat dihindari. Namun,
persoalan teknis juga menjadi kendala untuk
mencatatnya sebagai kutipan, karena keraguan akan
kesamaan yang betul-betul sama dengan ide atau
pemikiran dari penulis sumber yang dibaca.
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Tiga strategi tersebut dapat membangun keberanian untuk
mengemukakan pendapat dan juga meningkatkan kekreatifan
menyajikan informasi tanpa dibebani segala macam kekhawa-
tiran. Kekhawatiran bahwa ide yang dikemukakan sama dengan
ide orang lain tidak perlu ada sepanjang kita betul-betul
melahirkan ide tanpa menjiplak. Demikian pula, ide yang ditolak
orang karena berbeda dengan pandangan yang sudah mapan
tidak perlu mengecilkan semangat. Ide baru yang dikritik atau
ditolak orang tidak perlu menjadi kerisauan karena ciri suatu
ide yang kreatif adalah kebaruan. Penolakan terhadap suatu ide
yang baru bisa saja bukan karena idenya yang bermasalah, bisa
jadi karena penolaknya tidak memiliki wawasan pemikiran yang
dinamis, luas dan terbuka.

Perlu dijelaskan bahwa buku ini diterbitkan setelah
merenungkan sabda Nabi Muhammad saw:

Barangsiapa mengamalkan apa-apa yang ia ketahui, maka
Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang belum
diketahuinya, dan Allah akan menolong ia dalam amalannya
sehingga ia mendapatkan surga, dan barang siapa yang
tidak mengamalkan ilmunya, maka ia tersesat oleh ilmunya,
sehingga ia akan mendapatkan neraka.

Berangkat dari niat yang tulus, penulis mencoba
merumuskan dan mengembangkan kriteria yang dapat
membedakan penelitian mahasiswa menurut strata pendidikan
sarjana (S-1), magister (S-2), dan doktor (S-3). Kriteria ini
diharapkan menjadi rujukan bagi mahasiswa untuk menilai
masalah, metode, dan temuan yang akan diperoleh dari
penelitian sesuai stratanya masing-masing. Tentunya, tiga
jenjang pendidikan tinggi ini menghasilkan karya ilmiah yang
setara dengan tingkatannya dilihat dari kontribusinya terhadap
pengembangan ilmu dan metodologi, serta penyelesaian
masalah praktis. Kriteria ini dapat menjadi acuan para
pembimbing mahasiswa dan pengelola pendidikan tinggi untuk
menjaga dan menjamin mutu proses dan hasil penelitian yang
dilaksanakannya.
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Penulis telah berupaya memanfaatkan segala kapasitas dan
kemampuan untuk menghasilkan karya terbaiknya untuk
pembaca. Namun, kesempurnaan buku ini tidak akan mungkin
tercapai secara penuh. Dengan demikian, saran dan kritik dari
pembaca tetap diharapkan. Akhirnya, penulis menyampaikan
permohonan maaf sekiranya ada hal yang kurang berkenan
dalam komunikasi kita antara penulis dan pembaca. Semoga
buku ini ada manfaatnya dan menjadi media pengabdian
penulis kepada dunia pendidikan, insya Allah.

Akhirnya, penulis menyampaikan terima kasih kepada
Andira Publisher Makassar yang menjadi pintu terakhir
diterbitkannya buku ini. Semoga buku ini menjadi amal jariah
dan satu bagian yang mendukung semboyan: Good book, good
knowledge to good life.

Wassalam, terima kasih.
Makassar, 17 Oktober 2018

Muhammad Arif Tiro
Nur Hidayah
Arbianingsih
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Bukan hidup itu sendiri yang berharga, melainkan hidup yang
mengagumkan karena kepahlawanan.

Aristoteles (382 – 322 M), Filosof dan ilmuwan Yunani
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Bab

1

Pendahuluan

Skripsi, tesis, dan disertasi adalah karya ilmiah yang memiliki tingkatan
akademik yang berbeda, namun memiliki satu kesamaan, yaitu dibuat
dengan tanggung jawab ilmiah yang sama.
(M. A. Tiro)

Penelitian (research) untuk penulisan skripsi, tesis, dan
disertasi merupakan bagian dari tugas akhir mahasiswa
dalam rangka penyelesaian suatu jenjang atau strata
pendidikan. Laporan penelitian untuk penyelesaian studi
jenjang strata satu (S-1) biasa disebut skripsi, untuk S-2
disebut tesis, dan untuk S-3 disebut disertasi. Pengertian
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skripsi, tesis, dan disertasi seperti ini akan digunakan dalam
pembahasan selanjutnya, kecuali ada penjelasan yang lain.
Karena itu, penelitian pendidikan mencerminkan
kemampuan ilmiah seorang calon sarjana (S-1), magister (S-
2), dan doktor (S-3) dalam mengungkapkan masalah yang
diteliti dan memberi penyelesaian atau jalan keluar terhadap
permasalahan tersebut.

Penelitian akademik seperti ini lebih menekankan kepada
proses menemukan suatu kebenaran ilmiah atau ilmu,
karena ilmu pada hakikatnya adalah kebenaran ilmiah.
Dengan demikian, penguasaan teori merupakan masalah
penting. Tinjauan atau hasil kajian pustaka yang
dikemukakan oleh mahasiswa mencerminkan keluasan dan
kedalaman pandangan mahasiswa tersebut yang telah
mempelajari berbagai teori dan mengetahui temuan peneliti
lainnya mengenai masalah yang menjadi kajiannya. Logika
berpikir yang digunakan, pendekatan penelitian yang dipilih,
dan format laporan penelitian yang diacu menentukan
tingkatan penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti.
Dalam pandangan yang memperhatikan berbagai aspek
tersebut, jenis penelitian (skripsi, tesis, dan disertasi) dibahas
sebagai berikut (Tiro 2008 dan Ilyas & Tiro 2002).

A. Penelitian untuk Skripsi

Pada prinsipnya, penelitian untuk penulisan skripsi,
tesis, dan disertasi sama saja. Hal yang membedakan ketiga
jenis karya ilmiah itu ialah tingkatan masalah dan
kedalaman kajiannya. Pada penulisan skripsi, mahasiswa
pada umumnya memilih masalah dengan menggunakan teori
yang diperoleh berdasarkan bacaan dari buku (text book)
bidang ilmu tertentu. Teori yang tertera dalam buku
merupakan teori yang telah baku. Mahasiswa menguji teori
tersebut dengan melihat kenyataan yang ada di lapangan.
Misalnya, mahasiswa ekonomi mengetahui dari buku bahwa
jumlah produksi yang dihasilkan dalam suatu kegiatan
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industri bergantung pada berbagai besaran faktor produksi:
seperti tenaga kerja, modal, dan teknologi. Hal ini merupakan
suatu teori umum (grand theory). Menguji teori seperti ini
dengan data empiris merupakan salah satu contoh penelitian
skripsi.

Contoh lain, seorang mahasiwa menguji teori pada
kegiatan di sektor pertanian. Ia menguji hipotesis yang
menyatakan bahwa besaran produksi gabah yang dihasilkan
petani dipengaruhi oleh luas lahan, jumlah bibit, dosis
pupuk, dan banyaknya tenaga kerja yang digunakan.
Demikian pula mahasiswa jurusan pemasaran (marketing)
telah mengetahui dari teori bauran pemasaran (marketing
mix) bahwa jumlah penjualan dipengaruhi oleh mutu produk,
harga, biaya promosi, dan ketepatan dalam pelayanan. Teori
ini ingin diuji pada pemasaran suatu produk kosmetik. Ia
merumuskan hipotesis yang menyatakan bahwa volume
penjualan kosmetik dipengaruhi oleh harga, biaya promosi,
jumlah toko pengecer, dan sebagainya.

Contoh berikutnya, mahasiswa jurusan sosiologi menulis
skripsi mengenai meningkatnya tingkat partisipasi tenaga
kerja perempuan pada komunitas petani sawah akibat
inovasi alat perontok gabah (dross). Jadi, mahasiswa sosiologi
ini dapat pula menguji teori yang menyatakan bahwa
modernisasi mempengaruhi partisipasi tenaga kerja
perempuan. Untuk maksud tersebut, ia dapat menggunakan
teori yang sudah ada seperti teori pembagian kerja dalam
keluarga.

Pada umumnya, mahasiswa S-1 cukup mengaplikasikan
suatu teori yang telah baku yang terdapat di dalam buku.
Mereka belum diharuskan membuat suatu kerangka pikir
baru yang merupakan paradigma dalam menyelesaikan
masalah penelitian. Penelitian yang dilakukan merupakan
pengujian suatu teori yang telah ada. Jadi, kegiatan
penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa S-1 masih
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merupakan kegiatan belajar dalam rangka sosialisasi
terhadap suatu disiplin ilmu, jadi belum bertujuan
menghasilkan suatu temuan baru. Karena itu, pada
umumnya hasil penelitian skripsi hanya berupa temuan yang
memperkuat, meragukan, atau menolak teori yang telah ada.
Jika ada penelitian S-1 yang berguna untuk tujuan praktis,
hal itu merupakan hasil tambahan. Lebih dari itu, jika
mahasiswa S-1 menulis skripsi dengan hasil yang
mengembangkan teori atau metodologi tertentu, hal tersebut
merupakan hasil luar biasa (outstanding result).

Safitri (2017) melihat indikator pembentuk Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) menjadi dasar pengelompokan
wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
Bagaimana penggunaan metode Fuzzy C-Means (FCM) dan
metode Subtractive Fuzzy C-Means (SFCM) dalam pengelompokan
kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan IPM
tersebut? Pertanyaan ini membawa Eka Safitri menyusun
skripsi untuk mendapatkan gelar Sarjana Statistika.

Kesimpulannya, skripsi adalah sebuah karya tulis yang
disusun oleh seorang mahasiswa berdasarkan hasil
penelitian yang memenuhi persyaratan ilmiah dan digunakan
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana.

B. Penelitian untuk Tesis

Penelitian untuk penulisan tesis (S-2) lebih tinggi
tingkatan masalah dan lebih dalam kajiannya dibanding
dengan penelitian untuk skripsi (S-1). Tinjauan pustaka yang
dipaparkan harus diberi pembahasan. Berbagai teori
dipaparkan dan diberi tanggapan mengenai kesesuaiannya
dengan kondisi, situasi, dan lingkungan penelitian yang akan
dilaksanakan. Ada kemungkinan peneliti mengganggap suatu
teori kurang sesuai dan diperlukan revisi atau modifikasi,
karena dianggap kurang cocok dengan kondisi sosial
tertentu. Sumber kajian pustaka bisa berupa jurnal hasil
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penelitian, makalah, laporan penelitian, hasil diskusi ilmiah,
mau pun terbitan resmi pemerintah. Kajian pustaka
melahirkan kerangka pikir, termasuk hipotesis apabila
diperlukan. Kerangka pikir merupakan suatu paradigma
dalam menyelesaikan masalah penelitian. Kerangka pikir
lahir sebagai abstraksi peneliti sendiri yang diilhami oleh
kajian teori yang telah dipaparkan dengan logika berpikir
yang digunakan dan melihat kondisi realitas yang dihadapi.
Peneliti dalam hal ini dapat mengambil sikap penengah
antara penggagas dan para penulis lainnya serta para
peminat baca; penulis bertindak sebagai agen pemasar
pemikiran yang dominan dengan cara membuat
penyederhanaan dan penyempurnaan. Kerangka pikir yang
disajikan dalam bentuk narasi dapat juga disebut rangkuman
deskriptif dari hasil kajian pustaka.

Perlu diketahui bahwa ilmu sosial dapat dilihat dengan
multi-paradigma, artinya kebenaran yang dihasilkan sangat
bergantung pada kondisi sosial dan lingkungan budaya.
Kondisi lingkungan yang berbeda melahirkan paradigma yang
berbeda pula. Misalnya, mahasiswa program studi
kependudukan membaca dari berbagai temuan peneliti lain
bahwa tingkat kesuburan (fertility) masyarakat dipengaruhi
oleh usia kawin pertama, tingkat modernitas perempuan, dan
status ekonomi keluarga. Dari temuan ini, seorang peneliti
dapat menjabarkan dalam bentuk lain misalnya dengan
menyatakan bahwa kesuburan dipengaruhi oleh usia kawin
pertama perempuan, tingkat pendidikan yang diselesaikan
isteri, tingkat penghasilan keluarga, tempat kelahiran
(desa/kota), dan partisipasi perempuan dalam lapangan
kerja. Mahasiswa S-2 dituntut untuk menjelaskan alasan
yang rasional dalam memilih suatu masalah dan peubah
(variables) penelitian.

Terdapat perbedaan antara skripsi dan tesis dalam
tingkatan analisis data. Pada analisis yang menggunakan
metode statistika inferensial, peubah bebas yang digunakan
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pada penelitian untuk tesis pada umumnya lebih banyak dan
analisisnya lebih rumit, sesuai dengan kerumitan perma-
salahannya. Misalnya, penelitian tesis yang mempelajari
pengaruh penggunaan bibit, pupuk, tenaga kerja terhadap
hasil pertanian. Bagi penelitian untuk skripsi cukup untuk
menguji pengaruh bibit, pupuk dan pestisida terhadap
tingkat produksi, sedangkan mahasiswa S-2 tidak perlu lagi
menguji bahwa jumlah bibit, pupuk dan pestisida yang
digunakan mempunyai pengaruh terhadap tingkat produksi
karena hal itu sudah diketahui umum. Analisis untuk tesis
difokuskan pada masalah penggunaan berbagai masukan
sehingga bisa mencapai titik optimum secara teknis. Hal ini
dapat dianalisis secara matematis dengan menggunakan
pemrograman linear (linear programming) atau fungsi
produksi nonlinier (antara lain fungsi Cobb-Douglas).

Demikian pula analisis harus dilanjutkan untuk
menjawab pertanyaan: Apakah secara ekonomis penggunaan
berbagai faktor produksi tersebut sudah efisien? Hal inilah
yang membedakan antara skripsi dan tesis, terlihat dengan
jelas bahwa tesis tidak hanya menekankan pada proses
penelitian, tetapi hasil penelitian dapat memberikan
masukan (input) bagi pengambil kebijakan. Misalnya, jika
peneliti menemukan bahwa penggunaan suatu masukan
belum optimum, peneliti dapat merekomendasikan agar
penggunaan masukan tersebut ditingkatkan sesuai hasil
penelitian untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Jadi,
skripsi cukup menunjukkan bahwa bibit, pupuk, dan
pestisida memberi kontribusi yang penting terhadap hasil
produksi pertanian. Namun, tesis harus lebih maju, misalnya
memberikan rekomendasi jenis bibit yang unggul, dosis
pupuk dan pestisida yang optimal untuk meningkatkan hasil
produksi pertanian. Meskipun demikian, apabila ada tesis
yang menghasilkan temuan baru tentang ilmu dan
metodologi, tentu sangat dihargai.
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Wulandari (2018) melihat hasil belajar yang dicapai oleh
siswa secara umum relatif rendah dibandingkan dengan mata
pelajaran lain. Hal ini mengidikasikan penerapan pembela-
jaran belum mencapai standar mutu yang diperlukan untuk
mencapai tujuan. Berkaitan dengan hasil belajar dan sikap
terhadap matematika terdapat faktor-faktor yang mempenga-
ruhi seperti kecerdasan interpersonal, kemampuan berpikir
kritis, dan efikasi diri yang diyakini dapat mempengaruhi
hasil belajar dan sikap terhadap matematika. Masalah ini
yang menginspirasi Natalia Puspita Wulandari menulis tesis
dan meraih gelar Magister Pendidikan Matematika.

Dengan demikian, tesis berfokus pada kajian mengenai
salah satu isu sentral yang tercakup dalam salah satu
disiplin ilmu, sesuai dengan disiplin yang dipelajari,
merupakan pengujian empiris terhadap posisi teoritis
tertentu dalam disiplin ilmu yang dipelajari, walaupun tidak
harus menemukan sesuatu yang baru, menggunakan data
primer (data yang dikumpulkan dari lapangan untuk
penelitian) sebagai data utama, dan ditulis dalam bahasa
yang baik dan benar.

C. Penelitian untuk Disertasi

Penelitian untuk penulisan disertasi (S-3) tentunya
mempunyai tingkatan masalah yang lebih tinggi dan kajian
yang lebih mendalam dibandingkan dengan penelitian untuk
penulisan tesis (S-2). Karena kajiannya yang mendalam dan
biasanya berlandaskan suatu pandangan filosofis yang
dinyatakan secara eksplisit, gelar seorang lulusan pendidikan
jenjang S-3 di luar negeri adalah Doctor of Phylosophy (Ph.D.).
Posisi masalah yang dikaji perlu dijelaskan, apakah
merupakan masalah baru atau masalah lanjutan yang sudah
diteliti sebelumnya, namun ada aspek baru yang
ditambahkan. Cara pandang dalam kajian pustaka lebih
lengkap, selain dengan menggunakan paradigma ilmiah,
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peneliti diharapkan juga menggunakan pandangan filosofis.
Prospektif masalah yang akan datang terkait dengan masalah
yang sedang diteliti perlu pula dikemukakan. Kajian pustaka
menghasilkan sintesis dan analisis dari teori-teori yang
digunakan maupun hasil penelitian yang relevan. Sumber
kajian pustaka bisa disertasi, dan sumber lain seperti dalam
penelitian tesis S-2.

Jadi, disertasi berisi suatu temuan penulis sendiri, yang
berupa temuan orisinil (dipertahankan dalam ujian). Ciri
disertasi berfokus pada kajian mengenai salah satu isi
disiplin ilmu, sesuai dengan disiplin yang dipelajari,
kupasannya berfokus pada penemuan sesuatu yang baru
dalam disiplin ilmu yang dikaji, secara mendalam,
menggunakan data primer sebagai data utama, dan ditulis
dalam bahasa yang baik dan benar.

Dengan demikian, temuan baru harus pula menjadi
syarat tambahan bagi penulisan disertasi. Seorang calon
doktor dapat diwisuda jika sudah dipastikan bahwa
penelitiannya adalah asli ciptaannya dan memiliki kebaruan
atau belum diteliti sebelumnya. Selain dari itu, penelitian
disertasi diharapkan memberi sumbangan bagi pengem-
bangan ilmu pengetahuan, pengembangan metodologi, dan
kegunaan untuk penyelesaian masalah praktis. Apa bentuk
konkret hal baru yang wajar dikemukakan dalam sebuah
disertasi? Jawaban pertanyaan ini dapat dikemukakan
sebagai berikut:

1. substansi ilmu pengetahuan yang baru;
2. cara komunikasi keilmuan yang baru;
3. instrumen berupa alat, metode, teknik, atau aturan

keilmuan yang baru;
4. orientasi penggunaan instrumen dalam situasi tertentu

yang tidak biasa (metodologi);
5. pengujian teori dengan cara yang baru;
6. konsep, teori atau penjelasan baru yang belum terjelaskan

sebelumnya
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7. inovasi baru dalam penyelesaian masalah praktis;
8. mengisi celah di antara ilmu-ilmu yang ada.

Hal yang disebut baru adalah akibat dari kontribusi ilmiah
tersebut di atas, maka timbul suatu cakrawala keilmuan
baru yang berharga untuk dimanfaatkan atau diteliti lebih
lanjut, dan sangat mungkin merambah ke bidang ilmu yang
lain.

Tiro (1991) memperhatikan model regresi linear yj =
nj ,...,2,1;εβ j '

jx , dengan pengamatan y1, y2, … yn sebagai
peubah acak bebas yang tersebar identik dengan fungsi
sebaran sama F, memiliki rerata nol, dan variansi terhingga
2; x1, x2, ,,,, xn diketahui sebagai vektor dimensi p tidak acak;
dan  adalah vektor parameter berdimensi p. Dimensi p
diperbolehkan meningkat mengikuti meningkatnya n.
Masalahnya mencari pendekatan yang baik untuk sebaran
terbakukan dan terstuden dari kombinasi linear penaksir
kuadrat terkecil dari  tanpa asumsi sebaran kesalahan
normal. Syarat '

jx juga diselidiki untuk mendapatkan
pendekatan yang baik. Masalah ini yang mengantarkan
Muhammad Arif Tiro mendapatkan gelar Doctor of
Philosophy (Ph.D.) in Statistics di Amerika Serikat.

Arbianingsih (2016) menghasilkan game edukasi yang
efektif untuk meningkatkan perilaku sehat dan mencegah
diare pada anak usia prasekolah. Penelitian ini menggunakan
desain penelitian dan pengembangan (R & D) yang dilakukan
melalui tahap studi kualitatif deskriptif, pengembangan
game, dan uji efektifitas produk berupa penelitian true
eksperimen with time series design. Hasil ini mengantarkan
Arbianingsih meraih Doktor Ilmu Keperawatan di Universitas
Indonesia.

Bustan (2007) memberi istilah nilai novel sebuah
disertasi adalah unsur baru yang dihasilkan dari suatu
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penelitian disertasi. Unsur baru pada umumnya terdapat
pada bagian hasil atau kesimpulan disertasi. Namun, unsur
baru bisa saja terdapat pada kerangka konsep, metode
penelitian, analisis statistik, atau pun metode penarikan
kesimpulan. Bustan selanjutnya memberi tingkatan
kebaruan sebagai berikut:

1. baru (unusual), yakni berbeda atau lain dari yang biasa;
2. luar biasa (outstanding), sangat berbeda dari yang biasa;
3. terobosan (breakthrough) sangat luar biasa dan mendadak

ditemukan.

Salah satu bagian yang dapat dipersyaratkan bagi suatu
disertasi dan memungkinkan juga untuk tesis adalah
rangkuman deskriptif. Hal ini dijelaskan pada bagian berikut.

D. Rangkuman Deskriptif

Rangkuman deskriptif yang disusun berdasarkan data
dari suatu penelitian mempunyai peranan yang penting,
bahkan dapat dinyatakan sebagai salah satu bagian yang
terpenting dalam laporan hasil penelitian.

1. Rangkuman deskriptif adalah tempat peneliti menyatakan
bahwa ia memiliki keahlian khusus yang di dalam
benaknya menampilkan berbagai macam referensi yang
sangat terkait dengan objek yang sedang dipelajari.
Peneliti mendialogkan referensi-referensi tersebut tanpa
harus menyebutkannya secara eksplisit, karena memiliki
otoritas menjadi referensi dalam objek kajian
bersangkutan, dan menjadi titik temu dari berbagai
referensi saling melengkapi atau bahkan melampaui
pemikiran sebelumnya.

2. Rangkuman deskriptif tempatnya peneliti menunjukkan
sesuatu yang baru (berbeda dari yang biasa), atau yang
luar biasa (sangat berbeda dari yang biasa), bahkan
mungkin suatu terobosan (sangat luar biasa). Penjelasan
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yang lebih terperinci tentang kebaruan atau nilai novel
sebuah disertasi dapat dilihat dalam Bustan (2007).

3. Rangkuman deskriptif ditulis sedemikian rupa sehingga
mudah diterima dan juga mudah dipahami oleh semua
pihak. Dengan perkataan lain, rangkuman deskriptif
merupakan suatu hasil laporan penelitian yang ditulis
sedemikian rupa sehingga dapat disajikan untuk semua
pihak tanpa membedakan latar belakangnya.

4. Rangkuman deskriptif menggunakan data yang akurat
dan tepat sehingga mempunyai nilai kebenaran yang
dapat dipertanggung-jawabkan.

5. Rangkuman deskriptif sesunguhnya mudah dibuat oleh
setiap peneliti asalkan mempunyai motivasi dan semangat
yang tinggi untuk melakukannya.

Berbagai tingkatan masalah dan kedalaman analisis dari
penelitian untuk skripsi, tesis, dan disertasi telah dibahas
dan dibandingkan. Beberapa perbedaan dilihat dari masalah,
kajian teori, pendekatan, dan hasil penelitian telah
dikemukakan, namun yang pasti ketiga jenis penelitian
akademik itu mempunyai satu kesamaan, yaitu penelitinya
harus mematuhi kaidah ilmiah dan etika publikasi karya
ilmiah. Dengan demikian, peneliti harus jujur dan cermat
dalam melaksanakan penelitian dan dalam melaporkan hasil
penelitiannya. Di samping itu, kesediaan data yang
digunakan untuk dikritik dan diuji menjadi ciri seorang
ilmuwan yang juga harus dimiliki setiap peneliti untuk
skripsi, tesis, dan disertasi. Dalam menulis karya ilmiah,
penulis hendaknya menghargai hasil penelitian dan
pemikiran orang lain, sehingga menghindari kegiatan plagiat.
Salah satu pengertian plagiat adalah mengambil hasil
penelitian atau pemikiran yang telah ditulis oleh orang lain
dan menyajikannya seolah-olah hasil penelitian atau
pemikiran sendiri. Karena itu, peneliti skripsi, tesis, dan
disertasi dan pihak terkait perlu memperhatikan
tanggungjawab ilmiah sesuai posisi masing-masing.
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E. Tanggung Jawab Ilmiah

Di awal bab ini, penulis membuat anekdot yang
menyatakan bahwa skripsi, tesis, dan disertasi dibuat dengan
tanggung jawab ilmiah yang sama walaupun ketiganya
memiliki tingkatan akademik yang berbeda. Pertanyaan yang
perlu dijawab: Siapa yang harus memikul tanggung jawab itu?

Seorang mahasiswa yang menulis skripsi, tesis, atau
disertasi dibimbing oleh satu tim. Tim ini biasanya terdiri dua
orang (Pembimbing I dan Pembimbing II) untuk skripsi dan
tesis, sedangkan untuk disertasi biasanya tiga orang yang
disebut tim promotor (satu promotor dan dua kopromotor).
Selain pembimbing, ada juga tim penguji yang terdiri dua
orang (Penguji I dan Penguji II) untuk skripsi dan tesis,
sedangkan untuk disertasi, tim penguji biasanya terdiri 3
sampai dengan 5 orang. Jadi, penguji disertasi (termasuk
promotor dan kopromotor) biasa terdiri 7 sampai dengan 9
orang. Ada juga program pascasarjana yang menambahkan
konsultan di luar tim promotor. Di Amerika serikat
(khususnya di Iowa State University), tim penguji disertasi
(termasuk tim promotor) disebut committee members.
Tanggung jawab setiap orang yang terkait dengan penulisan
skripsi, tesis, dan disertasi dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Mahasiswa yang menulis skripsi, tesis, atau disertasi tentu
bertanggung jawab penuh terhadap hasil kerjanya.
Namun, pihak lain yang terkait juga ikut memiliki
tanggung jawab sesuai posisinya karena memberi
kontribusi terhadap hasil yang ditulis di dalam karya
akademik tersebut.

2. Pembimbing I skripsi atau tesis bertanggung jawab dalam
mengarahkan mahasiswa bimbingannya, mulai dari
penentuan ide, gagasan, dan prosedur pelaksanaan
penelitian sampai dengan penulisan laporan. Mahasiswa
diarahkan agar tetap dalam koridor dan prosedur ilmiah
yang tepat.



Bab 1 Pendahuluan 13

3. Pembimbing II skripsi atau tesis membantu pembimbing I
dalam mengarahkan dan membimbing mahasiswa.

4. Promotor sebuah disertasi dapat mengambil tanggung
jawab dalam dua versi yang berbeda.
a. Promotor bisa mengambil tanggung jawab dalam

menentukan ide, gagasan, dan masalah penelitian
disertasi. Dalam hal ini, mahasiswa memiliki rasa
aman dan tidak terlalu cemas dalam mempertahankan
disertasinya karena merasa bahwa promotor ikut
bertanggung jawab. Namun, kelemahannya bahwa
mahasiswa kurang terlatih kemandiriannya dalam
bertanggung jawab dan melakukan kegiatan ilmiah.

b. Promotor hanya bertindak sebagai fasilitator dan
memberikan kebebasan penuh kepada mahasiswa
untuk menentukan ide, gagasan, dan masalah
penelitian. Promotor dalam hal ini hanya mengawasi
dan memberikan arahan supaya mahasiswa tetap
dalam koridor dan prosedur ilmiah yang tepat.
Mahasiswa dalam hal ini dilatih kemandiriannya
untuk bertanggung jawab terhadap hasil kerjanya.
Namun, kelemahan bisa terjadi kalau promotor ikut
menggugat bahkan menyalahkan hasil yang dicapai
mahasiswa. Tentu, hal ini tidak terjadi kalau promotor
menyadari posisinya dan perannya dalam penulisan
disertasi tersebut.

c. Selain dari dua versi ini, promotor dapat juga berada di
antara dua versi tersebut, yakni memberi kemandirian
mahasiswa menentukan pilihannya namun tetap
dalam bimbingan yang ketat menyangkut prinsip dan
kaidah ilmiah.

5. Kopromotor membantu promotor dalam pembimbingan
penulisan disertasi mahasiswa.

6. Tim penguji skripsi, tesis, dan disertasi menilai hasil
penelitian dan cara penulisan laporan. Selain itu, cara
penyajian dan pengetahuan komprehensif mahasiswa juga
menjadi objek penilaian yang menentukan kelulusan
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mahasiswa dalam mempertanggung-jawabkan hasil
karyanya. Penguji dapat saja memberi saran perbaikan,
namun harus dengan persetujuan pembimbing atau
promotor.

Demikian sekilas penjelasan tentang peran mahasiswa
dan pembimbing atau promotor dan tanggung jawab mereka
dalam menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian. Satu
prinsip bahwa semakin tinggi tingkatan akademik karya
ilmiah tersebut semakin berkurang peran pembimbing atau
promotor. Kalau artikel disertasi dipublikasikan bersama,
mahasiswa tetap sebagai penulis utama dan promotor
sebagai penulis kedua. Kalau artikel skripsi atau tesis
dipublikasikan bersama, mungkin saja pembimbing yang
menjadi penulis utama dan mahasiswa sebagai penulis
kedua, tergantung peran dan kesepakatan masing-masing
dalam menghasilkan artikel tersebut.

Soal Latihan

1. Menurut pendapat Anda; Apakah skripsi, tesis, dan
disertasi merupakan sesuatu yang sangat penting dan
mutlak harus diselesaikan untuk mendapatkan ijazah
sesuai jenjangnya? Beri komentar!

2. Pengalaman apa yang mungkin didapatkan dengan
penulisan skripsi, tesis, dan disertasi?

3. Apa saja indikator yang dapat digunakan untuk
membedakan penelitian untuk penulisan skripsi, tesis,
dan disertasi?

4. Bagaimana Anda menilai perbedaan skripsi, tesis, dan
disertasi dilihat dari:

a. rumusan masalahnya;
b. metodologinya;
c. kajian pustakanya;
d. analisis datanya;
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e. hasil yang diperoleh?

5. Ada sesuatu yang baru sebagai syarat sebuah disertasi.
Apa saja yang mungkin menjadi kebaruan dalam sebuah
disertasi? Berikan contoh!

6. Bagaimana tingkatan kebaruan dalam sebuah disertasi
menurut Bustan (2007)? Berikan komentar dan contoh!

7. Bagaimana pendapat Anda tentang pembagian tanggung
jawab antara mahasiswa, pembimbing (promotor), dan
penguji yang dijelaskan pada bagian terakhir bab ini?
Jelaskan!
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Masalah, Pertanyaan dan
Tujuan Penelitian

Kejarlah kemenangan dengan ilmu, niscaya engkau akan hidup
selamanya. Manusia itu mati, sedang ahli ilmu pengetahuan
itulah yang hidup sejati.
(Ali bin Abi Thalib)

Seorang peneliti, termasuk peneliti untuk penulisan
skripsi, tesis, dan disertasi pada hakikatnya memulai
kegiatan penelitiannya pada saat masalah penelitian
sudah dirumuskan dengan baik. Tentu, rumusan
masalah ini memiliki latar belakang dan tujuan yang
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ingin dicapai oleh peneliti dalam penyelesaian masalah
tersebut. Dengan demikian, perlu dijelaskan terlebih
dahulu beberapa hal yang berkaitan dengan latar
belakang masalah.

A. Latar Belakang

Penelitian dilakukan untuk memenuhi keingin-
tahuan peneliti, mengungkapkan suatu fenomena,
menguji suatu dugaan, atau menerapkan suatu teori
dalam pemecahan masalah untuk kemaslahatan
manusia. Argumentasi peneliti tentang pentingnya
masalah untuk diteliti dikemukakan pada latar
belakang. Karena itu, penelitian adalah kegiatan ilmiah
untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang
muncul karena adanya masalah.

Uraian pada latar belakang harus meyakinkan
pembaca atau penilai usulan bahwa masalah yang
diajukan benar-benar layak dan bermanfaat untuk
diteliti. Di samping itu, masalah yang akan diteliti
merupakan masalah ilmiah, dalam arti menghasilkan
suatu penyelesaian yang dapat diuji secara empiris dan
mempunyai dasar logika. Bagian ini biasanya dilengkapi
dengan informasi awal yang berkaitan dengan masalah
yang menjadi perhatian. Informasi ini didapatkan dari
pengamatan sepintas, pengalaman, deduksi dari teori,
dan membaca jurnal ilmiah, makalah seminar, hasil
penelitian, dan sumber informasi lainnya.

Dengan demikian, inti dari latar belakang adalah
menjelaskan bahwa masalah yang akan diteliti itu
penting. Cara menjelaskan pentingnya masalah
selayaknya berbeda bagi peneliti menurut jenjangnya,
yakni untuk skripsi, tesis, atau disertasi. Seorang
mahasiswa S-1 menjelaskan alasan memilih masalah
bisa saja karena:
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1. tertarik dengan masalah itu serta terkait dengan

bidang studinya;
2. ada materi khusus yang terkait dengan bidang

studinya yang dapat diterapkan untuk penyelesaian
masalah yang akan diteliti;

3. ada teori yang dikuasai dan mendukung rencana
penyelesaian masalah itu;

4. data yang diperlukan tersedia dan dapat diperoleh
dengan mudah.

Empat syarat minimal ini yang harus dimiliki peneliti
untuk skripsi khususnya mahasiswa S-1.

Seorang mahasiswa S-2 menjelaskan pentingnya
masalah yang akan diteliti seharusnya lebih baik lagi
dibandingkan cara dari mahasiswa S-1. Selain alasan
seperti yang dikemukakan oleh mahasiswa S-1,
mahasiswa S-2 sekurang-kurangnya menyajikan bukti
nyata adanya masalah, misalnya ada data mutakhir
sebagai hasil survei pendahuluan atau temuan peneliti
sebelumnya. Mahasiswa S-2 yang meneliti masalah ilmu
murni perlu mengemukakan argumentasi ilmiah yang
kuat tentang pentingnya menyelesaikan masalah
tersebut. Pentingnya masalah dapat ditunjukkan dengan
argumentasi risiko yang ditimbulkan apabila masalah
tersebut tidak teratasi.

Tambahan dari semua itu, mahasiswa S-3
menjelaskan alasan pemilihan masalahnya berdasarkan
fakta empiris ditambah argumentasi ilmiah dan
pandangan filosofis bahwa masalah itu penting diteliti.
Jadi, perspektif pengembangan ilmu seharusnya menjadi
pertimbangan mahasiswa S-3 dalam menentukan
masalah penelitiannya. Dengan demikian, memilih dan
menilai masalah dikemukakan bagian berikut.

20 M e ra n c a n g ,  M e n u l i s ,  d a n  M e m p e r ta h a n k a n :  S k r i p s i ,  T e s i s ,  d a n  D i s e r ta s i

B. Memilih dan Menilai Masalah

Setelah dipilih secara sementara, masalah harus dieva-
luasi. Peneliti harus yakin bahwa daerah masalah cukup
penting untuk diteliti, walau pun ini tidak selalu mudah
untuk menentukannya. Menilai pentingnya sebuah
masalah sering terkait dengan nilai individu dan pendapat
subjektif. Namun, terdapat sejumlah kriteria yang perlu
digunakan dalam proses menilai pentingnya sebuah
masalah.

Ada beberapa ciri masalah yang baik, ditinjau dari isi
(content), rumusan masalah, dan kondisi penunjang yang
diperlukan dalam pemecahan masalah yang dipilih. Ciri-ciri
masalah yang baik, antara lain (1) memiliki kontribusi
terhadap pengembangan ilmu, (2) memiliki kontribusi
terhadap penelitian lanjut, (3) dapat diteliti, dan (4) sesuai
dengan kualifikasi dan kompetensi peneliti.

1. Kontribusi terhadap pengembangan ilmu
Secara ideal, masalah harus memiliki penyelesaian yang

akan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu.
Peneliti harus menunjukkan bahwa studinya akan mengisi
celah atau kekurangan yang ada di dalam pengetahuan
sekarang atau membantu mengatasi ketidakkonsistenan
yang ada di dalam penelitian terdahulu. Diharapkan bahwa
peneliti dapat meningkatkan studi terdahulu dalam suatu
cara sehingga pengetahuan yang lebih andal dapat
diperoleh. Kebanyakan ahli setuju bahwa masalah yang
berakhir dengan teori mempunyai potensi yang lebih besar
untuk memenuhi kriteria ini. Peneliti bisa bertanya: Apakah
penelitiannya akan menghasilkan pengetahuan tentang
hubungan baru atau akan mengulangi penemuan yang
sudah ada sebelumnya?

Suatu studi tertentu dapat memberi kontribusi pada
teori dan praktik. Tetapi, jika masalah tampaknya kurang
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berimplikasi teoretis, maka sekurang-kurangnya harus
memiliki suatu implikasi praktis. Peneliti harus menjawab
pertanyaan: Apa yang baru terkait dengan studinya?
Apakah penyelesaian masalah membuat sesuatu yang
berbeda dalam aplikasi praktis? Apakah ilmuwan lain akan
tertarik dalam penemuan itu? Karena banyaknya masalah
yang memerlukan penyelesaian dengan implikasi teoretis
dan praktis, bobot penilaian untuk penggunaan waktu dan
upaya pada masalah kurang dari bobot dua aspek penting
ini (implikasi teoretis dan praktis).

Kadang-kadang dalam upayanya, peneliti melokalisir
masalah, mahasiswa memilih sebuah pertanyaan yang
melibatkan hubungan yang sangat sederhana atau sudah
demikian jelas. Misalnya, Apa hubungan antara kepopuleran
terhadap rekan-rekan dan kecepatan membaca? Dipertim-
bangkan sebagai masalah sangat sederhana karena hanya
mempunyai kontribusi yang sedikit atau tidak penting
terhadap aplikasi praktis, mempunyai hanya sedikit
hubungan terhadap studi-studi lain, dan tidak memiliki
konsekuensi teoretis. Sebuah pertanyaan seperti:
Bagaimana hubungan antara inteligensi dan prestasi
membaca? juga dipertimbangkan sebagai masalah
sederhana karena kita sudah mempunyai data yang cukup
banyak pada hubungan ini, sehingga tambahan penelitian
tentang masalah tersebut mungkin tidak perlu lagi.

Banyak rencana studi ditolak karena metodologinya
hanya memberi kontribusi kecil, terhadap teori mau pun
terhadap praktik. Misalnya, peneliti mencoba mengevaluasi
perbandingan dari membaca cepat dan membaca cermat
dalam permulaan pengajaran membaca bisa bertujuan
untuk mensurvei sikap guru sekolah dasar (SD) pada
masalah ini. Survei seperti itu tidak akan menghasilkan
jawaban yang berarti menyangkut keunggulan relatif dari
dua cara membaca karena hanya akan memberikan
pendapat dari sebuah sampel guru yang mungkin hanya
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mengabaikan jawaban dalam pandangan sebagai peneliti.
Sebuah pendekatan superior melibatkan sebuah eksperi-
men terkontrol yang membandingkan kemajuan mahasiswa
yang diajar dengan suatu sistem dengan mahasiswa yang
memiliki kemampuan yang ekuivalen dan diuji dengan
sistem yang lain. Survei pendapat yang mudah berupaya
banyak menggunakan prosedur ini jika tidak sesuai untuk
menjawab pertanyaan yang ditanyakan.

Masalah yang penyelesaiannya mengembangkan ilmu
atau mempunyai kegunaan praktis untuk keperluan
tertentu disebut bernilai penelitian. Masalah yang bernilai
penelitian dapat mempunyai ciri sebagai berikut.

a. Memiliki keaslian. Masalah yang dipilih sebaiknya
yang belum banyak mendapat perhatian dalam
penelitian sebelumnya. Jika masalah lama ingin
diteliti kembali, rumusannya dihubungkan dengan
teknik, percobaan, atau teori baru sehingga topik
lama tadi akan menjadi berharga.

b. Merupakan hal penting. Masalah lebih diutamakan
untuk memperoleh fakta dan kesimpulan dalam
suatu bidang tertentu. Masalah yang dipilih
hendaknya mempunyai arti dan nilai, baik dalam
bidang ilmunya sendiri mau pun dalam bidang
aplikasi untuk penelitian terapan.

2. Kontribusi pada penelitian lanjutan
Masalah dapat menghasilkan masalah baru dan juga

untuk penelitian lebih lanjut. Jika peneliti mulai dengan
mengaitkan masalahnya dengan pengetahuan yang
terorganisir dan memberikan pertimbangan pada jenis studi
yang mungkin secara logis mengikutinya, mereka lebih
mungkin memenuhi kriteria ini. Sebuah studi yang baik,
sementara mendapatkan jawaban pada satu pertanyaan,
juga biasanya menghasilkan sejumlah pertanyaan yang
memerlukan penelitian untuk menjawabnya. Hal ini adalah
benar bagi studi yang berhubungan dengan penguatan
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kembali teori. Sebaliknya, banyak penelitian deskriptif gagal
memenuhi kriteria kedua ini.

Dalam hubungan dengan kriteria ini, mahasiswa S-1
disarankan bisa memberikan suatu pertimbangan pada
pemilihan masalah yang dapat kemudian dilanjutkan
dalam sebuah penelitian tesis magister atau untuk sebuah
studi disertasi doktor.

3. Dapat diteliti
Masalah harus dapat diteliti. Walaupun kriteria ini

tampaknya akan terbukti sendiri, dalam praktik banyak
masalah tidak melibatkan pertanyaan yang dapat diteliti
secara ilmiah. Untuk dapat diteliti, sebuah masalah harus
dapat ditangani secara empiris. Banyak pertanyaan
menarik tidak dapat diteliti secara empiris, tetapi harus
diselidiki melalui kajian filosofis. Pertanyaan seperti:
Apakah baik untuk memberikan pendidikan seks di SD?
Apakah kita mengajarkan materi tentang komunis di SMA?
Apakah prosedur demokratis meningkatkan lingkungan
belajar untuk anak-anak? adalah isu-isu filosofis dan tidak
dapat dijawab dengan penelitian ilmiah. Walaupun
pertanyaan ini dalam formulasi kata tidak dapat ditangani
secara empiris, mereka dapat dirumuskan kembali ke
dalam pertanyaan yang dapat bekerja dalam penelitian.
Sebuah studi dapat dirancang untuk mendapatkan
informasi pada jenis pertanyaan ini. Walaupun pertanyaan
filosofis seperti itu tidak sesuai untuk penelitian ilmiah,
informasi yang diberikan oleh penelitian dapat digunakan
dalam mengembangkan penyelesaian pada pertanyaan
filosofis dan etis. Jadi, data diperoleh melalui penelitian
ilmiah pada sebuah masalah dapat berguna pada pendidik
saat mereka membuat keputusan yang melibatkan hak dan
nilai.

Peneliti harus juga memberikan perhatian pada definisi
dan pengukuran peubah yang terlibat pada rumusan
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masalah dalam pertanyaan penelitian. Sebuah pertanyaan
seperti: Apa pengaruh paradigma politik baru pada orang
dewasa Indonesia? tampaknya akan sulit untuk penelitian
ilmiah. Pendefinisian istilah paradigma politik baru dalam
suatu cara mungkin sulit sehingga pengaruhnya tidak
dapat diukur.

Masalah dipilih sedemikian rupa sehingga memberikan
implikasi untuk pengujian secara empiris. Masalah yang
tidak berimplikasi hubungan yang dapat diuji bukanlah
masalah ilmiah. Hal ini berarti hubungan dinyatakan
secara jelas dan mengandung pengertian bahwa hubungan
tersebut dapat dinyatakan dalam peubah-peubah yang
dapat diukur.

4. Kelayakan peneliti
Masalah harus sesuai kondisi khusus peneliti. Masalah

mungkin sangat baik dari pandangan kriteria yang telah
dijelaskan tetapi tidak sesuai untuk individu tertentu.
Beberapa aspek personal dipertimbangkan di sini.

A. Masalah harus menarik bagi peneliti sehingga ia bisa
mengerjakannya dengan antusias atau bersemangat.
Masalah harus mempunyai penyelesaian yang secara
personal penting karena memberikan kontribusi pada
bidang pengetahuan atau kinerja peneliti sebagai
praktisi dalam lingkup tugasnya. Kecuali masalah
berguna dan menarik, dipertanyakan juga apakah
peneliti akan menggunakan waktu dan tenaganya
untuk melaksanakan pekerjaan itu.

B. Masalah harus dalam wilayah di mana peneliti memiliki
pengetahuan dan pengalaman. Peneliti harus terbiasa
dengan teori, konsep, dan fakta yang ada untuk
mengidentifikasi pentingnya masalah. Selanjutnya,
peneliti perlu mempertimbangkan keterampilan dan
kompetensi yang dimilikinya untuk melaksanakan studi
melalui kompetisi. Instrumen mungkin harus dikem-
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bangkan dan diuji kesahihannya atau analisis statistis
yang rumit mungkin diperlukan.

C. Masalah harus layak dalam situasi di mana peneliti
dapat menemukan dirinya sendiri. Peneliti harus
memastikan apakah data yang diperlukan untuk
menjawab pertanyaan akan tersedia. Masalah yang
layak berarti dapat dipecahkan. Kelayakan masalah
harus benar-benar diperhatikan oleh peneliti dalam
memilih masalah. Kelayakan masalah dapat dilihat dari
beberapa hal berikut:
1) data dan metode untuk memecahkan masalah

berada dalam batas kemampuan peneliti;
2) biaya untuk memecahkan masalah secara relatif

dalam batas jangkauan dana yang ada;
3) waktu untuk memecahkan masalah adalah

wajar;
4) biaya seimbang dengan hasil yang akan

diperoleh (pertimbangan ekonomis);
5) administrasi dan sponsor cukup kuat dalam

menyelesaikan masalah;
6) masalah tidak bertentangan dengan hukum dan

adat.
D. Masalah harus dapat diteliti dan diselesaikan dalam

waktu yang telah dipersiapkan. Peneliti tidak harus
memilih masalah yang terlalu besar atau terlalu
menuntut keterlibatan yang tinggi, karena peneliti harus
memungkinkan memiliki waktu yang cukup untuk
konstruksi instrumen, pengumpulan data, analisis data,
dan penulisan laporan.

E. Masalah yang dipilih, selain memiliki nilai ilmiah dan
layak, juga sesuai dengan kualifikasi peneliti. Dalam hal
ini, masalah yang dipilih harus menarik bagi peneliti
dan dalam batas kewenangan ilmiah sesuai kualifikasi
peneliti. Misalnya, seorang sarjana pertanian wajar
memilih masalah tentang: berjangkitnya penyakit
tanaman padi. Tidaklah wajar sarjana pertanian
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tersebut memilih masalah tentang: penyebab penyakit
lumpuh pada anak.

Sekali lagi dikemukakan bahwa kelayakan masalah
penelitian perlu benar-benar diperhatikan oleh peneliti.
Misalnya, mahasiswa S-1 Fakultas MIPA Universitas
Negeri Makassar, yang harus menyelesaikan studinya
dalam waktu empat tahun dengan satu tahun waktu
penelitian, tidaklah mungkin untuk memilih masalah
tentang: pemuliaan kelapa dengan perkawinan silang
untuk menambah hasil. Masalah ini tidak layak karena
pembiayaan yang cukup besar, waktu yang relatif terlalu
lama, sponsor mungkin sulit diperoleh, kemampuan
fakultas yang masih lemah, dan peralatan untuk itu
belum dimiliki fakultas. Kalau masalah yang dipilih
mahasiswa tersebut menyangkut budi daya tomat atau
lombok, mungkin ini wajar karena waktu yang diperlu-
kan relatif singkat dan biaya juga relatif murah.

Selanjutnya, tingkat kesulitan masalah yang dipilih
sesuai kualifikasi peneliti. Seorang peneliti yang berku-
alifikasi strata tiga akan memilih masalah penelitian
yang berbeda tingkatannya dengan masalah yang dipilih
oleh seorang calon magister strata dua atau sarjana
strata satu. Dengan perkataan lain, masalah yang dipilih
sesuai dengan daya nalar, kesensitifan terhadap data,
dan kemampuan peneliti menghasilkan sesuatu yang
baru. Demikian pula mahasiswa yang mau meneliti
untuk tugas akhir harus memilih masalah yang berbeda
tingkatannya sesuai dengan strata S-1, S-2, dan S-3.

Beberapa kriteria untuk menilai masalah telah
dikemukakan, selanjutnya teknik atau cara merumus-
kan masalah dan pertanyaan penelitian dibahas pada
bagian berikut.
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C. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Telah dijelaskan bahwa sebelum seorang peneliti
dapat merumuskan masalah, ia lebih dahulu
mengidentifikasi dan memilih masalah. Masalah banyak
tersedia, tetapi memilih masalah yang akan dipecahkan
dalam suatu penelitian tidaklah begitu mudah. Peneliti
harus memilih masalah yang mempunyai ciri yang baik
dan mengetahui sumber tempat mencari masalah.
Masalah bisa muncul dari pengalaman, atau timbul
dalam pemikiran, namun tidak sedikit yang diperoleh
dari kajian literatur atau kajian pustaka.

Perlu dijelaskan bahwa rumusan masalah dan
pertanyaan penelitian adalah dua hal yang berbeda,
namun keduanya tidak bisa dipisahkan, bagaikan dua
sisi dari satu mata uang. Masalah biasa didefinisikan
sebagai kesenjangan antara keadaan nyata (das sein)
dan keadaan yang seharusnya (das sollen). Kesenjangan
antara teori dan praktik di lapangan, kesenjangan antara
harapan dan kenyataan adalah masalah yang umumnya
memerlukan penyelesaian.

Manusia dalam kehidupannya tidak pernah bebas
dari masalah. Karena itu, pertama-tama dibahas
pengertian masalah dengan berbagai aspeknya. Masalah
dapat juga timbul karena adanya halangan dan
rintangan, baik yang telah ada maupun yang akan ada.
Dengan perkataan lain, masalah bisa berupa suatu
keadaan yang ingin diubah menjadi lebih baik, atau
program yang tidak berjalan dengan baik. Masalah yang
dibahas di sini secara khusus menyangkut atau
berkaitan dengan penelitian ilmiah, yang lazim disebut
penelitian.
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1. Rumusan masalah
Masalah yang dipilih perlu dirumuskan untuk

mendudukkan pada proporsi tertentu, menentukan
batas dan hubungannya dengan masalah lain, dan
mengidentifikasi berbagai aspek dan seginya. Rumusan
masalah sebaiknya sederhana, deklaratif, dan definitif.
Masalah yang rumusannya sederhana mudah dimengerti
dan dipahami. Rumusan masalah juga sebaiknya
dinyatakan dalam bentuk pernyataan spesifik sehingga
dapat diturunkan pertanyaan dan hipotesis daripadanya.

Dalam melakukan identifikasi dan perumusan
masalah, pendekatan terhadap objek memegang peranan
yang amat penting. Pendekatan terhadap suatu objek
atau masalah dapat dilakukan dengan cara: (1) objektif,
(2) subjektif, (3) langsung, (4) tidak langsung, (5) kompre-
hensif, (6) sektoral, (7) interdisipliner, dan (8) mono-
disipliner.

1) Pendekatan objektif berarti lepas dari subjek pelaku
dalam situasi atau kejadian, dan lepas dari subjek
peneliti. Bila suatu objek didekati secara objektif,
kelihatan dengan jelas segi objek yang bersangkutan
sehingga ada alternatif bagi peneliti untuk
memandang dari segi objektif yang mana, atau
memandang objek itu sebagai apa adanya. Semakin
banyak segi objektif bisa dilihat oleh peneliti,
semakin objektiflah penelitian itu.

2) Pendekatan subjektif berarti bergantung pada subjek
pelaku yang berkepentingan di dalam situasi yang
diteliti. Subjektif juga berarti bergantung pada
maksud penelitian yang dilakukan oleh subjek
peneliti. Bila suatu objek didekati secara subjektif,
kepentingan atau keadaan peneliti memegang
peranan. Setiap subjek peneliti mempunyai kepen-
tingan, jalur-jalur tindakan, dan lain-lain. Misalnya,
seorang ahli ekonomi memandang suatu objek dari
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segi ekonomi, karena alat itulah yang dikuasainya.
Seorang pejabat pemerintahan yang juga gemar
berolah raga, ia mempunyai dua alternatif jalur
tindakan penelitian yang dapat dilakukannya, yakni
melalui kedudukannya sebagai pejabat atau melalui
posisinya sebagai olah-ragawan.

3) Pendekatan langsung berarti subjek peneliti berko-
munikasi dan mengungkapkan persoalan secara
langsung dengan sumber informasi atau objek
penelitian (pelaku situasi yang diteliti). Pendekatan
langsung membawa keuntungan dan juga kelemahan.
Keuntungannya antara lain peneliti mendapatkan
bahan atau informasi dari tangan pertama, namun
kelemahannya bahan yang diperoleh masih belum
mendapat kritik dari pihak lain.

4) Pendekatan tidak langsung berarti dilakukan dengan
perantaraan atau melalui pihak ketiga, atau dengan
menggunakan sumber sekunder. Pendekatan tidak
langsung memberikan hasil yang sebaliknya, yaitu
data yang diperoleh sudah teruji asalkan sumbernya
diketahui betul, walau pun data tersebut bukan dari
tangan pertama.

5) Pendekatan terhadap suatu masalah atau objek,
tidak hanya terhadap satu atau beberapa segi
objektifnya, tetapi dari semua segi, disebut pendekat-
an komprehensif (menyeluruh). Tetapi, bisa ditemu-
kan segi objektif yang memiliki segi-segi objektif
lainnya. Artinya, segi tersebut merupakan sarana
bagi segi-segi lainnya. Pendekatan terhadap segi
yang disebut belakangan disebut pendekatan lintas
sektoral.

6) Pendekatan terhadap satu segi saja disebut
pendekatan sektoral. Dengan pendekatan sektoral,
segi objektif dianggap sebagai sektor yang berdiri
sendiri, setidak-tidaknya relatif berdiri sendiri.
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7) Adakalanya masalah yang semula disangka dapat
diselesaikan dari segi ekonomi saja, ternyata tidak
dapat dipecahkan hanya dari satu segi subjektif,
tetapi dari beberapa disiplin. Pendekatan ini disebut
pendekatan interdisipliner bahkan bisa disebut
transdidipliner.

8) Suatu segi objektif dapat didekati dari segi subjek
peneliti tertentu. Misalnya, segi objektif yang bersifat
ekonomi dipandang dari segi ilmu ekonomi oleh
seorang ahli ekonomi. Pendekatan dari suatu segi
keahlian atau ilmu disebut pendekatan (mono)
disipliner.

Perlu dijelaskan bahwa pendekatan terhadap suatu
segi atau aspek objektif berarti memilih dari segi mana
objek yang hendak dipelajari, dan dianalisis ke dalam
unsur-unsur atau bagian-bagian sehingga menjadi jelas
untuk diamati. Misalnya, seseorang hendak mempelajari
Desa X. Desa memiliki banyak segi. Pada tingkat
pertama ada tiga segi: wilayah fisik, penduduk, dan
pemerintahan. Katakanlah, peneliti memilih segi
pemerintahan, ini pun terdiri atas beberapa aspek
seperti tujuan, sistem, struktur, mekanisme, personalia,
dan lain-lain. Bila peneliti memilih aspek mekanisme,
aspek ini dapat didekati dari satu atau beberapa segi
subjek peneliti, misalnya dari segi ilmu jiwa, ilmu
administrasi negara, ilmu organisasi, dan sebagainya.
Mendekati aspek mekanisme dari segi ilmu jiwa berarti
yang bersangkutan menggunakan pengertian, metode,
asas, dan hal lain dari ilmu jiwa dalam mempelajari
aspek tersebut.

Setelah sebuah masalah dipilih dan diputuskan
penting, masih ada tugas untuk merumuskan masalah
dalam sebuah bentuk yang dapat diterima untuk
investigasi. Sebuah pernyataan masalah yang baik harus
(1) menjelaskan dengan tepat apa yang akan ditentukan
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atau diselesaikan dan (2) membatasi lingkup studi ke
suatu pertanyaan khusus. Kita tidak dapat melebih-
lebihkan pentingnya sebuah pernyataan yang jelas dan
padat dari masalah itu. Peneliti pemula sering
mempunyai ide besar dari suatu masalah tetapi
kesulitan merumuskannya dalam sebuah pertanyaan
penelitian yang dapat bekerja. Ia menemukan bahwa ide
umum permulaannya walau pun memiliki kecukupan
komunikasi namun pemahaman tidak cukup spesifik
yang memungkinkan penanganan empiris pada masalah
tersebut. Ia tidak dapat membuat kemajuan sampai ia
dapat menyatakan sebuah pertanyaan konkret yang
dapat diterima masuk ke penelitian.

Untuk mengilustrasikan, seorang peneliti pemula
menyatakan bahwa ia tertarik mempelajari keefektifan
kurikulum IPA yang baru di SMP. Seperti dijelaskan, apa
yang ia akan kerjakan harus dimengerti dan dapat
dikomunikasikan tentang hal tersebut dalam suatu cara
yang umum. Tetapi, peneliti harus menjelaskan masalah
secara khusus dengan kejelasan yang tinggi sehingga
sebuah metode untuk penelitian dapat ditemukan.

Langkah penting adalah menyangkut definisi istilah
yang terlibat. Apa yang dimaksud keefektifan, kurikulum
IPA, dan SMP? Definisi yang diperlukan biasanya tidak
diberikan oleh kamus. Misalnya, keefektifan didefinisi-
kan sebagai ”memberikan hasil yang diharapkan”.
Definisi ini menjelaskan konstruk umum keefektifan
tetapi tidak cukup tepat untuk sebuah penelitian. Kita
perlu dapat menjelaskan secara tepat indikator apa dari
keefektifan yang akan digunakan atau apa yang akan
dikerjakan untuk menilai kehadiran atau kealpaan
fenomena yang dinyatakan oleh konsep keefektifan. Hal
yang sama berlaku untuk istilah yang lain. Dengan
perkataan lain, peubah harus didefinisikan dari masalah
secara operasional. Untuk mendefinisikan secara
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operasional, peneliti harus merancang suatu jenis
perilaku atau peristiwa yang secara langsung dapat
diamati dan diukur oleh peneliti sesndiri atau orang lain
untuk menyatakan konsep ini. Definisi operasional
mendefinisikan sebuah konsep dalam bentuk operasi
atau proses yang akan digunakan mengukur atau
memanipulasi konsep itu.

Dalam studi ini, peneliti harus memilih untuk
mendefinisikan keefektifan sebagai peningkatan yang
dibuat pada tes berpikir kritis dalam tes IPA biologi
terbakukan. Istilah kurikulum dapat didefinisikan
sebagai mata pelajaran IPA yang diajarkan pada siswa.
SMP dapat merujuk kepada sekolah menengah yang
mempunyai ciri tertentu. Masalah semula sekarang bisa
menjadi, Apa pengaruh pelajaran IPA pada pemahaman
konsep biologi siswa yang baru mempelajari biologi pada
tingkat SMP? Definisi operasional berfungsi untuk
memokuskan skop pertanyaan umum ke peubah khusus
yang dapat diamati.

Sekarang, pekerjaan diindikasikan dengan suatu
kejelasan dan fokus. Peneliti dapat melanjutkan untuk
merancang sebuah studi eksperimen yang membanding-
kan skor yang dibuat pada tes awal dan tes akhir
pemahaman konsep biologi oleh siswa yang mengikuti
mata pelajaran IPA dengan siswa yang serupa dengan
kurikulum biologi alternatif. Peneliti sekarang dapat
memulai mengumpul bukti objektif tentang kurikulum
khusus dalam suatu situasi khusus yang akan
menerangi lumbung pada pertanyaan umum semula.

Selanjutnya, dalam merumuskan pertanyaan,
peneliti harus berupaya keras menjaga keseimbangan
antara keumuman (generality) dan kekhususan
(specificity). Jika rumusan masalah terlalu besar dan
terlalu umum, kita dihadapkan pada wilayah yang
raguragu dengan tidak ada indikasi yang jelas dari arah
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penelitian untuk dilaksanakan. Misalnya, Apa pengaruh
pengajaran terprogram pada pencapaian ilmiah dalam
sekolah menengah? terlalu umum. Akan lebih baik
bertanya: Apa pengaruh penggunaan buku teks
terprogram pada pencapaian hasil belajar biologi siswa
SMP X? Pertanyaan ini mengindikasikan secara langsung
subjek yang akan diamati, peubah yang terlibat, dan
jenis data yang akan dikumpulkan.

Sebaliknya, masalah atau pertanyaan harus tidak
begitu sempit yang menjadikannya sederhana dan tidak
berarti. Kita menginginkan masalah yang cukup luas
untuk menjamin pentingnya, tetapi cukup khas supaya
layak dalam situasi peneliti. Nyatakan masalah
penelitian ke dalam suatu pertanyaan yang mungkin.
Hindari isu filosofis, seperti juga pertanyaan tentang nilai
dan penilaian yang tidak dapat dijawab oleh investigasi
ilmiah.

Sekali satu pertanyaan potensial dirumuskan, kejela-
sannya dan kelayakannya harus dinilai. Pengembangan
satu masalah yang dapat bekerja adalah suatu proses
evolusi, melibatkan banyak upaya untuk mempertajam
konsep, mendefinisikan operasi, dan mempertimbangkan
cara pengumpulan data.

Karena banyaknya segi dan cara pandang terhadap
sebuah masalah, langkah selanjutnya dalam suatu
penelitian untuk memecahkan masalah tersebut sangat
ditentukan oleh cara pandang dari segi mana masalah
itu mendapat perhatian. Untuk memberi arah kegiatan
penelitian, selanjutnya diperlukan pertanyaan penelitian.
Sebelum membicarakan pertanyaan penelitian, satu
contoh masalah politik dikemukakan sebagai berikut:

Sistem perpolitikan di Indonesia memberikan persya-
ratan jatah 30% terhadap calon legislatif (caleg)
perempuan pada setiap partai politik (parpol). Namun,
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jatah itu tidak bisa dipenuhi oleh semua parpol peserta
pemilihan umum (pemilu).

Contoh masalah ini dapat dipandang dari banyak segi,
misalnya segi (1) aturan perpolitikan, (2) parpol peserta
pemilu, (3) realitas kemasyarakatan, dan (4) para caleg
itu sendiri. Aspek mana dari masalah yang menjadi
perhatian dapat dituangkan dalam bentuk pertanyaan
penelitian. Dengan demikian, pembahasan tentang
pertanyaan penelitian perlu dikemukakan di sini.

2. Pertanyaan Penelitian
Telah dikemukakan bahwa rumusan masalah dan

pertanyaan penelitian adalah dua hal yang tidak dapat
dipisahkan. Pertanyaan yang dapat diturunkan dari
contoh masalah di atas bisa banyak dan bervariasi
dilihat dari tingkatan tujuan yang akan dicapai dalam
penelitian. Pertanyaan tersebut antara lain sebagai
berikut.

a. Apakah jatah caleg perempuan sulit terpenuhi 30%
karena pengaruh ajaran agama Islam yang membatasi
perempuan untuk tidak keluar rumah kecuali
ditemani oleh muhrim?

b. Bagaimana peranan politik perempuan menurut
ajaran normatif syariat Islam?

c. Apa motivasi kaum perempuan yang menggeluti dunia
politik?

d. Bagaimana pandangan lelaki terhadap keterlibatan
kaum perempuan dalam dunia politik?

e. Bagaimana pandangan perempuan sendiri terhadap
keterlibatan kaum perempuan dalam dunia politik?

f. Bagaimana implementasi pemahaman syariat Islam
dalam masyarakat?

Tentu, pertanyaan-pertanyaan tersebut masih perlu
dikembangkan dan dipertajam untuk menjadi masalah
penelitian yang baik. Pendekatan penelitian bisa bersifat
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kualitatif dan kuantitatif. Satu contoh masalah lagi dapat
diperhatikan sebagai berikut.

Masih kurangnya pengetahuan petani di Desa X tentang
inovasi teknologi dalam perbaikan sistem budi daya dan
pengolahan pascapanen padi sehingga keproduktifan dan
mutu padi belum sesuai permintaan pasar.

Dari rumusan masalah ini, beberapa pertanyaan penelitian
dapat dikemukakan sebagai berikut.

a. Apa yang diketahui petani di Desa X tentang inovasi
teknologi dalam sistem budi daya dan pengolahan
pascapanen padi?

b. Berapa besar keproduktifan padi per hektar di Desa X?
c. Bagaimana mutu padi yang dihasilkan petani di Desa

X?
d. Mengapa petani di Desa X kurang pengetahuan tentang

inovasi teknologi dalam perbaikan sistem budi daya dan
pengolahan pascapanen padi?

e. Bagaimana meningkatkan pengetahuan petani di Desa
X tentang inovasi teknologi dalam perbaikan sistem budi
daya dan pascapanen padi?

f. Bagaimana meningkatkan keproduktifan padi petani
dan pengolahan pascapanen padi di Desa X?

g. Bagaimana meningkatkan mutu padi para petani di
Desa X?

h. Apa dampak kurangnya pengetahuan petani di Desa X
tentang inovasi teknologi dalam perbaikan sistem budi
daya dan pengolahan pascapanen padi?

i. Apa dampak rendahnya keproduktifan padi petani di
Desa X?

j. Apa dampak rendahnya mutu padi bagi petani di Desa
X?

Demikian sejumlah pertanyaan penelitian yang
diturunkan dari rumusan masalah yang ada. Bentuk
pertanyaan dapat pula dibedakan menurut analisis data
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yang diperlukan untuk menjawabnya. Misalnya, ada
pertanyaan deskriptif, komparatif, dan kortelasional. Secara
terperinci, hal ini dapat dilihat dalam Tiro & Hidayah
(2012). Dari pertanyaan penelitian, peneliti dapat meru-
muskan tujuan yang akan dicapai. Karena itu, pembahasan
tentang tujuan penelitian perlu dikemukakan.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan tidak hanya untuk memenuhi
hasrat ingin tahu atau fungsi penjelasan bagi suatu
fenomena saja, tetapi juga harus memberi manfaat bagi
peneliti maupun masyarakat. Bagi mahasiswa, sasaran
pertama penelitiannya ialah sebagai bagian dari proses
belajar, untuk memperdalam wawasan ilmiah, dan
sebagai persyaratan penyelesaian studi mahasiswa strata
S-1, S-2, dan S-3. Tujuan seperti terakhir ini menjadi
syarat utama bagi penyelesaian studi untuk
mendapatkan gelar sesuai strata masing-masing.

Bagi mahasiswa pascasarjana (S-2 dan S-3), sasaran
penelitiannya ialah pengembangan ilmu, dan juga
ditujukan mendapatkan manfaat yang dapat
disumbangkan kepada masyarakat. Penelitian dapat
bertujuan menjajaki, menguraikan, menerangkan,
membuktikan atau menjelaskan suatu gejala, konsep,
atau dugaan. Selain itu, penelitian dapat pula bertujuan
membuat suatu prototipe atau model.

Tujuan penelitian sebenarnya dapat dirumuskan
untuk menjawab pertanyaan yang telah diturunkan dari
rumusan masalah. Misalnya pertanyaan penelitian
tentang masalah politik sebelumnya mengarahkan
rumusan tujuan penelitian sebagai berikut.

Menganalisis dan menjelaskan:
a. pengaruh pandangan agama Islam terhadap sulitnya

terpenuhi jatah caleg perempuan;
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b. peranan politik perempuan menurut syariat Islam;
c. motivasi perempuan yang menggeluti dunia politik;
d. pandangan lelaki terhadap keterlibatan kaum

perempuan dalam dunia politik;
e. pandangan perempuan sendiri terhadap keterlibatan

kaumnya dalam dunia politik;
f. implementasi pemahaman syariat Islam dalam

masyarakat.

Demikian pula pertanyaan penelitian tentang petani
padi mengarahkan tujuan penelitian seperti berikut.

Mendeskripsikan:
a. pengetahuan petani tentang inovasi teknologi dalam

sistem budi daya dan pengolahan pascapanen padi;
b. besarnya keproduktifan petani padi per hektar;
c. mutu padi yang dihasilkan petani;
d. penyebab kurangnya pengetahuan petani tentang

inovasi teknologi dalam perbaikan sistem budi daya dan
pengolahan pascapanen padi.

Menjajaki dan mendeskripsikan cara meningkatkan:
e. pengetahuan petani tentang inovasi teknologi dalam

perbaikan sistem budi daya dan pascapanen padi;
f. keproduktifan padi petani dan pengolahan pascapanen

padi;
g. mutu padi para petani.
Menganalisis dan mendeskripsikan dampak:
h. kurangnya pengetahuan petani tentang inovasi

teknologi dalam perbaikan sistem budi daya dan
pengolahan pascapanen padi;

i. rendahnya keproduktifan padi petani;
j. rendahnya mutu padi bagi petani.

Jadi, salah satu kesimpulan yang mungkin dalam
penelitian seperti ini, misalnya hasil penelitian yang
menyatakan bahwa penggunaan pupuk dapat meng-
hemat biaya merupakan temuan yang bermanfaat bagi
petani, masyarakat, maupun pemerintah. Demikian
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pula, suatu temuan penelitian yang menyatakan bahwa
pandangan kaum lelaki terhadap keterlibatan perem-
puan dalam dunia politik perlu diperbaiki. Hal ini
penting untuk meningkatkan partisipasi perempuan
dalam pembangunan demokrasi. Dalam kaitan ini,
manfaat suatu penelitian harus ditegaskan pada bagian
pendahuluan.

Dua contoh rumusan masalah yang menghasilkan
sejumlah pertanyaan telah dikemukakan. Pertanyaan
penelitian mengarahkan perhatian peneliti untuk
menetapkan tujuan yang akan dicapai. Berdasarkan
tujuan, peneliti harus memilih metode atau pendekatan
penelitian yang sesuai. Misalnya, tujuan penelitian
untuk menjelaskan pengaruh pandangan agama Islam
terhadap sulitnya terpenuhi jatah caleg perempuan,
mengarahkan peneliti untuk menggunakan metode
penelitian deskriptif yang bersifat korelatif. Contoh lain,
tujuan penelitian untk menjelaskan pandangan lelaki
terhadap keterlibatan kaum perempuan dalam dunia
politik, mengarahkan peneliti untuk memilih metode
survei pendapat (polling).

Setelah masalah dan pertanyaan penelitian dirumus-
kan, peubah yang akan diukur ditetapkan, dan tujuan
penelitian sudah jelas, tibalah saatnya peneliti
menentukan judul penelitiannya. Karena itu, beberapa
hal yang perlu mendapat perhatian dalam menentukan
judul penelitian dikemukakan pada bagian berikut.

E. Judul Penelitian

Judul penelitian adalah hal pertama yang diperhati-
kan pembaca dan yang pertama kali memberi kesan
terhadap materi dan mutu informasi yang akan diperoleh
dari laporan penelitian tersebut. Judul harus menarik
perhatian pembaca yang melihatnya secara sepintas.
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Judul hendaknya positif, singkat, spesifik, dan jelas
menggambarkan kegiatan penelitian. Karena itu, judul
perlu dirumuskan secara cermat dan tepat sehingga
menarik perhatian pembaca. Hal ini dapat dilakukan
apabila judul tersebut dirumuskan setelah (1) masalah
dan pertanyaan penelitian dirumuskan, dan (2) tujuan
penelitian telah ditetapkan. Ada beberapa syarat yang
perlu diperhatikan dalam merumuskan judul penelitian,
yaitu:

1. memuat peubah yang akan diukur terkait dengan
masalah yang akan dipecahkan;

2. orientasi penelitian jelas mengarah kepada penelitian
murni, terapan, atau penelitian jenis khusus;

3. ada batasan waktu jika diperlukan;
4. objek atau subjek penelitian tercantum dengan jelas;
5. panjang judul sekitar 15 kata, tidak termasuk kata

sambung dan kata depan.

Misalnya, masalah penelitian tentang politik yang
telah dibicarakan dalam bab ini akan dibuatkan judul.
Setelah memperhatikan, masalah, pertanyaan, peubah,
dan tujuan penelitian, judul yang dapat dibuat antara
lain: Pengaruh Pandangan Ajaran Islam terhadap
Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia dalam Era
Reformasi. Judul ini hanya terhitung 10 kata dan
peubah yang akan dipelajari adalah (1) pandangan
ajaran agama Islam dan (2) partisipasi politik kaum
perempuan. Orientasi penelitiannya mengarah kepada
pengungkapan fakta yang bersifat deskriptif-korelasional.
Batasan waktu adalah era reformasi dan objek atau
subjek penelitian adalah kaum perempuan di Indonesia.
Jadi, judul ini bisa dikategorikan memenuhi syarat yang
telah ditetapkan.

Contoh kedua adalah masalah pertanian yang juga
telah dikemukakan dalam bab ini dapat dibuatkan judul:
Peran Inovasi Teknologi terhadap Petani dalam Sistem
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Budi Daya dan Pengolahan Pascapanen Padi di Sulawesi
Selatan. Judul ini hanya terhitung 11 kata dan peubah
yang akan dipelajari adalah (1) inovasi teknologi (2)
sistem budi daya tanaman padi, dan (3) sistem
pengolahan pascapanen. Orientasi penelitian mengarah
pada penerapan teknologi untuk pertanian. Batasan
waktu tidak tersurat dan diharapkan nanti dalam
pembahasan di dalam proposal dijelaskan. Objek atau
subjek penelitian adalah kaum petani di Sulawesi
Selatan. Jadi, judul ini juga bisa dikategorikan
memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

Demikian beberapa panduan umum dalam menentu-
kan judul penelitian. Namun, setiap jenis penelitian
memiliki versi atau bentuk khusus rumusan judul yang
sesuai. Misalnya, penelitian eksperimen pada umumnya
bertujuan mempelajari pengaruh suatu perlakuan
terhadap aspek atau peubah tertentu. Dengan demikian,
kata awal judul eksperimen biasanya dimulai dengan
kata pengaruh, walau pun tidak selamanya. Contoh
judul yang telah dibuat oleh mahasiswa dibicarakan
dalam bab ini. Contoh judul penelitian eksperimen
diberikan sebagai berikut:

1. Pengaruh Imunostimulan -Glukagon dan Lipopolisa-
karida terhadap Respon Imun dan Tingkat Kelang-
sungan Hidup Udang Windu (penaeus monodon
FABRICIUS). Disertasi doktor (Rantetondok, 2002).

2. Efek Training terhadap Kadar Gula Darah Puasa dan
Tes Toleransi Glukosa Oral pada Individu Overweight.
Tesis magister, Program Studi Biomedik
(Arbianingsih, 2009).

3. Pengaruh Pemberian Tes pada Setiap Pertemuan
Sebelum Berlangsungnya Kegiatan Belajar Mengajar
Matematika Siswa Kelas II SMA Pangkep. Skripsi
sarjana, Program Studi Pendidikan Matematika
(Nuraeni, 1992).
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Kemudian, penelitian pengembangan (developmental

research) yang biasa juga disebut penelitian dan
pengembangan (research and develompment), ada yang
menggunakan kata pengembangan atau pemodelan
sebagai kata awal dalam judul. Misalnya:

1. Pengembangan Model Manajemen Mutu Terpadu (MMT)
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)
Sulawesi Selatan. Disertasi doktor, Program Studi
Administrasi Publik (Astuty, 2009).

2. Pengembangan Perangkat Pembelajaran Pendekatan
Open Ended pada Pokok Bahasan Eksponen di Kelas
X SMA X Makassar. Tesis magister, Program Studi
Pendidikan Matematika (Rusli, 2008).

3. Pengembangan Tes untuk Mengevaluasi Domain
Afektif Hasil Belajar Matematika di Sekolah Dasar.
Skripsi sarjana, Program Studi Pendidikan
Matematika (Herwiyanto, 1995).

Penelitian tindakan kelas (classroom action research)
yang mengutamakan perubahan, biasanya menggunakan
kata kerja di awal judul. Contohnya:

1. Meminimalkan Kesulitan Belajar Geometri Siswa Kelas
III SLTP Negeri 4 Lilirilau Kabupaten Soppeng melalui
Pengoptimalan Penggunaan Alat Peraga. Skripsi
sarjana, Program Studi Pendidikan Matematika
(Jamal, 2000).

2. Meningkatkan Penguasaan Rumus Matematika melalui
Pemberian Soal Latihan Siswa Kelas III SLTP Negeri 1
Suli. Skripsi sarjana, Program Studi Pendidikan
Matematika (Herlinda, 2003).

3. Meminimalkan Kesalahan Siswa Kelas II SLTP YPS
Singkole dalam Menyelesaikan Soal Cerita melalui Pola
Pemecahan Bertahap. Skripsi sarjana, Program Studi
Pendidikan Matematika (Suriyani, 2002).
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Penelitian survei memiliki banyak variasi atau
bentuk rumusan judul. Contoh:

1. Sikap dan Perilaku Kelompok Sosial Menengah
Masyarakat Kota Makassar terhadap Penggunaan
Bahasa Indonesia Ragam Baku: Pendekatan Jender.
Disertasi doktor, Program Studi Linguistik
(Mahmudah, 2005).

2. Persepsi Masyarakat terhadap Pelayanan Penerimaan
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Badan
Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Bantaeng.
Tesis magister, Program Studi Administrasi Publik
(Zainuddin, 2006).

3. Korelasi antara Tingkat Kecerdasan Emosional
(Emotional Quotient) Siswa dengan Kemampuan
Matematika Siswa SMU Disamakan Datok Sulaiman
Palopo. Skripsi sarjana, Program Studi Pendidikan
Matematika (Awaluddin, 2003).

Selanjutnya, penelitian murni memiliki kekhususan
pula dalam merumuskan judul. Contoh judul penelitian
murni diberikan sebagai berikut:

1. Process with Delays. Disertasi doktor, program studi
statistika (Abdurahman, 1986).

2. Estimating the Mean of the Selected Population, 1989.
Creative Component for Master of Sciences in
Statistics (Tiro, 1989)

3. Uji Kernel Nonparametrik untuk Ketaklinearan yang
Diabaikan dalam Model Regresi. Tesis magister,
Program Studi Statistika (Sukarna, 2004).

F. Proposal Penelitian

Setelah rumusan masalah dan pertanyaan peneli-
tian, tujuan dan judul penelitian ditetapkan, peneliti
sudah bisa menyusun proposal penelitiannya. Untuk itu,
komponen proposal secara umum perlu dikemukakan.
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Proposal penelitian termasuk rancangannya sangat

penting untuk meyakinkan pembimbing, bahwa masa-
lahnya menarik, penting untuk diteliti, dan memiliki
orisinalitas yang tinggi. Kemudian, pengusul memang
berkompeten dalam masalah tersebut sesuai program
studinya. Rancangan yang jelas merupakan pedoman
dalam melaksanakan penelitian yang diusulkan.

Format proposal penelitian mengikuti format yang
telah ditetapkan dalam pedoman yang sudah ditetapkan
oleh perguruan tinggi pelaksana program. Secara umum
organisasi proposal penelitian berisi komponenkomponen
sebagai berikut:

1. Judul
a. Judul harus jelas, singkat, spesifik menggam-

barkan apa yang akan diteliti.
b. Jumlah kata yang membentuk judul tidak melebihi

15 kata, tidak termasuk kata penghubung dan
kata depan.

c. Judul yang terlalu panjang dapat menggunakan
subjudul.

d. Tidak perlu mencantumkan semua tingkatan unit
administrasi lokasi penelitian.

e. Nama-nama peubah tidak harus semua dicantum-
kan di dalam judul.

2. Pendahuluan
Pendahuluan terdiri atas latar belakang dan

rumusan masalah:

a. Latar Belakang

1) Pada latar belakang perlu adanya pernyataan
atau argumentasi tentang pentingnya masalah
penelitian.

2) Keterkaitan antara latar belakang dan rumusan
masalah harus dijelaskan.
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3) Asumsi dan pemecahan masalah harus jelas.
4) Istilah dan terminologi utama dijelaskan.

b. Rumusan masalah

1) Rumusan masalah dalam bentuk pernyataan
yang kemudian dijabarkan dalam bentuk
operasional pertanyaan penelitian.

2) Permasalahan dibatasi secara jelas.
3) Rumusan masalah harus bermakna dan

bermanfaat.
4) Rumusan masalah harus sejalan dengan tujuan

penelitian dan latar belakang.

3. Kajian pustaka
a. Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang

menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian
yang akan dilakukan.

b. Upayakan pustaka terbaru, relevan dengan
masalah, dan sebaiknya banyak dari jurnal.

c. Tinjauan pustaka memuat uraian atau pembahas-
an teoretis, yang akan menjadi landasan dalam
penyusunan kerangka pikir untuk merumuskan
hipotesis (jika perlu).

d. Hipotesis dirumuskan berdasarkan rumusan
masalah dan pertanyaan penelitian.

4. Tujuan dan manfaat penelitian
a. Tujuan penelitian

1) Memuat harapan yang ingin dicapai atau
pertanyaan yang akan dijawab dikemukakan
secara jelas.

2) Memperoleh penyelesaian atas permasalahan
yang dirumuskan.

b. Manfaat hasil penelitian

1) Manfaatnya dalam rangka pengembangan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni.



Bab 2 Masalah, Pertanyaan dan Tujuan Penelit ian 45
2) Manfaat dalam pemecahan masalah praktis.
3) Manfaat dalam pengembangan institusi atau

pembangunan.
4) Manfaat bagi peneliti.

5.  Metode penelitian
Uraian dalam metode penelitian meliputi:

a. Jenis penelitian yang direncanakan (disesuaikan
dengan bidang ilmu yang diteliti).

b. Jenis dan jumlah peubah (disesuaikan dengan
jenis penelitian).

c. Definisi operasional peubah/batasan istilah
(sesuai kebutuhan).

d. Model/rancangan penelitian (disesuaikan dengan
jenis penelitian yang direncanakan).

e. Populasi dan sampel untuk penelitian survei.
f. Satuan eksperimen dan perlakuan untuk

penelitian eksperimen.
g. Objek penelitian/unit analisis (bergantung pada

jenis penelitian yang direncanakan).
h. Teknik pengumpulan  data/informasi.
i. Teknik analisis data.

6. Jadwal penelitian
Jadwal memuat rencana pelaksanaan penelitian, mulai

persiapan sampai penulisan laporan penelitian.

7.  Perkiraan biaya penelitian
Memuat rincian biaya penelitian yang mengacu pada

kegiatan penelitian yang telah diuraikan dalam metode
penelitian.

8.  Daftar pustaka
Memuat semua sumber yang diacu.

Selanjutnya, upaya untuk menjawab pertanyaan
penelitian didahului dengan kajian pustaka untuk
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mendapatkan jawaban sementara atau hipotesis.
Hipotesis penelitian biasanya menjadi satu komponen
dalam kerangka pikir yang dibangun berdasarkan kajian
pustaka. Karena itu, kajian pustaka atau kajian literatur
dibahas pada Bab 3.

Soal Latihan

1. Apa yang dimaksud dengan masalah penelitian?

2. Mengapa kelayakan masalah harus menjadi perhatian
utama peneliti?

3. Apa syarat-syarat masalah yang layak diteliti?

4. Mengapa rumusan masalah menjadi amat penting
dalam penelitian?

5. Mengapa pertanyaan penelitian diperlukan dalam suatu
penelitian?

6. Apa hubungan antara rumusan masalah dan pertanya-
an penelitian? Berikan contoh!

7. Jelaskan dan berikan contoh rumusan masalah yang
sederhana, deklaratif, dan definitif.

8. Cara pandang terhadap masalah dapat dibedakan atas
beberapa pendekatan. Jelaskan pengertian dari istilah
pendekatan:

a. objektif dan subjektif;
b. langsung dan tidak langsung;
c. komprehensif dan sektoral;
d. monodisipliner dan interdisipliner.

9. Beberapa contoh masalah diberikan sebagai berikut:

(1) Berbagai konflik sosial di Indonesia berujung pada
tindak kekerasan.
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(2) Implementasi desenteralisasi sistem perpajakan

belum menunjukkan peningkatan mutu pelayanan
publik.

(3) Kinerja pegawai perusahaan X masih rendah.

Tugas:

a. Rumuskan pertanyaan sebanyak mungkin yang
dapat diturunkan dari rumusan masalah tersebut!

b. Rumuskan tujuan penelitian berdasarkan pertanya-
an penelitian pada bagian a!

10.Pilih sebuah wilayah yang menarik perhatian Anda
dalam melakukan penelitian! Pilih satu aspek khusus
dari wilayah tersebut dan identifikasi sebuah masalah
yang Anda akan teliti!

a. Nyatakan masalah itu dalam bentuk rumusan yang
baik!

b. Buat pertanyaan penelitian yang sesuai dengan
rumusan masalahnya!

c. Tentukan peubah yang akan diukur!
d. Tentukan tujuan yang akan dicapai!

11.Rumuskan tujuan penelitian berdasarkan pertanyaan
penelitian berikut.

a. Faktor apa yang mempengaruhi kinerja pegawai
kantor CV Karya Mandiri?

b. Bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap
hubungan antara pemimpin dan karyawan di
dalam perusahaan A?

c. Bagaimana hubungan antara kemampuan guru
sekolah dasar mengelola kelas dan keberhasilan
belajar siswanya?

12.Bagaimana judul penelitian yang sesuai dengan
tujuan yang dirumuskan pada soal nomor 11?
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13.Beri komentar terhadap judul skripsi, tesis, dan
disertasi berikut! Apa saran perbaikan Anda terhadap
judul ini supaya lebih baik?

a. Peranan Teori Himpunan terhadap Bilangan dalam
Matematika (skripsi).

b. Otonomi Sekolah dan Pengaruhnya terhadap
Kinerja Kepala Sekolah Dasar di Kabupaten Kolaka
(tesis).

c. Pelaksanaan Hukum di Bidang Pengusahaan dan
Perlindungan Hutan di Sulawesi Selatan (disertasi).
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3

Kajian Pustaka

Apabila orang mengerjakan sesuatu, Tuhan lebih suka bila dikerjakan
secara lebih sempurna.
(Muhammad saw)

Survei terhadap literatur atau kajian pustaka yang
relevan merupakan langkah yang penting dalam metode
ilmiah. Memperoleh informasi dari penelitian terdahulu
merupakan keharusan peneliti, tanpa memedulikan
apakah penelitian tersebut menggunakan data primer
atau data sekunder. Peneliti harus melakukan studi
literatur, tidak peduli penelitiannya merupakan peneli-
tian lapangan ataupun laboratorium, atau di dalam
museum. Menelusuri literatur yang ada serta menelaah
secara tekun merupakan kerja kepustakaan yang sangat
diperlukan dalam mengerjakan penelitian. Dengan demi-
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kian, pentingnya kajian pustaka dibicarakan pada
bagian berikut.

A. Pentingnya Kajian Pustaka

Survei terhadap data kepustakaan yang telah
tersedia dapat dikerjakan setelah atau sebelum masalah
penelitian dipilih. Jika dilakukan sebelum pemilihan
masalah, penelaahan kepustakaan bertujuan memper-
oleh ide tentang masalah yang paling mutakhir (up to
date) untuk dirumuskan dalam penelitian. Jika kajian
pustaka dilakukan setelah masalah ditetapkan,
tujuannya untuk memantapkan dasar teori dan metode
yang akan digunakan dalam langkah-langkah penelitian
selanjutnya, termasuk untuk perumusan kerangka pikir.

Dengan mengadakan pemeriksaan terhadap data
yang telah ada, peneliti bertugas menggali teori yang
telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkaitan,
mencari metode dan teknik penelitian. Metode dan
teknik yang dicari, baik dalam mengumpulkan data mau
pun dalam menganalisis data yang pernah digunakan
oleh peneliti terdahulu. Di samping itu, peneliti mem-
peroleh orientasi yang lebih luas dalam permasalahan
yang dipilih, serta menghindarkan terjadinya duplikasi
yang tidak diinginkan.

Studi literatur, selain mencari sumber data sekunder
yang mendukung penelitian, juga diperlukan untuk
mengetahui perkembangan ilmu yang berhubungan
dengan penelitian. Dengan demikian, peneliti menelaah
kesimpulan dan perampatan (generalization) yang
pernah dibuat, sehingga kutipan yang diperlukan dapat
diperoleh. Dengan mengadakan studi terhadap literatur
yang telah ada, peneliti juga dapat belajar secara lebih
sistematis lagi tentang cara menulis karya ilmiah, cara
mengungkapkan buah pikiran yang membuat peneliti
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lebih kritis dan analitis dalam mengerjakan penelitian-
nya sendiri.

Hofstee (2006) menjelaskan bahwa kajian pustaka
yang baik menunjukkan bahwa:

1. peneliti sadar tentang apa yang terjadi di lapangan
dan menunjukkan kredibilitasnya;

2. ada teori yang mendasari pekerjaan yang akan
dilakukan;

3. pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan apa yang
sudah terjadi (memberikan rincian konteks);

4. penelitian yang akan dilaksanakan penting;
5. penelitian menuju pada pengetahuan baru.

Untuk mencapai tujuan seperti ini, kerangka pikir
yang akan mengarahkan langkah operasional penelitian
menjadi penting. Dengan demikian, pertanyaan yang
perlu dijawab: Bagaimana mengolah hasil kajian literatur
untuk merumuskan kerangka pikir? Untuk menjawab
pertanyaan ini, teknik mengolah data atau hasil kajian
pustaka perlu dibicarakan.

B. Teknik Mengolah Literatur

Bahan berupa data atau fakta hasil kajian pustaka
diumpamakan sebagai bahan mentah. Bahan itu harus
diolah sehingga menjadi barang jadi yang siap dijual
atau digunakan di tempat yang diperlukan. Dalam garis
besar, pengolahan hasil kajian pustaka dapat mengikuti
teknik sebagai berikut.

1. Semua bahan, data dan sebagainya, dihimpun dan
diinventarisasi.

2. Bahan-bahan itu diperiksa supaya:
a. memenuhi persyaratan atau ketentuan yang telah

ditetapkan, baik secara kualitatif maupun
kuantitatif;
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b. telah cukup, tidak kurang, tidak ada yang keliru;
c. sudah bersih, atau tidak ada yang kurang tepat,

atau semua konsisten, dan sebagainya.
3. Kalau salah satu di antara a, b, atau c pada nomor 2

belum memadai maka dilakukan:
a. pengecekan kembali ke sumber informasi yang

diperlukan;
b. pengkajian ulang atau pengkajian tambahan;
c. pembersihan, perbaikan bahasa, istilah (editing)

dan sebagainya.
4. Data atau bahan yang telah melalui proses 1, 2, dan

3, dikelompokkan menurut sistematika tertentu.
5. Kesimpulan diambil, pernyataan alternatif dirumus-

kan, dan sebagainya. Perlu diketahui bahwa
kesimpulan diambil setelah membaca dengan teliti
dan cermat materi yang relevan. Dalam membaca,
peneliti perlu menerapkan strategi membaca sesuai
sifat dan ciri materi yang dibaca. Inderawati (2007)
mengemukakan tujuh strategi membaca (reader
response theory):
a. engaging – mengikutsertakan diri (pikiran,

perasaan, keyakinan, dan sebagainya) terhadap
materi yang dibaca;

b. describing – menjelaskan kembali materi yang
dibaca dengan kalimat sendiri;

c. conceiving – memahami karakter, latar, dan
bahasa dari materi yang dibaca;

d. explaining – menerangkan apa yang diketahui dan
apa yang belum diketahui dari materi yang
dibaca;

e. connecting – menghubungkan materi yang dibaca
dengan apa yang sudah pernah dibaca dan
diketahui;

f. interpreting – menafsirkan makna yang dibaca;
g. judging – menilai materi yang dibaca.

6. Kesimpulan disusun semuanya menurut teknik dan
kaidah penyusunan kerangka pikir.
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7. Kerangka pikir disajikan menurut teknik tertentu,
seperti statistik, peta, grafik, skema, dan sebagainya
sebagai rangkuman deskriptif hasil kajian literatur.

Setelah teknik mengolah literatur diterapkan,
peneliti mulai rencana menulis hasil kajiannya. Struktur
sajian penting dipertimbangkan sebelum menulis hasil
kajian tersebut. Untuk itu, bagian berikut menjelaskan
struktur kajian pustaka.

C. Struktur Kajian Pustaka

Terdapat cara kajian pustaka distrukturkan untuk
memudahkan pembaca menangkap semua informasi
penting yang diberikan. Kajian pustaka yang baik adalah
komprehensif, kritis, dan kontekstual. Ini berarti bahwa
kajian pustaka memberikan informasi berdasar teori,
publikasi hasil survei yang relevan dengan masalah
penelitian, dan analisis informasi tersebut. Analisis fakta
yang ada menunjukkan sikap kritis peneliti, dan kajian
pustaka bukan tempatnya peneliti untuk menyajikan
data sendiri (kecuali sudah dipublikasi sebelumnya).

Paragraf pertama kajian pustaka memberikan sketsa
umum dan struktur informasi. Paragraf pertengahan
menunjukkan celah yang ada di antara penelitian
terdahulu. Perlu diketahui bahwa dunia ilmiah adalah
sistematis dalam setiap pernyataannya. Pernyataan
ilmiah merupakan hasil perkembangan dari yang
sebelumnya. Di sini, peneliti menunjukkan kontras area
studi yang berbeda dengan menyajikan informasi yang
lebih jelas. Informasi yang mendukung mau pun yang
kontra terhadap ide utama peneliti perlu dikemukakan
secara seimbang. Hal ini membantu pembaca memahami
informasi utama yang didiskusikan. Kemudian, paragraf
akhir menunjukkan cara menutupi celah tersebut,
sebagai paragraf penutup, yang bisa diikuti kerangka
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pikir. Selanjutnya, struktur kajian pustaka dapat
mengikuti alur sebagai berikut.

1. Struktur secara kronologis
Satu cara termudah menstrukturkan kajian pustaka

memulai dengan referensi terdahulu dan mendiskusi-
kannya lebih dahulu. Selanjutnya, secara logis pemba-
hasan mengikuti urutan waktu sampai menjelaskan
referensi terbaru. Struktur ini jarang digunakan karena
bisa memberikan sajian yang sangat tidak jelas dan
tampilan yang tidak mudah diikuti.

2. Struktur hubungan dengan masalah penelitian
Struktur kajian pustaka dapat pula disusun mengi-

kuti kedekatan referensi dengan masalah penelitian.
Kajian dimulai dengan mendiskusikan semua artikel
yang agak jauh dengan masalah, dan mengakhiri dengan
artikel yang sangat dekat pada topik yang dipilih. Cara
ini juga baik untuk menstrukturkan kajian pustaka
tetapi dapat sedikit lebih sulit dibandingkan dengan cara
kronologis. Kesulitan ini juga bisa karena kedekatan dan
hubungan terhadap masalah bisa subjektif. Namun,
catatan menarik bahwa metode ini dan metode
kronologis sering memberikan struktur yang sama.
Karena kaitan yang jauh cenderung terjadi jauh lebih
lama sebelumnya.

3. Struktur menurut tema
Struktur kajian pustaka dapat juga diatur menurut

tema. Jika peneliti sementara membaca dan menyadari
bahwa terdapat beberapa tema terpisah yang wajar
didiskusikan dan dikaji secara tersendiri. Tetapi, sangat
penting bahwa tema-tema tersebut dipertahankan
terpisah, peneliti mengaitkannya bersama dalam kajian
literatur dengan aspek yang dimiliki bersama, seperti
yang ditunjukkan pada Gambar 3.1. Penting juga dicatat
bahwa struktur dengan tema sering menjadi struktur
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utama kajian literatur, tetapi sering juga terdapat sub-
struktur. Misalnya, jika tema-tema dikelompokkan
bersama: Bagaimana mengurutkannya? Struktur apa
yang digunakan?

Gambar 3.1 Struktur metode tema

Misalnya juga, terdapat banyak referensi dalam
sebuah tema: Bagaimana menstrukturkannya? Jawaban-
nya sederhana dengan menggunakan metode kronologis
atau kedekatan yang telah dibicarakan sebelumnya,
bergantung mana yang paling sesuai. Metode tema
mungkin sulit, namun sangat dihargai dan membantu
kajian pustaka menjadi sangat jelas dan terstruktur
baik.

4. Struktur cerobong
Jumlah karya yang dapat berisi ulasan literatur dan

pentingnya menyeimbangkan struktur yang baik adalah
penting dalam kajian pustaka. Metode cerobong adalah
satu yang populer dalam kajian pustaka. Metode ini juga
membuat peneliti lebih mudah untuk menulis karena
memberikan struktur yang lengkap (built-in).

Fokus
Tema

Tema 2

Tema 3

Tema 1
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Metode cerobong menata kajian pustaka dimulai
dengan tema yang lebih luas, kemudian semakin spesifik
seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.2. Model ini
dirancang untuk memastikan bahwa semua tujuan
kajian pustaka terpenuhi secara otomatis. Jika diterap-
kan dengan benar, metode cerobong memberikan
kredensial dan orisinalitas, serta teori dasar, konteks
dan pentingnya pekerjaan semua akan muncul tanpa
perlu penjelasan lebih lanjut.

Gambar 3.2 Struktur model cerobong

Demikianlah berbagai hal menyangkut kajian
pustaka. Perlu dikemukakan kembali bahwa kajian
pustaka diperlukan, baik pada saat peneliti akan
merumuskan masalah, menyusun kerangka pikir,
maupun pada saat interpretasi hasil analisis data.
Sebelum merumuskan masalah, kajian pustaka
berfungsi untuk melihat posisi masalah yang akan
diteliti kaitannya dengan hasil penelitian yang sudah
dilakukan. Kajian pustaka pada saat penyusunan
kerangka pikir dan hipotesis diarahkan pada landasan
teori atau logika yang mengaitkan masalah dengan
tujuan penelitian serta metodologi yang tersedia. Kajian

Skop dan struktur

Fokus studi
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pustaka pada saat interpretasi hasil analisis data
mengonfirmasikan temuan penelitian dengan teori atau
hasil penelitian sebelumnya. Karena itu, pembicaraan
tentang kerangka pikir dan hipotesis juga penting
dikemukakan.

D. Kerangka Pikir dan Hipotesis

Kerangka pikir merupakan sintesis dari kajian teori
terhadap masalah yang diteliti. Kerangka ini menjelas-
kan alur berpikir secara ideal yang perlu dilakukan
untuk merumuskan langkah penelitian supaya
pertanyaan penelitian bisa terjawab. Misalnya, skripsi
Darmadjid (2017) dengan judul: Pemodelan Regresi
Generalized Poisson pada Kasus Bayi Gizi Buruk di
Sulawesi Selatan, berdasarkan kajian teori, tujuan
penelitian, sasaran, dan hasil yang diharapkan,
dirumuskan kerangka pikir seperti pada Gambar 3.3.

Gambar 3.3 Kerangka pikir kasus gizi buruk di Sulsel

Faktor-faktor yang mempenagruhi gizi buruk

Analisis regresi dengan Generalized Poisson (Pengecekan asumsi pada
data)

Peningkatan banyaknya bayi gizi buruk dilihat dari Bayi Berat Lahir
Rendah (BBLR), persentase Puskesmas aktif, imunisasi dasar lengkap
pada bayi, pemberian air susu ibu (ASI), rumah tangga berlangganan
air bersih, pemakaian kloset rumah tangga, dan indicator kemiskinan.

Banyaknya bayi gizi buruk di Sulawesi Selatan menurun, namun
beberapa regional masih terbilang tinggi. Bayi gizi buruk juga bisa
menyebabkan kematian.
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Gambar 3.3 menunjukkan kerangka pikir yang
menjelaskan arus terjadinya gizi buruk dan faktor-faktor
penyebabnya, seperti Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR),
persentase Puskesmas aktif, imunisasi dasar lengkap
pada bayi, pemberian air susu ibu (ASI), rumah tangga
berlangganan air bersih, pemakaian kloset rumah
tangga, dan indikator kemiskinan.

Selanjutnya, kita memperhatikan kerangka pikir dari
Finandakasih (2018) dengan judul: Model Prediksi Berat
Badan Lahir Bayi Berdasarkan Faktor-faktor yang
Memepengaruhinya di Puskesmas Kaluku Boddoa Tahum
2017-2018, berdasarkan kajian teori, tujuan penelitian,
sasaran, dan hasil yang diharapkan, dirumuskan
kerangka pikir seperti pada Gambar 3.4.

Gambar 3.4 Kerangka piker penyebab berat lahir bayi

Gambar 3.4 menunjukkan kelompok peubah bebas
pertama yang terdiri atas: umur ibu, lama pendidikan

1. Ukuran LILA
2. Berat badan ibu sebelum hamil
3. Pertambahan berat badan ibu

Trimerter I
4. Pertambahan berat badan ibu

Trimerter II
5. Pertambahan berat badan ibu

Trimerter III

1. Umur ibu
2. Lama pendidikan ibu
3. Jumlah kunjungan ANC
4. Konsumsi tablet Fe
5. Paparan asap roko
6. Jarak kelahiran
7. Jumlah paritas
8. Riwayat abortus

Berat Lahir
Bayi
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ibu, jumlah kunjungan ANC, konsumsi tablet Fe,
paparan asap rook, jarak kelahiran, jumlah paritas, dan
riwayat abortus. Kemudian kelompok peubah bebas
kedua terdiri atas: ukuran LILA, berat badan ibu
sebelum hamil, pertambahan berat badan ibu trimerter I,
pertambahan berat badan ibu trimerter II, dan
pertambahan berat badan ibu trimerter III,
dihipotesiskan mempengaruhi berat lahir bayi.

Contoh lain, penelitian yang dilakukan oleh Tiro dkk.
(2007b) dengan judul: Pengkajian Peran Pendidikan
terhadap Percepatan Pembangunan Kawasan Timur
Indonesia (KTI), berdasarkan kajian teori, tujuan
penelitian, sasaran, dan hasil yang diharapkan,
dirumuskan kerangka pikir seperti pada Gambar 3.5.

Arah Perkembangan
KTI Berdasarkan

Keunggulan Komparatif
dan Kompetitif

Peran Pendidikan
terhadap Pembangunan

KTI

Kebutuhan
Pengembangan SDM

melalui Pendidikan

Status Pendidikan
KTI saat ini

REKOMENDASI :
Pusat   : Mendiknas & Meneg PDT
Pemda : Provinsi
Pemda : Kab/Kota

Kebutuhan Pembangunan
Pendidikan untuk Percepatan

Pembangunan KTI

Gambar 3.3 Kerangka pikir pengkajian peran
pendidikan terhadap percepatan
pembangunan KTI
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Gambar 3.5 menunjukkan alur pikir yang menyatakan
bahwa status pendidikan memengaruhi peran
pendidikan terhadap pembangunan KTI. Peran
pendidikan tersebut saling terkait dengan arah
perkembangan KTI yang memanfaatkan keunggulan
komparatif dan keunggulan kompetitif yang dimiliki.
Arah perkembangan KTI, peran pendidikan terhadap
pembangunan, dan status pendidikan secara bersama-
sama menentukan kebutuhan sumber daya manusia
(SDM) yang perlu dikembangkan melalui pendidikan.
Kajian terhadap semua ini diramu untuk melahirkan
saran dan rekomendasi yang merumuskan peran
pendidikan yang dapat mempercepat pembangunan KTI.

Kerangka pikir ini memayungi empat topik yang
masing-masing merupakan satu penelitian tersendiri.
Keempat topik itu adalah:

1. Arah perkembangan KTI berdasarkan keunggulan
komparatif dan kompetitif yang dimiliki;

2. Peran pendidikan terhadap pembangunan di KTI;
3. Status pendidikan di KTI saat ini;
4. Kebutuhan pengembangan SDM melalui pendidikan

di KTI.

Empat topik penelitian ini dapat juga masing-masing
dipandang sebagai satu peubah dalam skenario
penelitian besar. Dengan demikian, hubungan antar-
peubah masih bersifat hipotetis sebelum diuji secara
empiris.

Gambar 3.5 juga mengindikasikan perlunya peru-
musan hipotesis untuk diuji dalam penelitian tersebut.
Dari Gambar 3.5, hipotesis yang dapat dirumuskan
antara lain:

1. Status pendidikan saat ini memengaruhi peran
pendidikan terhadap pembangunan di KTI;
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2. Status pendidikan saat ini juga memengaruhi
kebutuhan pengembangan SDM melalui pendidikan
di KTI;

3. Peran pendidikan terhadap pembangunan meme-
ngaruhi kebutuhan pengembangan SDM melalui
pendidikan di KTI;

4. Arah perkembangan KTI berdasarkan keunggulan
komparatif dan kompetitif yang dimiliki saling
memengaruhi dengan kebutuhan pengembangan
SDM melalui pendidikan;

5. Arah perkembangan KTI berdasarkan keunggulan
komparatif dan kompetitif yang dimiliki juga saling
memengaruhi dengan peran pendidikan terhadap
pembangunan.

Tentu hipotesis ini dapat diuji secara statistis apabila
setiap peubah yang terlibat dalam setiap hipotesis dapat
diukur secara kuantitatif. Namun, teknik pengujian
hipotesis tidak selalu dengan statistika, ada juga cara
lain. Untuk pembahasan teknik pengujian hipotesis
dapat dilihat dalam Tiro (2005).

Secara umum, kajian ini ditujukan untuk mengha-
silkan bahan kebijakan tentang kebutuhan pembangun-
an pendidikan agar pendidikan dapat melaksanakan
perannya secara optimal dalam pencepatan pem-
bangunan di KTI. Hasil pengkajian ini dimanfaatkan oleh
pembuat keputusan di tingkat nasional dan daerah di
KTI, baik pada tingkat departemen dan lembaga non-
departemen, serta pada tingkat provinsi dan
kabupaten/kota.

Kerangka pikir salah satu di antara empat topik
penelitian tersebut dapat juga disajikan. Misalnya, topik:
Arah Perkembangan KTI Berdasarkan Keunggulan
Komparatif dan Kompetitif yang Dimiliki, merumuskan
kerangka pikir seperti pada Gambar 3.6 (Sinring, dkk.
2007).
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Fakta Lapangan
 Pendidikan
 Lapangan kerja
 Situasi social ekonomi

masyarakat

SDA/SDM
 Keunggulan

Komparatif
 Keunggulan

Kompetitif

Kajian Teori Pembangunan
 Ekonomi
 Sosial dan Budaya
 Politik
 Pendidikan

IDENTIFIKASI MASALAH

Kajian pembangunan menurut
kebutuhan masyarakat

Arah perkembangan Kawasan Timur Indonesia berdasarkan
keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki

Gambar 3.6 Kerangka pikir pencapaian arah
perkembangan KTI berdasarkan
keunggulan komparatif dan kompatitif
yang dimiliki

Gambar 3.6 menunjukkan bahwa arah pengembangan
KTI berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif
yang dimiliki ditentukan berdasarkan kajian mendalam
terhadap kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyara-
kat dapat diketahui melalui identifikasi masalah setelah
mengamati fakta-fakta yang relevan. Fakta tentang
pendidikan, lapangan kerja, situasi sosial masyarakat,
demikian pula SDM dan Sumber Daya Alam (SDA) yang
merupakan keunggulan komparatif dan kompetitif
diamati. Kemudian, kajian teori pembangunan menurut
pandangan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan
pendidikan menjadi dasar dan penentu arah kajian yang
dilakukan. Namun, kerangka pikir ini tidak mengindi-
kasikan perlunya perumusan hipotesis, karena lebih
mengarah pada kesimpulan deskriptif. Kesimpulan
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deskriptif dapat digunakan sebagai indikator untuk
mengukur arah perkembangan KTI berdasarkan
keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki
secara kuantitatif. Jadi, penelitian ini dapat dikategori-
kan sebagai penelitian eksploratif yang implikasi
kesimpulannya dapat merupakan hipotesis yang
memerlukan pengujian secara empiris.

Telah dibicarakan pentingnya kajian literatur dan
teknik mengolah kasil kajian tersebut. Hasil akhir kajian
literatur adalah kerangka pikir yang contohnya juga
sudah diberikan. Selanjutnya, kriteria kajian literatur
mahasiswa yang akan menyelesaikan program sarjana
(S-1), magister (S-2), dan doktor (S-3) dibicarakan pada
bagian berikut.

E. Kajian Pustaka Mahasiswa

Tujuan utama kajian pustaka mahasiswa adalah
menunjukkan konteks penelitian yang telah diketahui
dalam area topiknya. Mahasiswa mengidentifikasi celah
dalam pengetahuan yang ada, mengindikasikan dimana
kerelevanan, dan membuat kasus untuk menunjukkan
pentingnya masalah. Ia harus menyajikan hal yang
sangat penting dengan menilai secara mendasar
referensi pilihan yang tepat sesuai tema yang dikaji.

Nilai sebuah kajian pustaka mahasiswa dapat dilihat
dari kerelevanan bahan pustaka yang dikaji. Bahan
pustaka yang dirujuk dapat berupa teori dasar yang
mendukung kerangka konsep atau kerangka pikir yang
akan dibuat. Selain itu, keluasan wawasan yang
ditunjukkan oleh variasi teori, pendapat, dan hasil
penelitian yang dirakit untuk menyusun argumentasi
pentingnya masalah dan penyelesaiannya. Tentu,
banyaknya bahan pustaka yang dikaji juga menjadi
dasar penilaian.
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Selain banyaknya bahan pustaka, tingkatan materi
yang dirujuk juga penting untuk dinilai. Bahan pustaka
dapat berbentuk buku teks, ensiklopedi, kumpulan
abstrak hasil penelitian, laporan penelitian, dokumen
terbitan pemerintah, jurnal ilmiah, brosur, dan bahan
yang diunduh (download) dari internet. Menilai materi
bahan pustaka dapat menggunakan kriteria berikut:

1. bermanfaat dan diperlukan;
2. cukup memadai sesuai kebutuhan;
3. dikutip secara cermat;
4. bersifat umum, namun terkait dengan masalah yang

diteliti;
5. bersifat khusus, yakni memberikan informasi bidang

tertentu;
6. informasinya mutakhir;
7. dikelompokkan secara eksplisit menurut materi

utama dan materi pendukung.

Tujuh kriteria yang dapat digunakan untuk menilai
materi kajian sehingga dapat menentukan kelayakan
kajian pustaka menurut jenjang S-1, S-2, dan S-3.
Jenjang yang lebih tinggi tentunya harus memenuhi
lebih banyak kriteria daripada jenjang di bawahnya.
Jadi, jenjang yang lebih rendah masih mungkin ada
toleransi apabila ada kriteria yang tidak terpenuhi,
dengan syarat ada alasan pembenarannya. Namun, tidak
dapat dirumuskan secara eksplisit kriteria mana yang
bisa diberi toleransi dan mana yang menjadi keharusan,
tergantung pada latar belakang masalah dan tujuan
penelitian. Organisasi kajian pustaka memperhatikan
kaidah tentang struktur, paragraf, dan tata bahasa.

Selain materi kajian mendapat penilaian, cara
pengkajian dan sikap peneliti terhadap materi kajian
juga penting untuk dinilai. Sikap peneliti terhadap
materi kajian adalah hal utama yang perlu mendapat
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perhatian. Tingkatan penilaian terhadap aspek ini dapat
dikemukakan sebagai berikut:

1. hanya merujuk tanpa menyatakan sikap sehingga
kajian pustaka terkesan sebagai kumpulan teori,
pendapat, dan semacamnya (clipping);

2. memilih satu atau lebih teori/pendapat tetapi tidak
menjelaskan alasan pemilihan tersebut;

3. menyatakan persetujuan terhadap satu atau lebih
teori atau pendapat dan menjelaskan alasan persetu-
juan itu;

4. membandingkan dan memberi penilaian terhadap
materi kajian;

5. menjelaskan posisi setiap materi yang diacu, sebagai
materi utama atau materi pendukung;

6. mengombinasikan berbagai ide atau pendapat dan
merumuskan pendapat sendiri dengan alasan yang
objektif dan rasional;

7. memberikan pandangan teoretis dan filosofis terha-
dap setiap sikap dan langkah yang diambil.

Sifat kriteria tentang cara pengkajian ini sama saja
dengan kriteria tentang materi kajian. Tingkatan
penelitian yang lebih tinggi harus memenuhi lebih
banyak kriteria daripada tingkatan penelitian yang lebih
rendah menurut jenjang atau strata pendidikan.

Akhir dari kajian pustaka adalah kerangka pikir.
Nilai dari kerangka ini dapat didasarkan pada beberapa
kriteria berikut:

1. kerangka pikir dikemukakan dalam bentuk pernyata-
an yang jelas dan mudah dimengerti;

2. kerangka pikir disajikan dalam bentuk gambar,
diagram, skema atau semacamnya;

3. peneliti menunjukkan kaitan yang jelas antara
kerangka pikir dan masalah, pertanyaan penelitian,
tujuan, dan kajian sebelumnya;
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4. kerangka pikir mengindikasikan adanya hipotesis
atau proposisi yang akan diuji secara empiris;

5. kerangka pikir bersifat deskriptif, sehingga tidak
mengindikasikan perlunya hipotesis;

6. kerangka pikir bersifat komparatif, sehingga meng-
indikasikan perlunya hipotesis perbandingan;

7. kerangka pikir bersifat kausatif, sehingga mengindi-
kasikan perlunya hipotesis korelasional.

Telah dijelaskan bahwa kerangka pikir dibangun
berdasarkan kajian pustaka dan penalaran peneliti.
Dalam memilih satu teori di antara beberapa teori yang
relevan untuk membangun kerangka pikir, beberapa
kriteria perlu dipertimbangkan. Teori yang dipilih
dibandingkan dengan teori lainnya perlu memenuhi
kriteria antara lain:

1. lebih luas cakupannya;
2. lebih kuat dasar logikanya;
3. lebih menarik;
4. lebih sederhana;
5. lebih tinggi tingkatan informasinya;
6. lebih tinggi daya penjelasnya;
7. lebih sedikit kelemahannya;
8. lebih banyak keunggulannya;
9. belum terbantahkan
10.siap diuji.

Perlu dijelaskan bahwa teori yang digunakan
berargumentasi, hendaklah dikuasai sepenuhnya oleh
peneliti serta mengikuti perkembangan mutakhir.
Pemilihan teori yang relatif kuno (lama) agak sukar
diterima ilmuwan lainnya, walaupun argumentasi yang
dikemukakan sudah baik. Jadi, peneliti sebaiknya
memilih teori yang terbaru. Demikian pula, analisis
filosofis terhadap teori keilmuan yang mendasari teori
tersebut harus dikemukakan secara tertulis. Jadi,
asumsi, postulat atau prinsip yang mendasari teori itu
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harus dikemukakan secara eksplisit. Sebagai contoh,
kalau peneliti memilih teori kontingensi dalam ilmu
administrasi, maka perlu penjelasan mengapa tidak
memilih teori klasik, teori perilaku, teori hubungan
manusiawi, dan teori sistem. Demikian pula, asumsi,
postulat atau prinsip yang mendasari teori kontingensi
perlu dikemukakan.

Dari kriteria materi kajian dan cara mengkaji bahan
pustaka mahasiswa, pembimbing dapat menilai
kesesuaian kajian pustaka mahasiswa dengan jenjang
gelar akademik yang akan dicapai. Tuntutan kriteria
yang digunakan untuk penyelesaian skripsi, tesis, dan
disertasi tentunya berbeda disesuaikan dengan kondisi
mahasiswa.

Tuntutan kajian pustaka untuk penelitian S-2 dan
S-3 tentu harus ditulis dengan cara yang lebih
mendalam. Rangkuman deskriptif yang dihasilkan bisa
berupa hasil metaanalisis dari berbagai hasil penelitian.
Hasil dari metaanalisis menggambarkan kemampuan
komprehensif peneliti dalam membaca dan menganalisis
beberapa hasil penelitian. Kecuali metaanalisis, peneliti
bisa juga menggunakan hasil penilaian yang tajam atau
kritis terhadap tulisan ilmiah yang dikajinya, terutama
yang bersifat kontroversi. Posisi peneliti harus jelas di
antara keadaan yang kontroversi tersebut dengan
argumentasi ilmiah yang kuat. Cara yang mungkin
paling sederhana dan cepat adalah memperhatikan dan
mengambil rekomendasi peneliti sebelumnya sebagai ide
dasar dalam mengembangkan tema penelitian tesis atau
disertasi.

Berdasarkan kerangka pikir, peneliti dapat memilih
pendekatan atau metode penelitian yang digunakan,
menentukan peubah yang akan diukur, mengembang-
kan instrumen untuk pengumpulan data, dan
merencanakan teknik analisis data yang akan
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digunakan. Sebelum membicarakan persoalan yang lebih
teknis seperti instrumen dan pengumpulan data, Bab 4
berikut membicarakan persoalan yang terkait dengan
kontribusi penelitian dalam mengembangkan ilmu,
metodologi, dan nilai atau kaidah ilmiah.

Soal Latihan

1. Mengapa kajian pustaka penting, baik pada penelitian
kualitatif maupun pada penelitian kuantitatif?

2. Apa peran kajian pustaka bagi peneliti yang:

a. belum menetapkan masalah yang akan diteliti;
b. sudah mempunyai masalah yang mau diteliti;
c. sudah menyusun kesimpulan penelitian?

3. Apa unsur utama yang sangat penting dalam mengolah
bahan pustaka yang sedang dikaji?

4. Apa yang dimaksud dengan kerangka pikir? Berikan
contoh!

5. Apa yang dimaksud dengan rangkuman deskriptif hasil
kajian pustaka?

6. Mengapa kerangka pikir diperlukan dalam suatu
penelitian?

7. Apa syarat minimal yang harus dipenuhi sebuah
kerangka pikir?

8. Apa kaitan antara rumusan masalah dan kajian
pustaka?

9. Apa syarat bahan pustaka yang baik?

10.Menurut pendapat Anda, apa syarat minimal yang
harus dipenuhi kajian pustaka penelitian untuk skripsi
(S-1), tesis (S-2), dan disertasi (S-3)?
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11.Apa kaitan antara rumusan masalah, pertanyaan
penelitian, peubah yang akan diukur, dan hipotesis?

12.Apa yang menjadi dasar untuk memilih suatu teori yang
mendukung kerangka pikir?

13.Mengapa peneliti perlu menjelaskan landasan filosofi
terhadap teori yang dipilih untuk mendukung hipotesis
atau kerangka pikir?

14.Dalam kondisi yang bagaimana, kerangka pikir tidak
mengindikasikan perlunya hipotesis?

15.Berikan komentar dan penilaian kerangka pikir berikut!

a. Kerangka pikir yang melandasi bahwa partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan pendidikan dapat
dilihat saling keterkaitannya dalam pola yang
digunakan oleh partisipasi tersebut. Pandangan
dapat ditujukan pada pola hubungan yang
digunakan, pola organisasi sekolah dan
masyarakat, dan pola kerja sekolah dan
masyarakat. Saling keterkaitan tersebut dapat
dilihat pada Gambar 3.7. (Tiro, dkk. 2007a)

Gambar 3.7 Saling keterkaitan dalam pola hubungan

b. Proses pengembangan sentra usaha kecil
menengah (UKM) membutuhkan dukungan yang
melibatkan sejumlah unsur, baik pemerintah
maupun pihak swasta. Dari pihak pemerintah di
antaranya adalah program bantuan permodalan,

Partisipasi Masyarakat Pengelola Pendidikan

Pola hubungan
Pola Organisasi
Pola Kerja
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JENIS
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menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi
sentra UKM, pembinaan dan pelatihan tenaga-
tenaga (SDM) yang andal, kebijakan regulasi yang
dapat mengangkat posisi sentra UKM, dan akses
teknologi.

Gambar 3.6 Kerangka pikir pengembangan sentra
UKM di Sulawesi Selatan

SENTRA
UKM

PERMASALAHAN DAN
KONDISI RIIL UKM

PENGEMBANGA
N SENTRA UKM

TEKNOLOGI MANAJEMEN

PASAR MODAL INFORMASI

1. Iklim Usaha
yang Kondusif

2. Akses SDM
Produktif

3. Manajemen
4. Bantuan

Permodalan
5. Perlindungan

Usaha &
Regulasi

6. Pelatihan
7. Teknologi

1. Pengembangan
Jaringan

Kemitraan

2. Pengembangan
Jaringan

Pemasaran
SWASTA

PEMERINTA
H

KLASTER
UKM



Bab 3 Kajian Pustaka 73

Selanjutnya dari pihak swasta dapat berupa
pembentukan kemitraan untuk penyediaan sarana
dan prasarana serta pemasaran. Kerangka pikir
penelitian dijabarkan dalam Gambar 3.8. (Salman,
dkk. 2006).

a. Bagaimana kerangka pikir tersebut dapat dimodifi-
kasi sehingga menjadi lebih baik?

b. Apakah kerangka pikir ini memerlukan hipotesis?
c. Jika hipotesis diperlukan, rumuskan hipotesis yang

relevan!
c. Jika hipotesis tidak diperlukan, metode analisis

apa yang relevan untuk mengambil keputusan?
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Penelitian dalam Pranata
Keilmuan

Manusia yang berjumlah sedikit itu adalah mereka yang mampu
menyingkap pemikirannya secara seimbang, yang berbeda dengan hukum
yang telah lalu terhadap lingkungan sosial di mana mereka berada.
(Albert Einstein)

Manusia pada hakikatnya selalu ingin mengetahui yang
benar. Untuk memenuhi rasa ingin tahu, manusia sejak zaman
dahulu telah berupaya mengumpulkan pengetahuan.
Pengetahuan pada dasarnya terdiri sejumlah fakta dan teori
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yang memungkinkan seseorang dapat memecahkan masalah
yang dihadapi. Pengetahuan tersebut diperoleh, baik dari
pengalaman langsung maupun melalui pengalaman orang lain.

Semenjak adanya sejarah kehidupan manusia di bumi,
manusia telah berupaya mengumpulkan fakta yang disusun dan
disimpulkan menjadi berbagai pengetahuan dan teori. Teori
tersebut kemudian digunakan memahami gejala alam dan
kemasyarakatan yang lain. Sejalan dengan perkembangan
kebudayaan umat manusia, teori semakin berkembang, baik
mutu maupun banyaknya seperti apa yang telah dirasakan
dewasa ini.

Dengan demikian, penelitian ilmiah yang sudah lazim
disebut saja penelitian dapat digolongkan dengan berbagai
cara. Salah satu cara mengelompokkan berbagai jenis
penelitian adalah menurut posisinya dalam pranata
keilmuan (the frontier of knowledge). Ada empat jenis
penelitian yang perlu mendapat perhatian, yaitu (1) penelitian
dalam ilmu (research in science), (2) penelitian untuk ilmu
(research for science), (3) penelitian tentang ilmu (research of
science), dan (4) penelitian terapan (applied research).
Selanjutnya, metode penelitian secara sepintas dan beberapa
contoh sesuai empat ranah ini dibahas pda bagian berikut.

A. Penelitian dalam Ilmu

Penelitian dalam ilmu (research in science) dilakukan untuk
mengoreksi kebenaran ilmiah yang telah mapan. Penelitian
semacam ini dapat menemukan hakikat suatu objek ilmu
melalui hubungan sadar antara peneliti dan objek pengetahuan
yang diteliti. Penelitian semacam ini sangat diperlukan karena
sifat relatif kebenaran ilmiah. Pendekatan yang digunakan bisa
bersifat penelitian kritis (critical research) atau penelitian
fenomenologis (phenomenological research). Penelitian kritis
dipengaruhi oleh pemikiran sekolah Frankfurt, Hoberman,
Adorno, Markuse, dan Horkheimer. Jenis penelitian ini
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merupakan suatu kerja emansipatif dan tidak boleh didominasi
oleh hegemoni apa pun – intelektual, grand theory tertentu, dan
tidak boleh dilakukan di bawah tekanan kebenaran ilmu
tertentu yang telah mapan. Jadi, penelitian kritis harus mampu
mengoreksi kebenaran ilmiah yang telah mapan.

Misalnya, rumus bilangan prima yang pernah dikemukakan
beberapa waktu yang lampau ditemukan kesalahannya dan
ditemukannya rumus baru yang juga tentu siap diuji
kebenarannya lagi. Telah diketahui bahwa bilangan prima
adalah bilangan yang hanya mempunyai dua pembagi, yaitu
satu dan dirinya sendiri, seperti 2, 3, 5, dan 7. Beberapa rumus
berikut yang pernah dikemukakan, kemudian ditemukan
kekurangannya (lihat Tiro, Darwis, Sukarna & Aswi 2008).

1. Rumus f(n)=n2-n+41; untuk n bilangan asli (nN). Untuk
n=1 sampai dengan n=40, diperoleh daftar angka yang
merupakan bilangan prima. Tetapi, untuk n=41 maka
f(41)=1681 bukan bilangan prima karena 1681 habis
dibagi 1, 41, dan 1681. Dengan demikian, f(n)=n2-n+41
gagal menjadi rumus bilangan prima.

2. Rumus f(n)=n2-79n+1601 gagal menjadi rumus bilangan
prima sebab f(81)=812-79(81)+1601=1763, di mana faktor
dari 1763 adalah 1, 41, 43, dan 1763, sehingga 1763
bukan bilangan prima.

3. Bilangan prima Sophie Germain. Sebuah bilangan prima p
disebut bilangan prima Sophie Germain bila 2p+1 juga
bilangan prima. Misalnya, 23 adalah bilangan prima
Sophie Germain karena 2×23+1=47 juga bilangan prima.
Bilangan ini diberi nama sesuai nama matematikawati
Perancis Marie Sophie Germain. Berapa banyak bilangan
prima Sophie Germain yang telah ditemukan?

4. Bilangan prima dengan rumus 3+4k, untuk k>0. Tentu,
rumus ini gagal menghasilkan bilangan prima untuk k=3,
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karena 3+43=15 bukan bilangan prima, karena habis
dibagi 1, 3, dan 5.

5. Rumus f(n)= 22 1
n

 yang dibuat oleh Fermat. Jika secara
berturut-turut n diganti dengan 1, 2, 3, dan 4 maka hasil
yang diperoleh semuanya adalah bilangan prima. Tetapi,

jika n diganti dengan 5 maka f(5)= 22
n

+1=4.294.967.297.
Hasil ini bukan bilangan prima karena habis dibagi oleh
641. Jadi, rumus Fermat gagal menghasilkan bilangan
prima untuk n=5.

6. Teorema kecil Fermat menyatakan bahwa jika p adalah
bilangan prima, maka untuk semua bilangan bulat a,
ap=a(mod p). Ini berarti, jika kita mengambil sembarang
bilangan a, kemudian mengalikan dengan dirinya sendiri
sebanyak p kali, dan mengurangi a, hasilnya akan habis
dibagi dengan p.

Secara khusus, jika a bukan faktor p, maka ap-1(mod p)≠1.
Teorema ini memberikan uji yang baik untuk
ketidakprimaan. Dengan bilangan bulat n>1, pilihlah a>1
dan hitung an-1(mod n). Jika hasilnya tidak sama dengan
1, maka n bukan bilangan prima. Sebaliknya, jika
hasilnya sama dengan 1, maka n mungkin bilangan prima
sehingga n disebut bilangan prima semu basis a (prima
semu; bilangan yang “mendekati” prima).

Sebagai contoh, untuk a=2 dan n=341, maka 2341-1(mod
341)=(210)34(mod 341) = (210mod 341)34 = 134 mod 341=1.
Tetapi, 341 bukan bilangan prima karena 341=11×31,
sehingga 341 adalah bilangan prima semu basis 2
(umumnya digunakan oleh praktisi kriptografi; kriptografi
adalah teknik menyamarkan suatu pesan dengan kata
lain “sandi”).

Meski bilangan prima Marsenne terbukti tidak secara
pasti benar bahwa rumus tersebut adalah rumus bilangan
prima, namun para peneliti tetap menggunakan rumus
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Marsenne dalam mencari bilangan prima. Bilangan prima
terbesar yang diketahui pada September 2006 adalah
232.582.657−1. Bilangan ini mempunyai 9.808.358 angka (digit)
dan merupakan bilangan prima Mersenne yang ke-44.
M32582657 (demikian notasi penulisan bilangan prima
Mersenne ke-44) ditemukan oleh Curtis Cooper dan Steven
Boone pada 4 September 2006 yang keduanya adalah
profesor dari University of Central Missouri bekerja sama
dengan puluhan ribu anggota lainnya dari projek Great
Internet Mersenne Prime Search (GIMPS)

Di antara semua bilangan prima Mersenne yang sudah
ditemukan, sepuluh bilangan terbesarnya ditemukan dalam
kegiatan projek GIMPS. Bilangan prima Mersenne terbesar
saat ini memiliki 9.808.358 angka. Apakah tidak terhingga
banyaknya  bilangan prima Mersenne? Jawaban pertanyaan
ini sampai saat ini belum diketahui.

Demikian beberapa contoh bahwa banyak kebenaran
ilmiah yang telah diterima umum, namun menunggu
pengujian untuk mendapatkan kondisi yang menyebabkan
tidak benarnya lagi. Hal ini menunjukkan bahwa kebenaran
ilmiah bersifat parsial dan temporal. Artinya, kebenaran
ilmiah bergantung pada latar dan waktunya.

Penelitian fenomenologis dilakukan untuk menemukan
hakikat dari suatu objek ilmu melalui hubungan sadar antara
subjek (peneliti) dan objek pengetahuan (yang diteliti). Hal ini
didasari oleh fakta bahwa tidak ada kebenaran yang bersifat
final atau absolut, karena semuanya merupakan hasil perkiraan
dan peramalan. Hasil penelitian seperti ini dapat berasal dari
pandangan personal baru terhadap objek ilmu.

Telah dikenal bahwa teori Copernicus yang menyatakan
bahwa bumi datar diterima sebagai kebenaran berabad-abad
lamanya. Kemudian datang teori Galileo yang mengatakan
bahwa bumi tidak datar, tetapi bulat seperti bola dan
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mempunyai garis edar yang mengelilingi matahari sebagai pusat
edar. Namun dewasa ini, pendapat yang mengatakan bahwa
matahari juga memiliki garis edarnya sendiri mulai juga populer.
Masih banyak lagi contoh kebenaran yang sudah diterima lama
kemudian disalahkan kembali.

Demikian beberapa contoh yang sangat penting untuk
menunjukkan bahwa kebenaran ilmiah bersifat relatif dan
terbuka peluang untuk membantahnya dengan syarat
menunjukkan kebenaran baru yang memiliki argumentasi
ilmiah yang lebih kuat. Penulis belum menemukan skripsi, tesis,
atau disertasi yang hasilnya menggugat atau menyalahkan nilai
atau kebenaran ilmiah yang telah mapan. Namun, contoh jenis
penelitian berikut diberikan dari hasil penelitian skripsi, tesis,
dan disertasi.

B. Penelitian untuk Ilmu

Penelitian untuk ilmu (research for science) disebut
penelitian dasar (fundamental research) dalam Pedoman
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DP2M),
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti). Jenis
penelitian yang sama disebut riset dasar dalam Pedoman
Program Insentif dari Kementerian Negara Riset dan Teknologi
(KNRT) tahun 2009. Jenis penelitian ini dilakukan untuk
pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi
dan seni (Ipteks). Dalam hal ini, peneliti mengembangkan ilmu,
menemukan metode dan rekayasa baru yang bermanfaat bagi
manusia dan penduduk bumi.

Penelitian dasar mengarahkan peneliti untuk memperoleh
modal ilmiah yang mungkin tidak dapat berdampak ekonomi
dalam jangka pendek. Modal ilmiah ini diharapkan dapat
ditumbuhkembangkan oleh peneliti dalam penelitian terapan
(applied research) yang berdampak ekonomi dalam jangka
pendek. Penelitian dasar berorientasi kepada penjelasan suatu
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gejala atau kaidah yang mendukung suatu proses, teknologi,
kesehatan, dan lain-lain dan tidak diukur keberhasilannya
berupa produk dalam waktu singkat, tetapi berupa modal ilmiah
yang melandasi penelitian terapan.

Kebutuhan penerapan Ipteks tidak mungkin dapat dipenuhi
tanpa upaya mendayagunakan perkembangan Ipteks. Perkem-
bangan Ipteks sendiri tidak terlepas dari dukungan berbagai
teori yang berasal dari pemikiran, pengetahuan yang mendasar,
atau paradigma baru yang hanya dapat diperoleh melalui
kegiatan penelitian dasar. Karena penelitian dasar merupakan
kegiatan yang memerlukan motivasi, ketekunan, dan kerja keras
pelaksana penelitian. Dalam rangka meningkatkan animo,
kegiatan penelitian perlu didorong dengan menciptakan iklim
yang kondusif melalui suatu insentif. Insentif yang berupa
dukungan dana penelitian dasar secara rutin ditawarkan setiap
tahun oleh DP2M Ditjen Dikti dan KNRT.

Penelitian dasar dilakukan untuk pengembangan teori,
konsep, dan metodologi suatu bidang ilmu tertentu.
Selanjutnya, dijelaskan bahwa penelitian dasar bertujuan
untuk:

1. memacu kajian kritis bidang keilmuan secara konseptual-
teoretis (discovery);

2. menghasilkan studi unggulan yang dilandasi cara berpikir
kritis dan bebas (independent) seirama dengan tingkat
perkembangan mutakhir masalah keilmuan;

3. meningkatkan kemampuan kreatif dan inovatif ilmiah
(invention) dan/atau pembaharuan metodologi dalam
bidang keilmuan tertentu.

Dengan demikian, penelitian dasar dapat dibedakan atas dua
jenis, yaitu (1) penelitian dasar yang melingkupi kemajuan
ilmu serta kepranataan ilmu lanjut, yaitu berupa upaya
merumuskan yang belum terjelaskan dan (2) penelitian dasar
yang melingkupi masalah pertumbuhan pemanfaatan ilmu.
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Beberapa contoh penelitian dasar yang menghasilkan
suatu teori atau metode yang tidak segera berdampak
ekonomis dikemukakan sebagai berikut.

1. Radia (2018) dalam skripsi untuk mendapatkan gelar
sarjana statistika (S.Stat) dengan judul: Perbandingan
Analisis Single Linkage dan Complete Linkage dalam
Menentukan Hasil Analisis Cluster, adalah contoh
penelitian statistika teori pada Program Studi Statistika
UNM. Empat indikator kemiskinan tahun 2015 di
Sulawesi Selatan, yaitu persentase penduduk usia 10
tahun ke atas yang tidal mamapu menulis dan membaca
(V1), persentase rumah tangga yang tidak memiliki
fasilitas tempat buang air besar (V2), persentase rumah
tangga pengguna litrik PLN (V3), dan persentase bangunan
rumah yang kurang layak (V4). Hasil yang diperoleh bahwa
Complete Linkage lebih baik dibandingka dengan Single
Linkage dalam melakukan pengelompokna kabupaten/
kota. Di Sulawesi Selatan.

2. Anwar (2009) dalam skripsi untuk mendapatkan gelar
sarjana sains (S.Si) dengan judul: Solusi Permasalahan
Matriks D.Z. Djokovic dengan Menggunakan Metode
Induktif, pada FMIPA UNM juga memberikan satu contoh
penelitian dasar. Penelitian kepustakaan (library research)
ini bersifat deskriptif tentang teori yang mendukung
pemecahan masalah yang dikemukakan Djokovic.
Permasalahan yang diberikan oleh Djokovic mengenai nilai
eigen dan vektor eigen pada matriks dua-diagonal A=(aij),
di mana aij=0 jika |i-j|1 dan ai,n+1=an+2-i,n+1-i=i, (1in),
untuk n bilangan asli. Hasil analisis menunjukkan bahwa
metode induktif sangat efektif dalam permasalahan yang
diberikan, terutama pada matriks nn yang terdefinisi
secara khusus. Solusi permasalahan ini memberikan nilai
eigen k=n-2(k-1), (1kn+1) dan vektor eigen untuk k=1
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dan =n adalah: [ 
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efektif dan efisien digunakan untuk mencari nilai eigen
dan vektor eigen pada matriks Djokovic.

Prosedur kerja dalam penelitian ini mengikuti langkah-
langkah berikut:

a. menentukan determinan dengan menggunakan
polinom ciri pada matriks dua-diagonal untuk
memperoleh formulasi nilai eigen;

b. menentukan formula khusus vektor eigen yang sesuai
dengan nilai eigen dengan metode induktif;

c. memilih salah satu dari skalar () yang berjumlah n
untuk menentukan vektor eigen yang diberikan.

Jadi, penelitian skripsi ini dapat dikategorikan sebagai
penelitian dasar karena tidak secara langsung bisa
menyelesaikan masalah praktis. Peneliti hanya berlatih
mengolah kembali informasi yang diperoleh dalam bidang
tertentu dan menulis kembali dengan ungkapan sesuai
metode dan teknik yang dipilihnya. Selain itu, peneliti
juga membuktikan kebenaran teknik menghitung nilai
eigen dan vektor eigen dengan caranya sendiri, walaupun
sudah diketahui kebenaran teknik tersebut sudah
dibuktikan orang lain. Hal ini dianggap wajar bagi
penelitian skripsi sarjana strata satu.

3. Sukarna (2004) mengeksplorasi teori statistika dalam tesis
yang berjudul: Uji Kernel Nonparametrik untuk Ketaklinearan
yang Diabaikan dalam Model Regresi, untuk mendapatkan
gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Studi Statistika,
Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Surabaya.
Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian dasar
yang mendemonstrasikan beberapa teori penaksiran
parameter dalam model regresi. Dalam tesis ini, peneliti
menunjukkan cara menaksir dengan metode Linear Local
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Least Square (LLLS), statistik uji fungsional, dan pengujian
dengan cara simulasi pada model regresi linear, parabola,
trigonometri, eksponensial, dan kuadratik.

Penelitian ini mendemonstrasikan berbagai teori yang ada,
jadi tidak menghasilkan suatu cara baru, sebagaimana
layaknya pada sebuah tesis S-2. Analisis data yang
digunakan adalah deskriptif-deduktif-analitis, yang
langkah-langkahnya sebagai berikut.

a. Mengasumsikan bahwa syarat suatu keluarga khusus
fungsi regresi parametrik benar.

b. Menggunakan regresi kernel nonparametrik dengan
taksiran Local Least Square (LLS) untuk menentukan
penaksir LLLS.

c. Menggunakan statistik U sebagai alat pengujian
statistik uji neglected nonlinearity dan sebaran
asimptotiknya secara analitis.

Melakukan simulasi untuk melihat berlakunya uji
neglected nonlinearity pada model regresi linear, parabola,
trigonometri, eksponensial, dan kuadratik.

4. Tiro (1991) mengembangkan teori tentang analisis regresi
ganda yang menggunakan metode bootstrap dalam
penelitian disertasi untuk penyelesaian Doctor of
Philosophy (Ph.D.) bidang statistika di Iowa State
University (ISU), Amerika Serikat. Metode ini meng-
gunakan penyampelan berulang (resampling) dari sampel
yang ada dan tidak mengasumsikan populasi tersebar
normal seperti teori analisis regresi yang biasa. Disertasi
yang berjudul: Edgeworth Expansion and Bootstrap
Approximation for M-Estimators of Linear Regression
Parameters with Increasing Dimensions, juga
menambahkan asumsi yang tidak lazim, yaitu
meningkatnya dimensi ruang sampel (banyaknya peubah)
sejalan dengan meningkatnya besar atau ukuran sampel
yang digunakan. Penggunaan M-estimator juga tidak
biasa, karena analisis regresi yang biasa menggunakan
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OLS-estimator (Ordinary Least Squares estimator). Nilai
novel sebuah disertasi memang ditandai dengan adanya
hal baru dalam penemuannya. Disertasi ini memberikan
sebuah contoh penelitian dasar yang melingkupi
kemajuan ilmu serta kepranataan ilmu lanjut, yaitu
berupa upaya merumuskan teknik analisis regresi ganda
dengan teknik dan asumsi yang belum dijelaskan
sebelumnya.

Metode penelitian yang digunakan cukup sederhana yaitu
metode deduktif-aksiomatis dengan menggunakan logika
matematis. Pengkajian dilakukan dengan tahapan sebagai
berikut:

a. Mengubah asumsi regresi ganda biasa (populasi
tersebar normal dan banyaknya parameter tetap)
menjadi asumsi baru, yakni populasi tidak perlu
tersebar normal dan banyaknya parameter meningkat
sejalan dengan bertambahnya data atau sampel.

b. Mengubah teknik penaksiran parameter dari OLS-
estimator menjadi M-estimator.

c. Menerapkan metode bootstrap dengan mengambil
sampel secara berulang dari sampel yang pertama
(sebagai populasi).

d. Melakukan analisis matematis dengan menurunkan
berbagai implikasi teoretis dari perubahan asumsi dan
teknik penaksiran yang telah dijelaskan pada tahap a,
b, dan c. Implikasi teoretis yang dianalisis adalah
kekongruenan kesalahan acak (congruency of random
error) dari model. Kekongruenan ini menjadi ukuran
tingkat kecermatan model regresi ganda yang
bergantung pada tingkat penyampelan ulang (resam-
pling order) yang dilakukan (lihat Tiro, 1991).

5. Astuty (2009) mengembangkan model Manajemen Mutu
Terpadu (model MMT) dalam sebuah disertasi dengan
judul: Model Manajemen Mutu Terpadu untuk Pengem-
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bangan Organisasi LPMP Sulawesi Selatan, untuk menda-
patkan gelar doktor (Dr.) bidang Administrasi Publik di
Universitas Negeri Makassar (UNM). Dari aspek
pemodelan, model MMT yang dikembangkan dalam
disertasi tersebut memadukan berbagai dimensi, antara
lain dimensi kualitatif-kuantitatif, statis-dinamis,
deskriptif-normatif dalam penentuan kriteria batas
ambang kelayakan (threshold) serta kriteria kinerja
normatif (benchmark). Hal baru dalam disertasi ini adalah
pemaduan berbagai dimensi yang telah disebutkan, dan
pengembangan model MMT dalam bidang administrasi
publik juga dapat dikatakan baru. Disertasi ini
memberikan sebuah contoh penelitian dasar perumusan
yang melingkupi masalah pertumbuhan pemanfaatan
ilmu, yaitu menghasilkan modal ilmiah untuk peman-
faatan model dalam manajemen organisasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dan
pengembangan (research and development). Pengem-
bangan model MMT dalam disertasi ini mengikuti fase
four-D model dari Thiagarajan, Semmel & Semmel (1974).
Four-D model mengikuti tahap define, design, develop,
and disseminate. Beberapa tahapan pengembangan model
yang lain dapat dilihat pada Eggen & Kauchak (1979),
Joyce, Weil, & Shower (1992), dan Plomp (1977).

C. Penelitian tentang Ilmu

Penelitian tentang ilmu (research of science) dilakukan
untuk mempertahankan dan memelihara ilmu yang sudah ada.
Kegiatan penelitian dilakukan untuk menguji teori yang sudah
ada sehingga memungkinkan untuk mengukuhkan, memodifi-
kasi, atau menolak teori tersebut. Dengan demikian, penelitian
jenis ini dapat juga disebut penelitian yang bersifat verifikatif.
Jadi, peranan hipotesis menjadi sangat penting untuk diuji
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dalam penelitian jenis ini. Beberapa contoh penelitian survei
yang menguji hipotesis dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Kusmiati (2001) menulis skripsi dengan judul: Hubungan
Kemampuan Penalaran Formal dengan Hasil Belajar
Matematika Siswa Kelas III SLTP Negeri 1 Tanete Rilau
Kabupaten Barru, untuk mendapat gelar Sarjana
Pendidikan Matematika (S.Pd.) pada FMIPA Universitas
Negeri Makassar. Teori-teori pendidikan mendasari
hipotesis yang diujinya: ”Terdapat hubungan positif
antara kemampuan penalaran formal dan hasil belajar
matematika siswa.” Kesimpulan yang diperoleh juga
memperkuat teori yang mendasari hipotesis peneliti,
sehingga Kusmiati menyatakan bahwa kemampuan
formal dapat digunakan untuk meramalkan besarnya
hasil belajar siswa SLTP. Dengan demikian, peneliti juga
menyarankan kepada guru bimbingan dan penyuluhan
agar selalu mengadakan tes kemampuan penalaran
formal kepada siswa.

2. Samsiah (2009) dalam tesis dengan judul: Faktor-faktor
yang Mempengaruhi Penguasaan Aspek Bilangan pada
Guru SD Negeri di Kecamatan Pangkajenne Kabupaten
Pangkep untuk mendapatkan gelar Magister Pendidikan
(M.Pd.) menguji beberapa hipotesis. Hipotesis yang diuji
mengaitkan antara tingkat pendidikan, umur, jenis
kelamin dan penguasaan aspek bilangan guru SD
tersebut. Kesimpulan yang diperoleh menunjukkan bahwa
tingkat pendidikan dan umur berpengaruh terhadap
penguasan aspek bilangan, sedangkan jenis kelamin
tidak. Hasil ini juga mengisyaratkan perlunya tinjauan
kembali terhadap teori yang digunakan dalam
mendukung perumusan hipotesis penelitian. Contoh
penelitian survei yang dilaksanakan untuk penyelesaian
program magister pendidikan ditunjukkan oleh tesis
Samsiah ini. Penelitian ini juga tidak keluar dengan teori
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baru yang jelas sebagai hasil modifikasi teori yang
digunakan membangun hipotesisnya.

3. Trismiati (2009) menguji hipotesis: “Terdapat pengaruh
secara bersama-sama peubah perilaku tugas (inisiasi) dan
peubah perilaku hubungan (konsiderasi) terhadap
kepuasan kerja pegawai.” Hipotesis ini diajukan dalam
tesis untuk mendapatkan gelar Magister Ilmu
Administrasi (M.Si) pada STIA LAN Makassar dengan
judul: Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kepuasan
Kerja Pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Bulukumba. Hipotesis tersebut didasari oleh
beberapa pendapat yang mengaitkan antara kepuasan
kerja dan kepemimpinan. Pendapat dikutip antara lain
dari Thoha (1996, 1997), Hamsah (2000), Rivai (2006) dan
masih ada yang lain. Hasil yang diperoleh Trismiati
mendukung teori yang mendasari hipotesis penelitiannya,
namun ada hal baru yang ditemukan dan belum
terjelaskan sebelumnya, yaitu peubah perilaku hubungan
memberi kontribusi yang lebih besar daripada peubah
perilaku tugas terhadap kepuasan kerja karyawan.

4. Kuddus (2009) yang menulis disertasi dengan judul:
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pemasaran Pulsa
Telepon Seluler di Sulawesi Selatan, untuk mendapatkan
gelar doktor (Dr.) bidang ilmu ekonomi pada Universitas
Hasanuddin Makassar. Penelitian ini menguji hipotesis
yang didukung oleh teori yang mengaitkan antara peubah
mutu layanan, kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan,
gaya hidup, harga jual dan kinerja pemasaran. Analisis
jalur konfirmasi (confirmatory path analysis) digunakan
untuk menguji hipotesis yang dirumuskan menyangkut
keterkaitan antarpeubah. Kebanyakan jalur yang
dihipotesiskan menunjukkan kaitan yang signifikan
secara statistis dan beberapa yang lainnya tidak didukung
oleh data empiris. Jadi, teori yang mendasari rumusan
hipotesis, sebagian dapat didukung oleh fakta empiris dan
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ada bagian yang tidak. Tentu saja hasil ini
mengisyaratkan perlunya tinjauan kembali terhadap teori
yang digunakan dalam perumusan hipotesis penelitian.
Ini adalah satu contoh penelitian survei yang
dilaksanakan untuk penyelesaian disertasi doktor.

Kontribusi penelitian ini dapat diberikan terhadap
modifikasi teori yang mendukung kerangka pikir yang
telah dirumuskan peneliti. Modifikasi teori dapat
dilakukan dengan mengadakan konfrontasi antarteori
yang telah dikaji untuk mendapatkan formula baru dari
teori tersebut. Namun, disertasi ini tidak secara eksplisit
menjelaskan teori yang didukung, dimodifikasi, dan yang
ditolak. Seharusnya, peneliti keluar dengan pernyataan
tegas tentang teori yang mendukung hipotesis yang
ditolak setelah pengujian.

D. Penelitian Terapan

Penelitian terapan (applied research) memiliki nilai ilmiah
dan nilai strategis-ekonomis yang tinggi karena dapat segera
diterapkan untuk memecahkan masalah. Pemikiran
mengenai latar belakang, masalah, hipotesis, metodologi, dan
analisis data harus memiliki dampak positif terhadap
pembangunan. Sifat penelitian terapan bermuara pada dua
orientasi, yaitu (1) pemecahan masalah jangka pendek dan
menengah dan (2) peningkatan nilai tambah (value added)
permasalahan proses produksi.

Penelitian terapan dapat saja berupa eksperimen,
penelitian kebijakan (policy research), penelitian pengem-
bangan (developmental research), penelitian operasional
(operation research), atau penelitian tindakan (action
research). Hasil penelitian terapan dapat berupa:

1. produk yang dapat dimanfaatkan pihak industri, swasta,
dan pemerintah;
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2. temuan yang dapat dipatenkan;
3. tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah

nasional atau internasional.

Beberapa contoh penelitian terapan dapat dikemukakan
sebagai berikut.

1. Safitri (2017) menulis skripsi untuk mendapatkan gelar
sarjana statistika (S.Stat)dengan judul: Metode Subtractive
Fuzzy C-Means (SFCM) dalam Pengelompokan Kabupaten/
Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Indikator
Indeks Pembangunan Manusia. Penerapan algoritma
SFCM dalam pengelompokan kabupaten/kota di Provinsi
Sulawesi Selatan berdasarkan indikator indeks
pembangunan manusia (IPM) yang terdiri dari 4 indikator
yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Rerata Lama Sekolah
(RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Paritas Daya Beli
(PDB). Hasil analisis menunjukkan bahwa berdasarkan
Indeks Partition Coefficient (PC), kelompok optimum yang
didapatkan adalah 3 kelompok. Kelompok 1 terdiri dari 10
kabupaten/kota, kelompok 2 terdiri dari 3 kabupaten/
kota, dan kelompok 3 terdiri dari 11 kabupaten/kota. Jika
melihat karakteristik kelompok berdasarkan rerata IPM,
kelompok 2 merupakan kelompok yang memiliki nilai
rerata pembentuk IPM yang lebih tinggi dibandingkan
dengan kelompok lainnya.

2. Rasdiana (2009) menulis skripsi dengan judul:
Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika
Berbasis Problem Solving untuk Siswa Kelas VIII SMP,
dalam rangka mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan
Matematika (S.Pd.) pada Jurusan Matematika FMIPA
Universitas Negeri Makassar. Ia melakukan penelitian dan
pengembangan (research and development) untuk
mengembangkan perangkat pembelajaran, yang terdiri
Buku Siswa (BS), Lembar Kegiatan Siswa (LKS), Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Tes Hasil Belajar
(THB). Pengembangan perangkat pembelajaran dalam
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skripsi ini mengikuti fase four-D model dari Thiagarajan,
Semmel & Semmel (1974). Four-D model mengikuti tahap
define, design, develop, and disseminate. Hasil penelitian
ini bersifat praktis karena perangkat pembelajaran yang
dihasilkan dapat digunakan langsung dalam
pembelajaran.

3. Rahmawati (2009) menulis tesis dengan judul: Studi
Eksplorasi Penerapan Teori Belajar Bruner dalam
Memahami Konsep Bangun Ruang pada Siswa Kelas VIII
SMP Negeri 29 Makassar, untuk mendapatkan gelar
Magister Pendidikan Matematika (M.Pd.) pada Program
Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. Ia menerapkan
teori belajar Bruner yang membagi tahapan belajar
menjadi tiga, yaitu tahap enaktif, ikonok, dan simbolik.
Tahap enaktif menggunakan benda konkret (model
konkret) untuk menjelaskan konsep kubus dan balok,
sedangkan tahap ikonik menggunakan gambar, dan tahap
simbolik sudah menggunakan simbol, seperti kubus
ABC.DEF. Dari tiga tahapan ini, ditemukan bahwa:

a. Dua tahap pertama (enaktif dan ikonik) memiliki
kecenderungan yang sama, yaitu anak pada mulanya
dapat menguasai lebih cepat konsep kubus dan balok,
namun sejalan dengan waktu pertemuan berikutnya,
anak mulai mengalami penurunan kemampuan (tidak
lebih cepat) untuk menguasai konsep tersebut.

b. Anak yang mulai belajar pada tahap simbolik belum
begitu cepat menguasai konsep kubus dan balok,
namun pada waktu berikutnya kemampuan anak
memahami konsep berkembang lebih cepat dan pada
suatu waktu tertentu menyamai penguasaan anak
yang mengikuti tahap enaktif dan ikonik.

c. Kesimpulannya bahwa anak yang sudah bisa mulai
belajar pada tahap simbolik, tidak perlu lagi lebih
banyak diajar dalam kondisi tahap enaktif dan ikonik.
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Jadi, penelitian ini menerapkan teori belajar Bruner
untuk kepentingan penyelesaian masalah praktis
pembelajaran.

4. Salman (2002) menulis skripsi dengan judul: Studi
Manajemen Proses Keperawatan di Ruang Rawat Inap RSU
Lasinrang Kabupaten Pinrang Tahun 2001, untuk
mendapat gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM)
pada Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas
Hasanuddin. Penelitian ini merupakan survei dengan
pendekatan deskriptif. Analisis data dan pembahasannya
dilakukan dalam empat tahap, yaitu (1) pengkajian, (2)
perencanaan, (3) pelaksanaan, dan (4) evaluasi.
Kesimpulan yang diambil menyatakan bahwa tiga tahapan
pertama tersebut sudah sesuai teori keperawatan, kecuali
tahapan evaluasi yang tidak terjadi. Kalau kita
memperhatikan hasil penelitian ini, jenis penelitiannya
dapat dikategorikan sebagai penelitian evaluatif. Sebenar-
nya, penelitian ini dapat saja dilakukan dengan penelitian
tindakan (action research) apabila peneliti ikut dalam
semua proses yang dianalisis itu. Jadi, peneliti dapat
berpartisipasi langsung pada empat tahapan yang telah
disebutkan. Berbagai literatur membahas metode
penelitian tindakan dapat dilihat dalam Tiro (2007),
Sudarsono (1997), Sumarno (1997), Suyanto (1997), dan
Kemmis & McTaggar (1988).

5. Husain (2003) yang menulis disertasi dengan judul:
Fostering Autonomous Learning Using Independent
Approach Based Students’ Learning Styles and Learning
Strategies to Increase Their Vocabularies, untuk
mendapatkan gelar doktor (Dr.) bidang Ilmu Linguistik
pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin
Makassar. Penelitian ini menerapkan teori belajar bahasa
dalam upaya meningkatkan perbendaharaan bahasa
siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:
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a. Guru bahasa asing diharapkan menyadari perbedaan
individu siswa (learning styles and learning strategies)
yang secara khusus penting dalam belajar bahasa
asing. Guru bahasa asing harus mengelompokkan
siswa sesuai gaya belajarnya.

b. Pengkajian terhadap strategi belajar menemukan
beberapa kesulitan, dalam hal ketersediaan literatur
karena publikasi isu ini dalam bahasa Indonesia tidak
tersedia secara luas. Diketahui bahwa data dari
konteks lain tidak selalu dapat dibandingkan secara
sempurna dengan konteks Indonesia. Jadi, penting
untuk dilakukan pengkajian yang sesuai konteks siswa
Indonesia.

Posisi penelitian dalam pranata keilmuan telah dibahas.
Ada hasil penelitian yang menggugat kebenaran ilmiah yang
telah mapan, dan ada pula yang memelihara, memperkuat,
dan menyempurnakan atau memodifikasi teori yang ada.
Kemudian, ada penelitian yang mengaplikasikan teori untuk
menyelesaikan masalah praktis.  Tentu saja, hasil penelitian
seperti ini tidak mungkin diperoleh tanpa data. Untuk
mengumpulkan data, instrumen atau alat pengumpul data
menjadi sangat penting. Karena itu, Bab 5 membicarakan
masalah yang terkait dengan instrumen pengumpul data
penelitian.

Soal Latihan

1. Menurut pendapat Anda: Apa metode penelitian untuk
skripsi, tesis, dan disertasi harus memberikan kontribusi
yang berbeda sesuai jenjangnya? Beri komentar!

2. Dapatkah peneliti untuk sebuah skripsi, tesis, atau
disertasi menggunakan metode baru yang belum pernah
digunakan orang sebelumnya? Jelaskan!
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3. Bagaimana pendapat Anda jika dikatakan bahwa
penelitian di dalam ilmu yang mencoba menggugat
kebenaran ilmiah yang sudah mapan diberi bobot yang
paling tinggi nilainya dalam sebuah disertasi doktor?

4. Apakah Anda setuju kalau dikatakan bahwa penelitian
terapan memiliki nilai atau bobot ilmiah yang rendah
dalam sebuah disertasi doktor? Jelaskan pendapat Anda!

5. Dalam sebuah disertasi, dituntut adanya suatu yang
baru. Dalam hal apa sebuah disertasi bisa dikatakan
bahwa telah menemukan atau mengembangkan sesuatu
yang baru?

6. Selain mengelompokkan metode penelitian dalam empat
ranah yang dijelaskan dalam bab ini, jelaskan beberapa
cara pengelompokan metode penelitian yang lain!

7. Berikan komentar Anda terhadap pernyataan berikut!

c. Teori dan ide yang membukakan jalan ke arah
pengetahuan baru, bukan eksperimen dan bukan
pengamatan.

d. Eksperimen dan pengamatan menantang peneliti
untuk menemukan jalan baru dan menyelamatkan
diri dari penyelewengan ilmiah.

e. Ide yang berani, antisipasi yang belum dibenarkan,
dan gagasan yang spekulatif adalah instrumen yang
dapat digunakan untuk menangkap dan memahami
alam.

8. Pilihlah masing-masing satu skripsi, tesis, dan disertasi,
kemudian analisis dan beri komentar tentang:

a. rumusan masalahnya;
b. pertanyaan penelitiannya;
c. peubah yang diukur;
d. metode penelitian yang digunakan;
e. analisis datanya;
f. kesimpulan yang diambil.
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9. Dapatkah Anda memasukkan ke dalam salah satu
kelompok skripsi, tesis, dan disertasi yang dikaji pada
soal nomor 8 ke dalam:

a. penelitian dalam ilmu (research in science);
b. penelitian untuk ilmu (research for science);
c. penelitian tentang ilmu (research of science);
d. penelitian terapan (applied research),

dan jelaskan alasannya!

10.Dapatkah Anda memberikan sebuah contoh disertasi yang
memberikan kontribusi dalam:

a. pengembangan ilmu;
b. pengembangan metodologi;
c. penemuan masalah baru;
d. cara baru dalam komunikasi keilmuan;
e. cara baru dalam pemecahan masalah?

Jika jawaban Anda ya, tunjukkan dan jelaskan!
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Bab

5

Instrumen Penelitian

Sesungguhnya, orang-orang yang ingin mencapai sesuatu, mereka
melakukan itu dengan keimanan yang memberinya kekuatan untuk
mencapainya.
(Virr Gill)

Data adalah unsur penting yang menentukan hasil suatu
penelitian. Namun, mutu data ditentukan juga oleh mutu
instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data
tersebut. Ada instrumen yang sudah tersedia dan siap
digunakan oleh peneliti. Misalnya, timbangan digunakan
untuk mengukur berat, meteran mengukur panjang atau
tinggi, termometer mengukur suhu, dan sebagainya. Namun,
ada instrumen yang harus dikembangkan oleh peneliti untuk
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mengumpulkan data yang diperlukan. Instrumen seperti ini
termasuk tes, angket, pedoman wawancara, dan panduan
pengamatan yang secara singkat dibicarakan dalam bab ini.

A. Tes

Tes dapat digunakan dalam berbagai macam penilaian
atau evaluasi, antara lain dalam setiap macam ulangan, ujian
akhir semester, dan lainnya. Tes merupakan alat ukur yang
penting, karena dapat menilai (1) hasil belajar yang telah
dilakukan, dan hasilnya disebut nilai hasil dan (2) jalannya
proses belajar, dan hasilnya disebut nilai proses. Kedua fungsi
penilaian tersebut tidak dapat dipisahkan, namun perlu
diketahui bahwa keduanya berbeda satu sama lain.

Di samping fungsi penilaian tersebut, beberapa
kemungkinan penggunaan tes dapat dikemukakan sebagai
berikut.

1. Penggunaan prediktif. Tes digunakan dengan maksud
mengukur hasil yang dapat diharapkan di kemudian hari.
Dengan penggunaan prediktif, orang mencoba
memperhitungkan, apakah seseorang di kemudian hari
dapat belajar atau bekerja dan berhasil dengan baik.

2. Penggunaan selektif. Tes digunakan untuk meneliti, sejauh
mana siswa (anak didik) dapat mencapai tujuan yang
telah ditentukan. Misalnya, tes digunakan untuk
penjaringan calon siswa baru di sekolah menengah. Tes
juga digunakan untuk penerimaan pegawai, misalnya
aparatur sipilnegara.

3. Penggunaan diagnosis. Tes dimanfaatkan untuk memeriksa
titik kuat dan titik lemah siswa, atau letak kekurangan
pembelajaran. Hasil tes digunakan untuk perbaikan
proses pembelajaran.

4. Penggunaan komparatif. Tes digunakan untuk mengetahui
kesamaan/perbedaan antara kelompok yang satu dan
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kelompok yang lain. Misalnya, tes digunakan untuk
membandingkan kefektifan dua metode mengajar.

Melihat fungsi dan penggunaan tes, pembuatannya harus
dilakukan dengan teknik khusus untuk mendapatkan tes
yang baik. Teknik khusus bisa dirancang dengan baik
apabila dasar teori evaluasi diketahui oleh perancang tes.
Karena itu, sekilas tentang teori evaluasi klasik dan modern
perlu dikemukakan.

1. Teori evaluasi klasik
Ada beberapa kriteria atau syarat yang harus dipenuhi

sebuah tes yang baik. Persyaratan yang dimaksud adalah
kerelevanan, keseimbangan, keefisienan (berdaya guna),
keobjektifan, kekhususan, tingkat kesulitan dan daya
pembeda. Selanjutnya, menurut bentuknya, tes dapat
dibedakan atas tes terbuka dan tes tertutup. Tes terbuka
dapat berbentuk ujian lisan, bentuk uraian (essay), dan
bentuk isian, sedangkan tes tertutup dapat berbentuk soal
benar-salah, pilihan ganda (multiple choice), atau
menjodohkan (memasangkan). Persyaratan dan bentuk tes
tidak dibicarakan secara terperinci, masalah ini dapat dilihat
pada Rooijakkers (1990), Suryabrata (1987), Tiro dan
Sukarna (2012).

Pengembangan tes baku pada umumnya dilakukan
melalui langkah-langkah: (1) pengembangan spesifikasi tes,
(2) penulisan soal, (3) penelaahan soal, (4) pengujian butir-
butir soal secara empiris, dan (5) administrasi tes bentuk
akhir untuk tujuan pembakuan. Prosedur secara terperinci
dapat dilihat pada Suryabrata (1987).

Pada pengembangan tes objektif, pengujian butir-butir
soal secara empiris dilakukan melalui uji-coba. Soal-soal
yang sudah ditulis diujicobakan pada kelompok yang setara
dengan subjek tempat tes itu akan digunakan. Dalam hal ini,
istilah butir soal, butir, atau soal digunakan untuk pengertian
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yang sama, sedangkan tes digunakan untuk sekelompok
butir. Beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam
pengujian butir soal pilihan ganda adalah (1) tingkat
kesukaran soal, (2) kesukaran optimal, (3) daya pembeda
soal, dan (4) keandalan tes (lihat Tiro & Sukarna, 2012).

2. Teori evaluasi modern
Satu pendekatan teori evaluasi modern yang

dikemukakan di sini biasa disebut teori respons butir (TRB),
atau dalam bahasa Inggeris disebut item response theory
(IRT). TRB mendapat tempat dalam sistem evaluasi psikologis
dan pendidikan sebagai metode konstruksi, analisis tes, dan
pengukuran yang lebih sesuai dan efektif dibandingkan
dengan teori klasik. Sumber kekuatan yang lebih besar
terletak pada hubungan sifat-sifat butir dan ciri operasional
tes yang dibentuk oleh butir-butir itu. Hubungan ini bisa
berlaku untuk tes aktual dengan panjang sebarang di mana
hasil yang dapat dibandingkan dalam teori klasik hanya
berlaku untuk tes hipotetis yang terdiri tidak terhingga
banyaknya butir.

Keutamaan TRB dalam memperlakukan butir, atau
sekumpulan kecil butir yang serupa, seperti aturan
konstruksi dan penentuan skor tes yang dapat dipertukarkan
membawa banyak inovasi dalam praktik pengujian. Bank
soal yang menggunakan TRB dapat mengurangi waktu dan
biaya produksi tes operasional yang bermutu tinggi. Untuk
pengujian jangka panjang, TRB mempunyai kemampuan
untuk mengeluarkan atau mengganti butir dalam tes
operasional tanpa mengganggu interpretasi skala tes. Karena
skala skor TRB adalah fungsi dugaan parameter butir,
penentuan skor memungkinkan perbedaan ciri (kesukaran,
daya pembeda, dan sebagainya) antarbutir yang dikeluarkan
dan yang diganti. Dalam hal ini, butir baru diperlukan
dengan kesukaran dan daya pembeda seperti butir lama,
atau untuk studi yang sama dari modifikasi tes yang terpisah
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dari tes operasionalnya, seperti yang dilakukan dalam teori
klasik.

Sifat lain yang khusus bagi TRB adalah parameter lokasi
butir dan responden berada pada skala yang sama. Model
jawaban yang menjadi dasar TRB memungkinkan analisis
menyatakan peluang bahwa responden pada sebuah tingkat
skor khusus akan menjawab dengan benar butir-butir
tertentu. Nilai peluang ini memungkinkan menjadi rujukan
materi sebuah skor. Butir-butir khusus yang dapat dijawab
oleh responden dengan benar berdasarkan nilai peluang yang
diberikan (misalnya 50 atau 80 persen) menunjukkan arti
berbagai titik pada skala dalam bentuk tugas. Model analisis
TRB dapat dikemukakan secara singkat sebagai berikut.

a. Model satu parameter (1 PL, Rash)

Fungsi peluang model satu parameter dinyatakan oleh:

P(1)j()=[1+exp{-a(-bj)}]-1

di mana exp(y)=ey dengan e=2,718… (konstanta Euler yang
juga digunakan sebagai dasar logaritma naturalis); a adalah
konstanta, yaitu skala yang menentukan satuan  (baca;
theta); dan bj adalah parameter lokasi yang berkaitan dengan
kesukaran butir j (juga dinyatakan dengan threshold butir j).
Butir dengan nilai bj lebih besar berarti lebih sukar; jadi nilai
yang lebih kecil untuk butir yang lebih mudah (konsep ini
mengoreksi konsep indeks kesukaran dalam teori klasik).

b. Model dua parameter (2 PL, Birnbaum)

Fungsi peluang model dua parameter dinyatakan oleh:

P(2)j()=[1+exp{-aj(-bj)}]-1

di mana aj adalah kuasa pembeda butir, dan bj parameter
lokasi seperti pada model 1 PL. Negatif dari pangkat dalam
model ini adalah:

zj=aj(-bj)
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disebut simpangan logistik (logistic deviate atau logit). Logit
dapat juga ditulis dengan:

zj=aj+cj

di mana cj=-ajbj. Dalam bentuk ini, aj disebut slope dan cj
disebut intercep. Model 2 PL secara konvensional dinyatakan
oleh  (baca; psi), yaitu

j()=[1+exp{-zj}]-1.

Dengan simbol ini, rumus untuk model tiga parameter dapat
ditulis.

c. Model tiga parameter (3 PL, guessing)

Fungsi peluang model tiga parameter dinyatakan oleh:

P(3)j() =gj[1-j()]+j()

=gj+(1-gj)j()

di mana gj adalah peluang jawaban benar terhadap sebuah
butir pilihan ganda sebagai hasil tebakan (guessing). Jika
pilihan jawaban yang benar ditetapkan secara acak dan
semua peserta tes memilih sembarangan, nilai gj=1/m, di
mana m adalah banyaknya pilihan dari butir pilihan ganda
itu. Jika ada peserta tes menebak setelah mengeliminasi satu
atau lebih pilihan, gj akan lebih besar dari 1/m dengan suatu
besaran yang harus ditetapkan secara empiris bersama
dengan parameter aj, bj, dan cj.

Parameter gj menyatakan asimptot bawah fungsi respons
butir. Nilai asimptot g menyatakan besarnya peluang
responden yang lemah menjawab butir dengan benar karena
hasil tebakan. Threshold b menyatakan taraf kesukaran, dan
slope c (kemiringan) memberikan informasi tentang daya
pembeda.

Demikian penjelasan sekilas tentang dua pendekatan
teori evaluasi (klasik dan modern). Namun, kedua
pendekatan ini mensyaratkan beberapa hal yang sama,
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seperti (1) setiap butir tes sahih secara substansi dan
konsisten secara empiris, dan (2) tes itu sendiri harus
memiliki tingkat keandalan yang tinggi. Pembahasan lebih
terperinci tentang kesahihan dan keandalan dapat dilihat
dalam Rooijakkers (1990), Suryabrata (1987), Tiro dan Sukarna
(2012). Pendekatan teori evaluasi modern dapat dilihat dalam
Hambleton (1989, 1994), Hambleton dan Rogers (1990),
Hambleton dan Dirir (1993), Hambleton, Clauser, Nazar, dan
Jones (1993).

Dua teori evaluasi telah dijelaskan secara singkat.
Tentu,masih ada teori evaluasi yang lain tidak dibicarakan di
sini. Peneliti memiliki pertimbangan sendiri untuk menentukan
pilihan teori yang digunakan dalam pengembangan tes.
Argumentasi tentang pemilihan teori itu yang menjadi penilaian
tersendiri bagi peneliti untuk penulisan skripsi, tesis, atau
disertasi.

B. Angket

Angket biasanya terdiri atas sejumlah pernyataan yang
harus dinilai atau pertanyaan yang harus dijawab oleh
responden. Angket dibicarakan dengan memusatkan
perhatian pada masalah yang ingin dipecahkan. Setiap
pernyataan atau pertanyaan merupakan bagian dari hipotesis
yang akan diuji. Hipotesis tentunya dirumuskan sesuai
masalah penelitian. Dalam memperoleh keterangan yang
berkaitan dengan masalah penelitian, materi pernyataan atau
pertanyaan dalam sebuah angket dapat berupa fakta,
pendapat (opini), atau persepsi diri.

Walaupun sukar untuk menentukan suatu aturan yang
dapat berlaku umum tentang cara membuat pernyataan atau
pertanyaan, beberapa petunjuk penting berkenaan dengan
hal tersebut perlu diketahui. Pernyataan atau pertanyaan
yang baik dikemukakan dengan ciri:
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1. kalimat sederhana;
2. bersifat khas;
3. tidak bermakna ganda;
4. tidak menggunakan kata yang samar-samar artinya;
5. tidak mengandung sugesti;
6. tidak bersifat presumasi;
7. tidak membuat seseorang malu;
8. tidak memerlukan ingatan kuat.

Demikianlah beberapa petunjuk penting yang perlu
diperhatikan dalam membuat pernyataan atau pertanyaan.
Selain hal tersebut, bentuk-bentuk pertanyaan perlu pula
diketahui sebelum menentukan bentuk yang akan
digunakan.

Pertanyaan yang dibuat dalam angket dapat memperoleh
jawaban yang berjenis-jenis banyaknya, atau pun menjurus
kepada beberapa alternatif jawaban yang sudah diberikan
lebih dahulu. Dalam hubungannya dengan leluasa tidaknya
responden untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan
yang diajukan, pertanyaan dapat dibagi dalam dua bentuk,
yaitu pertanyaan terstruktur dan pertanyaan terbuka.

Dalam membuat pertanyaan, peneliti harus selalu
kembali kepada masalah penelitian yang akan dipecahkan.
Pertanyaan penting mana yang harus ditanyakan sehingga
sasaran penelitian untuk memecahkan masalah yang akan
diselidiki harus terjawab? Pertanyaan inilah yang selalu
dipikirkan peneliti dalam membuat pertanyaan sebuah
angket. Dalam menyusun pertanyaan, sekurang-kurangnya
dua hal perlu dipikirkan, yaitu materi setiap pertanyaan, dan
hubungan antara butir dan butir dalam keseluruhan angket.

Perlu dijelaskan bahwa dengan bantuan angket, sejumlah
skala pengukuran dapat dikembangkan. Misalnya, skala
Bogardus, skala sosiometrik, skala Thurstone, skala Likert,
skala Guttman, skala perbedaan semantik, skala penilaian
(skala penilaian grafik, skala penilaian deskriptif, skala penilaian
komparatif), dan skala peringkat (metode perbandingan
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pasangan, metode urutan peringkat, metode interval berurutan)
dapat dikembangkan melalui angket. Suatu hal penting yang
perlu diperhatikan adalah asumsi yang harus dipenuhi setiap
skala yang dikembangkan. Misalnya, skala Likert memerlukan
asumsi bahwa peubah yang diukur adalah bersifat malar,
namun hal semacam ini biasa diabaikan. Kesalahan asumsi
akan menyebabkan instrumen menjadi tidak sahih dan hasil
pengukurannya tidak benar. Penjelasan lebih terperinci tentang
hal ini dapat dilihat dalam Tiro dan Sukarna (2012).

Sejumlah pertanyaan yang disusun dalam sebuah angket
dapat diberikan kepada sekelompok responden pada saat
bertatap muka dengan pengumpul data, dan responden
diminta untuk menjawabnya. Cara ini yang banyak
dilakukan di Indonesia. Dalam situasi lain, angket dapat pula
dikirimkan kepada responden untuk mendapatkan jawaban,
dan yang mengisi jawaban pertanyaan adalah responden
sendiri. Pengiriman angket biasanya dilakukan melalui kurir
atau pos. Cara ini juga sudah mulai digunakan di Indonesia.

Demikian pembahasan seputar angket yang meliputi
materi, teknik membuat, dan cara menggunakannya.
Sekalipun peneliti sudah menggunakan instrumen seperti
tes, dan angket, banyak situasi dan kebutuhan data yang
memerlukan cara lain seperti wawancara dan pengamatan
langsung. Karena itu, wawancara dibicarakan pada bagian
berikut.

C. Wawancara

Wawancara sebagai cara mengumpulkan data untuk
penelitian melibatkan dua pihak, yaitu pewawancara dan
informan yang dapat ditandai dengan ciri berikut.

1. Pewawancara dan informan biasanya belum saling
mengenal.
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2. Informan selalu menjawab pertanyaan, karena pewa-
wancara selalu bertanya.

3. Pewawancara tidak mengarahkan jawaban, tetapi harus
selalu bersifat netral.

4. Pertanyaan yang diberikan sesuai pedoman wawancara
(interview guide) yang telah ditetapkan.

Demikian antara lain ciri wawancara sebagai alat penelitian
yang berbeda dengan pembicaraan biasa atau wawancara
jurnalis. Berbagai teknik bertanya dalam wawancara dapat
dilihat dalam Tiro & Hidayah (2012). Namun, wawancara
tidak dapat memberikan hasil tanpa adanya proses interaksi
antara pewawancara dan informan. Karena itu, wawancara
dapat dipandang sebagai suatu proses interaksi.

Wawancara sebagai proses interaksi antara pewawancara
dan informan memiliki implikasi tertentu. Walaupun bagi
pewawancara, proses interaksi adalah suatu bagian dari
langkah-langkah dalam penelitian, tetapi bagi informan
belum tentu dianggap sebagai bagian penelitian. Andaikan
pewawancara dan informan menganggap bahwa wawancara
adalah bagian penelitian, sukses tidaknya pelaksanaan
wawancara sangat bergantung pada interaksi yang terjadi
dari keduanya. Faktor yang paling penting dari proses
interaksi yang terjadi adalah wawasan dan pengertian
(insight) kedua pihak yang terlibat dalam wawancara.

Seperti telah dijelaskan, data diperoleh dengan teknik
wawancara, yakni menanyakan sesuatu kepada informan.
Sudah jelas, keterangan tersebut diperoleh berdasarkan apa
yang diketahui dan yang ingin diberikan oleh informan, baik
tentang suatu fakta, suatu kepercayaan, suatu kriteria, suatu
alasan, dan sebagainya. Sasaran materi pertanyaan atau
keterangan yang ingin diperoleh berjenis-jenis banyaknya
dan sifatnya, dan sukar dikelompokkan dalam jenis-jenis
umum. Walaupun demikian, materi pertanyaan dapat
dikembangkan untuk mencapai beberapa jenis sasaran
materi seperti;
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1. memperoleh dan memastikan fakta;
2. memperkuat kepercayaan;
3. memperkuat perasaan;
4. menggali kriteria kegiatan;
5. mengetahui alasan seseorang.

Wawancara dilakukan setelah persiapan untuk itu
dimantapkan. Dalam persiapan wawancara, kriteria
informan, sampel informan, pewawancara, serta pedoman
wawancara, telah disiapkan. Pedoman wawancara sudah
harus disusun dan pewawancara harus mengerti materi serta
makna dari pedoman wawancara. Segala pertanyaan yang
ditanyakan tidak menyimpang dari panduan yang telah
digariskan dalam pedoman wawancara. Latihan wawancara
diadakan sebelum wawancara dilaksanakan.

Telepon telah banyak digunakan untuk percakapan pribadi,
atau untuk pembicaraan yang bersifat rahasia, namun dewasa
ini telepon sudah biasa digunakan untuk pengumpulan data
penelitian. Perluasan penggunaan telepon dimungkinkan saat
ini karena meluasnya pasangan sambungan telepon, terlebih
lagi dengan adanya telepon celluler atau hand phone sebagai
kebutuhan komunikasi keluarga dan masyarakat.

Beberapa hal terkait dengan wawancara untuk
pengumpulan data penelitian telah disinggung secara
sepintas. Satu pertanyaan penting yang juga perlu dijawab
adalah: Apakah ciri seorang pewawancara yang ideal?
Banyak sekali sifat atau ciri pewawancara yang baik, tetapi
beberapa sifat pewawancara yang pada umumnya disetujui
para ahli adalah sebagai berikut:

1. jujur dalam bersikap dan bertindak;
2. berminat dalam melakukan wawancara;
3. akurat dalam menangkap jawaban responden;
4. menyesuaikan diri dalam suasana wawancara;
5. kepribadian dan temperamen yang baik;
6. pintar dan berpendidikan.
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Telah dinyatakan bahwa selain tes, angket, dan
wawancara, pengamatan juga merupakan satu cara
pengumpulan data penelitian. Karena itu, hal ini dibicarakan
pada bagian berikut.

D. Pengamatan

Pengamatan sebagai metode pengumpulan data memiliki
kriteria seperti yang dikemukakan dalam Nazir (1988) sebagai
berikut.

1. Pengamatan digunakan untuk penelitian dan telah
direncanakan secara sistematis.

2. Pengamatan berkaitan dengan tujuan penelitian yang
telah direncanakan.

3. Hasil pengamatan dicatat secara sistematis dan
dihubungkan dengan posisi umum dan bukan dipaparkan
sebagai sesuatu yang menarik perhatian saja.

Penggunaan pengamatan sebagai cara mengumpulkan
data mempunyai beberapa kelebihan sebagai berikut.

1. Dengan pengamatan langsung, terdapat kemungkinan
untuk mencatat berbagai hal seperti perilaku,
perkembangan, dan sebagainya, sewaktu kejadian
tersebut berlangsung, atau sewaktu perilaku tersebut
terjadi. Dengan pengamatan, data yang langsung
mengenai perilaku yang khas dari suatu objek dapat
dicatat segera, dan tidak menggantungkan data dari
ingatan seseorang.

2. Pengamatan langsung dapat memperoleh data dari suatu
subjek, baik yang tidak dapat berkomunikasi secara
verbal ataupun yang tidak mau berkomunikasi secara
verbal.

Selain dari kelebihan yang telah diberikan, pengamatan
secara langsung sebagai salah satu metode dalam mengum-
pulkan data penelitian, mempunyai juga kekurangan.
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Kekurangan yang penting dari pengamatan langsung adalah
sebagai berikut.

1. Melakukan pengamatan langsung terhadap suatu
kejadian, sering memerlukan waktu menunggu yang lama.
Misalnya, jika seorang ahli antropologi ingin mengetahui
adat perkawinan suatu suku terasing di suatu daerah, ia
harus menunggu sampai ada upacara tersebut.

2. Tidak semua kegiatan dapat diperoleh datanya dengan
cara pengamatan. Misalnya, kegiatan hubungan suami-
isteri, dan pertengkaran keluarga sulit diamati secara
langsung.

Selanjutnya, pengamatan dapat dibedakan menurut
subjek yang diamati, atau menurut jenis pendekatan yang
dilakukan, atau menurut keterlibatan penelitinya, dan juga
bisa dilihat menurut jenis data yang diperoleh. Pengamatan
secara langsung dapat dilaksanakan terhadap subjek
sebagaimana adanya di lapangan, atau di dalam
laboratorium. Cara pengamatan langsung dapat digunakan
pada penelitian eksplorasi atau pada penelitian untuk
menguji hipotesis. Peneliti, dalam mengadakan pengamatan
langsung, dapat menjadi anggota kelompok subjek
(partisipan), dan dapat pula berada di luar subjek (non-
partisipan). Demikian pula, data yang dikumpulkan melalui
pengamatan langsung ada yang dapat dikuantitatifkan,
namun tidak semua data yang diperoleh secara pengamatan
langsung harus dikuantitatifkan.

Secara umum, cara pengamatan langsung ini dapat
dibagi dua, yaitu pengamatan tidak terstruktur dan
pengamatan terstruktur. Untuk menentukan apakah suatu
pengamatan yang dilakukan tidak terstruktur atau
terstruktur, terdapat empat pertanyaan berikut yang harus
dijawab oleh peneliti.

1. Apa yang akan diamati?
2. Bagaimana pengamatan tersebut dicatat?
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3. Prosedur apa yang digunakan untuk memperoleh hasil
pengamatan yang akurat?

4. Bagaimana hubungan antara pengamat dan yang diamati,
dan bagaimana hubungan tersebut dibina?

Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab sebelum peneliti
menetapkan cara pengamatan yang akan digunakan.
Jawaban pertanyaan tersebut menentukan terstruktur-
tidaknya pengamatan yang akan dilakukan. Jawaban
pertanyaan terkait: (1) materi pengamatan, (2) catatan
pengamatan, (3) ketepatan pengamatan, dan (4) hubungan
antara pengamat dan yang diamati.

Pengamatan terstruktur berbeda dengan pengamatan
tidak terstruktur dalam kesistematisan pengamatan yang
dilakukan. Pada pengamatan terstruktur, peneliti telah
mengetahui aspek mana dari kegiatan atau perilaku yang
akan diamati dan relevan dengan masalah atau tujuan
penelitian. Aspek ini ditetapkan dengan pengungkapan
sistematis untuk menguji hipotesis. Pengamatan dapat
berlangsung di lapangan atau di laboratorium, dan bisa
terhadap manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, ataupun
benda-benda lain.

Beberapa ciri umum metode pengamatan dalam
mengumpulkan data adalah:

1. objek yang diamati harus jelas;
2. kategori objek yang diamati terdefinisi dengan baik;
3. satuan perilaku definitif;
4. derajat inferensi pengamat dibatasi secara jelas.

Pemenuhan ciri pengamatan ini menjadi pertanggungjawaban
kesahihan data yang diperoleh.

Demikianlah empat jenis instrumen yang pada umumnya
dikembangkan sendiri oleh peneliti sebelum mengumpulkan
data. Telah dikemukakan bahwa selain instrumen yang
harus dikembangkan, ada juga instrumen yang sudah siap
digunakan. Mutu instrumen penelitian mahasiswa S-1, S-2,
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dan S-3 menjadi penilaian tersendiri dari pembimbing dan
penguji.

E. Instrumen dan Penelitian Mahasiswa

Sekilas tentang instrumen penelitian sudah dibahas.
Namun, pertanyaan yang perlu dijawab: Apa implikasi
persoalan ini terhadap penelitian untuk skripsi, tesis, dan
disertasi? Beberapa situasi dapat terjadi sebagai jawaban
pertanyaan ini.

1. Peneliti dapat saja menggunakan instrumen yang sudah
dikembangkan peneliti sebelumnya sepanjang hal terse-
but sesuai dan relevan dengan masalah penelitiannya.
Untuk pertanggungjawaban penggunaan instrumen yang
sudah ada, peneliti perlu menjelaskan:
a. spesifikasi butir-butir instrumennya;
b. kerelevanannya dengan peubah yang diukur;
c. izin dari yang memiliki lisensi.

2. Peneliti memodifikasi instrumen yang sudah dikem-
bangkan peneliti sebelumnya untuk menyesuaikan
dengan masalah penelitiannya. Hal ini pun perlu
penjelasan menyangkut:
a. alasan substantif modifikasi yang dilakukan;
b. pendekatan yang digunakan;
c. keuntungan administrasi yang dicapai.

3. Peneliti mengembangkan sendiri instrumen yang akan
digunakan dalam penelitiannya. Hal ini dilakukan dengan
syarat minimal membuat:
a. definisi operasional peubah yang diukur;
b. kisi-kisi instrumen;
c. butir-butir instrumen yang memiliki kesahihan dan

kekonsistenan internal;
d. tingkat keandalan instrumen yang cukup tinggi.
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Menjawab pertanyaan di awal bagian ini, peneliti skripsi
yang menggunakan instrumen yang sudah ada dengan
menjelaskan persyaratan yang telah dikemukakan dapat
dipandang sudah memadai. Tetapi, kalau peneliti tesis atau
disertasi menggunakan instrumen yang ada, tentu mereka
memerlukan kompensasi dengan melakukan pengembangan
dalam aspek lain, misalnya dalam teknik pengumpulan atau
analisis data. Sesungguhnya, peneliti tesis diharapkan
minimal memodifikasi instrumen yang ada sebagai tanda
bahwa definisi operasional peubah yang akan diukur juga
berbeda dengan definisi operasional yang telah digunakan
orang sebelumnya. Demikian pula, peneliti disertasi diharap-
kan mengembangkan sendiri instrumen sebagai tanda bahwa
peubah yang akan diukur memiliki kebaruan. Dalam
pengembangan instrumen, peneliti disertasi dapat
menunjukkan cara pengembangan yang baru pula sebagai
upaya memberikan kontribusi yang berarti dalam dunia ilmu.
Misalnya, peneliti disertasi yang menggunakan tes,
hendaknya sudah bisa menggunakan teori evaluasi modern,
walaupun teori evaluasi klasik tidak ditinggalkan secara
keseluruhan. Demikian pula, pengamatan dapat dilakukan
dengan teknologi canggih, seperti kamera, microscope, dan
sebagainya. Wawancara mendalam (indepth interview) adalah
satu teknik pengumpulan data yang memerlukan keahlian
khusus pewawancara. Hal ini juga menambah bobot pertang-
gungjawaban data kualitatif yang diperoleh. Penjelasan lebih
terperinci tentang pengembangan instrumen dapat dilihat
dalam Tiro dan Sukarna (2012).

Soal Latihan

1. Jelaskan mengapa tes hasil belajar menjadi penting untuk
dikembangkan?

2. Apa saja kegunaan tes hasil belajar? Berikan contoh!
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3. Dalam teori evaluasi klasik, mengapa kesukaran butir,
daya pembeda butir, dan keandalan tes perlu dianalisis
dalam sebuah tes?

4. Teori evaluasi modern, yaitu item response theory (IRT)
menggunakan istilah threshold, intercept, asymptot dalam
memberi ciri butir soalnya. Apa kaitan istilah ini dengan
istilah yang digunakan dalam teori evaluasi klasik pada
soal nomor 3? Jelaskan!

5. Berikan contoh penggunaan tes dalam hal:

a. prediktif;
b. selektif;
c. diagnosis;
d. komparatif.

6. Jelaskan pengertian istilah berikut!

a. angket;
b. fakta;
c. pendapat;
d. persepsi diri.

7. Berikan sebuah contoh setiap pertanyaan tentang:

a. fakta;
b. pendapat;
c. persepsi diri!

8. Apa kelebihan penggunaan angket dibandingkan dengan
instrumen penelitian lainnya, seperti tes, wawancara, dan
pengamatan?

9. Apa ciri pernyataan atau pertanyaan yang baik dalam
angket?

10.Apa kelebihan dan kekurangan pertanyaan terstruktur
jika dibandingkan dengan pertanyaan terbuka?
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11.Apa hubungan antara pertanyaan angket dengan masalah
penelitian dan hipotesis yang akan diuji? Jelaskan!

12.Deskripsikan sebuah situasi sehingga penggunaan angket
melalui pos menjadi pilihan terbaik!

13.Jelaskan pengertian istilah berikut!

a. informan;
b. pewawancara;
c. responden;
d. pedoman wawancara.

14.Apa saja yang mempengaruhi proses interaksi dalam
sebuah wawancara?

15.Apa yang membedakan wawancara untuk penelitian
dengan percakapan sehari-hari?

16.Apa yang membedakan wawancara penelitian dan
wawancara jurnalis?

17.Hal-hal apa saja yang diperlukan sehingga komunikasi
dalam suatu wawancara menjadi lancar?

18.Berikan dua contoh setiap pertanyaan untuk:

a. memperoleh dan memastikan fakta;
b. memperkuat kepercayaan;
c. memperkuat perasaan,
d. menggali kriteria kegiatan;
e. mengetahui alasan seseorang!

19.Apa yang harus dipersiapkan oleh peneliti sebelum
wawancara dilaksanakan?

20.Jelaskan urutan prosedur yang perlu dilakukan
pewawancara dalam melaksanakan wawancara!

21.Sikap apa yang harus dimiliki pewawancara dalam
melaksanakan tugasnya?

22.Bagaimana ciri pewawancara yang baik? Jelaskan!
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23.Berikan contoh pengumpulan data yang cocok dilakukan
dengan wawancara telepon! Bagaimana prosedurnya?

24.Mengapa seorang pewawancara harus memiliki tempera-
men yang stabil?

25.Berikan contoh data yang pengumpulannya harus dengan
pengamatan dan tidak dapat dengan instrumen lain!

26.Apa bedanya pengamatan sebagai teknik pengumpul data
penelitian dengan pengamatan biasa dalam kehidupan
sehari-hari?

27.Apa yang dimaksud dengan pengamatan tidak terstruktur
dan pengamatan terstruktur?

28.Apa kelebihan dan kekurangan masing-masing dari cara
pengamatan tidak terstruktur dan pengamatan
terstruktur?

29.Apa yang perlu dilakukan pengamat terhadap objek
sebelum pengamatan dilakukan?

30.Bagaimana menjaga hubungan antara pengamat dan yang
diamati sehingga pengamatan dapat berjalan sukses,
khususnya kalau objeknya manusia?

31.Bagaimana bentuk sikap kritis yang harus dimiliki seorang
pengamat untuk pengumpulan data penelitian?

32.Jelaskan persyaratan minimal yang harus dipenuhi bagi
seorang peneliti skripsi, tesis, atau disertasi dalam
mengembangkan instrumen penelitiannya!
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Merancang Penelitian

Kesuksesan adalah suatu perjalanan menuju ke sasaran-sasaran hidup yang
berharga dan berguna bagi diri sendiri dan masyarakat sekitarnya.
(Andrew Ho)

Merancang penelitian ditulis dalam bentuk proposal
rencana kegiatan yang tersusun secara sistematis, mengikuti
urutan logis dan sesuai panduan sponsor. Menyusun suatu
proposal penelitian, merupakan pekerjaan yang memerlukan
banyak pemikiran untuk melahirkan ide atau konsep yang
inovatif. Kegiatan ini pada umumnya didahului dengan
kegiatan membaca berbagai literatur, hasil penelitian yang
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berkaitan dengan masalah yang dipelajari, dan perenungan
dalam upaya melahirkan inspirasi. Bagi peneliti pemula,
tahap ini merupakan tahap yang tidak mudah, sebab belum
adanya pengalaman yang memadai. Peneliti yang sudah
berpengalaman juga memerlukan pemikiran yang mendalam,
mengenai masalah dan pertanyaan yang memerlukan
jawaban. Merumuskan masalah tersebut secara tegas dan
memungkinkan untuk dilakukan pengujian empiris adalah
penting. Walau pun pemikiran mengenai masalah yang akan
diteliti sudah mulai terbayang, tetapi memormulasikannya
dalam suatu tulisan yang menggambarkan pemikiran yang
jelas merupakan suatu seni tersendiri. Semakin sering
seorang melakukan penelitian, semakin mudah baginya
dalam merumuskan suatu masalah penelitian.

A. Tujuan Membuat Rancangan (Proposal)

Terdapat beberapa kelompok masyarakat ilmiah yang
memerlukan proposal penelitian. Berdasarkan tujuan, penelitian
dapat dibagi atas dua kelompok yaitu penelitian pendidikan
(educational research) dan penelitian terapan (applied research)
atau penelitian praktis (practical research). Penelitian pendidikan
dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu syarat untuk
penyelesaian studi. Penelitian praktis dilakukan oleh tenaga ahli
peneliti yang biasanya ditunjang oleh dana sponsor.

Penelitian pendidikan merupakan bagian dari tugas akhir
mahasiswa dalam rangka penyelesaian suatu jenjang atau
strata pendidikan. Laporan penelitian untuk penyelesaian studi
jenjang S-1 berupa skripsi, S-2 berupa tesis, dan S-3 berupa
disertasi. Tiga terminologi, skripsi, tesis, dan disertasi digunakan
di Indonesia, namun di luar negeri seperti Amerika Serikat
semuanya disebut saja thesis. Misalnya, di Iowa State University,
Amerika Serikat digunakan istilah master thesis (S-2) dan
doctorate thesis (S-3). Karena itu, penelitian pendidikan
mencerminkan kemampuan ilmiah seorang calon sarjana (S-1),
magister (S-2), dan doktor (S-3) dalam mengungkapkan masalah
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yang diteliti dan memberi jawaban terhadap pertanyaan
penelitian yang diajukannya. Peneliti lebih menekankan kepada
proses menemukan suatu kebenaran atau ilmu. Dengan
demikian, penguasaan teori merupakan masalah penting.

Hasil kajian pustaka yang dikemukakan oleh mahasiswa
mencerminkan seberapa jauh mereka telah mempelajari
berbagai teori dan mengetahui temuan peneliti lainnya
mengenai masalah yang berkaitan dengan objek kajian
mahasiswa tersebut. Pembahasan lebih terperinci tentang hal
ini dapat dilihat dalam Tiro (2009).

Bagi peneliti yang mengharapkan dana dari sponsor,
proposal disesuaikan dengan persyaratan yang dikehendaki
oleh penyandang dana. Persyaratan tersebut menyangkut
kelayakan ilmiah dari proposal yang diajukan, kemanfaatan
praktis atau kontribusi yang diharapkan dari temuan, serta
persyaratan dari segi format yang ditentukan.

Jadi, pada dasarnya kedua kelompok masyarakat yang
menjadi sasaran proposal penelitian mempunyai masalah
yang sama, yaitu menyangkut kelayakan ilmiah, kontribusi
temuan terhadap masyarakat, dan sistematika atau format
proposal. Penelitian yang dibiayai suatu sponsor lebih
ditentukan oleh kemanfaatan dan tujuan bagi sponsor
penyandang dana.

Suatu proposal penelitian yang tidak tersusun secara
sistematis dan tidak memenuhi syarat ilmiah tidak akan
diterima. Proposal penelitian mahasiswa yang tidak
memenuhi syarat ilmiah tidak akan mendapat persetujuan
dari dosen pembimbing, pimpinan program studi, jurusan
atau fakultas yang bersangkutan. Begitu pula, bagi ilmuwan
yang ingin mendapatkan dana penelitian, proposalnya harus
disesuaikan dengan ketentuan yang diberikan penyandang
dana.
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B. Isi Proposal

Sistematika dan komponen atau isi suatu proposal
penelitian sangat bervariasi. Hal ini tergantung pada disiplin
ilmu, lembaga penelitian, dan syarat yang ditentukan oleh
pemberi dana. Suatu penelitian yang dibiayai oleh lembaga
penyandang dana atau sponsor, biasanya telah menetapkan
garis besar dan sistematika isi yang harus diikuti oleh
peneliti. Begitu pula, setiap lembaga penelitian di tingkat
perguruan tinggi telah membuat pedoman menyusun
proposal penelitian bagi mahasiswa atau pun tenaga
pengajar, yang berlaku secara intern. Walau pun terdapat
berbagai variasi komposisi isi proposal penelitian, umumnya
mengandung unsur penting: (1) pendahuluan, (2) kajian
pustaka dan kerangka pikir, (3) metode penelitian, (4) model
analisis data, dan (5) daftar pustaka. Hal ini dibahas secara
singkat sebagai berikut.

1. Pendahuluan
Pendahuluan terdiri atas beberapa aspek, yaitu latar

belakang, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian,
tujuan dan manfaat hasil penelitian. Latar belakang
memaparkan alasan timbulnya keinginan peneliti untuk
melakukan penelitian. Penelitian adalah kegiatan ilmiah
untuk menemukan jawaban pertanyaan atas adanya
masalah. Masalah didefinisikan sebagai kesenjangan antara
keadaan nyata (das sein) dan keadaan yang seharusnya (das
sollen). Dengan perkataan lain, masalah adalah kesenjangan
antara teori dan praktik di lapangan, antara harapan dan
kenyataan serta masalah praktis yang memerlukan
penyelesaian dan semacamnya. Uraian pada bagian
pendahuluan harus meyakinkan pembaca atau penilai
proposal bahwa masalah yang diajukan benar-benar
merupakan masalah yang layak dan bermanfaat untuk
diteliti. Pentingnya masalah dapat ditunjukkan dengan
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implikasi masalah yang lebih besar akan timbul apabila
masalah yang ada tidak diselesaikan.

Di samping itu, masalah yang diteliti merupakan masalah
ilmiah, dalam arti dapat berimplikasi suatu pengujian secara
empiris dan mempunyai dasar logika. Bagian ini biasanya
dilengkapi dengan informasi awal yang berkaitan dengan
masalah yang menjadi perhatian. Informasi ini didapatkan
dari pengamatan sepintas atau data empiris, jurnal ilmiah,
seminar hasil penelitian, dan sumber lainnya. Khusus
masalah penelitian eksperimen, peubah target atau peubah
terikat yang akan diintervensi menjadi sasaran utama untuk
diubah menjadi lebih baik.

2. Kajian pustaka dan kerangka pikir
Kajian pustaka memaparkan teori atau temuan peneliti

lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang ingin
diteliti. Penelitian dapat dilakukan berdasarkan pengujian
atau penjabaran dari suatu teori yang telah ada. Pengujian
berarti bertanya: Apakah fakta sesuai dengan teori umum
yang telah ada? Di samping itu, kajian pustaka juga berisi
hasil temuan peneliti lain yang berkaitan dengan masalah
yang dipelajari. Dalam hubungan ini, peneliti ingin
mempelajari apakah temuannya sama atau berbeda dengan
temuan yang telah ada.

Kajian teori yang ada pada kajian pustaka dapat
melahirkan kerangka pikir, yaitu paradigm yang diajukan
peneliti sendiri, sebagai hasil abstraksi atau perenungan
peneliti. Kerangka pikir dapat merupakan modifikasi atas
teori yang ada, atau suatu abstraksi pemikiran murni dari
peneliti sendiri, sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah
yang diteliti. Kemampuan seorang untuk melahirkan
kerangka pikir merupakan ciri dari kemampuan peneliti
dalam melihat masalah di lapangan dengan memberi bentuk
hubungan teoretis, sehingga masalahnya jelas dan
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pemecahan masalah tersebut terorganisir dalam suatu
kerangka pikir.

Ilmu merupakan kegiatan mencari hubungan antara
berbagai faktor, sehingga gejala yang menjadi persoalan
dapat diidentifikasi. Dalam mempelajari hubungan antara
berbagai faktor atau peubah, diperlukan suatu jawaban
sementara. Jawaban sementara itu disebut hipotesis, yang
dapat benar atau salah. Hipotesis dalam penelitian
eksperimen, tentu menyangkut pengaruh perlakuan yang
direncanakan terhadap peubah target.

Perlu diketahui bahwa jika peneliti menemukan bahwa
hipotesisnya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan atau
ditolak, tidak berarti bahwa penelitian tersebut gagal. Jika
semua prosedur kerja atau metode penelitian telah
dijalankan dengan benar, pengukuran dan pencatatan
dilakukan dengan benar, penolakan atas suatu hipotesis
mungkin merupakan suatu temuan baru. Sebelum sampai
kepada kesimpulan, penelitian yang lebih luas harus
dilakukan. Sesudah hal itu dilakukan dan hasilnya tetap
sama, berarti bahwa kenyataan pada temuan tersebut
merupakan suatu kebenaran, sehingga temuan tersebut
dapat melahirkan teori baru.

3. Metode penelitian
Terdapat bermacam jenis penelitian, seperti penelitian

deskriptif, eksperimen murni, eksperimen semu, penelitian
sejarah, penelitian survei, dan lain-lain, sehingga terdapat
sejumlah metode sesuai dengan jenis penelitian tersebut.
Pada penelitian survei, populasi dan sampel yang tepat
menjadi informasi penting untuk menjamin kesahihan
kesimpulan yang diambil. Pada penelitian eksperimen
khususnya, peneliti perlu menyusun suatu rancangan
eksperimen. Rancangan eksperimen merupakan program
yang menuntun peneliti untuk menerapkan suatu perlakuan
(treatments), mengumpulkan dan menganalisis data, serta
mengambil kesimpulan berdasarkan metode analisis tertentu.
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Metode penelitian eksperimen memiliki unsur penting

yang berbeda dengan jenis penelitian lain. Unsur penting
dalam sebuah eksperimen: (1) peubah target (target
variables), (2) peubah kontrol (controled variables), (3) satuan
eksperimen (experimetal units), (4) perlakuan (treatments), (5)
pengulangan (replications), (6) pengacakan (randomization).
Unsur-unsur ini yang perlu dijelaskan secara singkat dalam
proposal eksperimen.

Perlu dijelaskan bahwa dalam eksperimen, satuan
eksperimen dan perlakuan menjadi konsep penting, bukan
populasi dan sampel seperti dalam survei. Kesimpulan
eksperimen menyangkut pengaruh perlakuan terhadap
satuan eksperimen yang mengubah peubah target,
sedangkan dalam survei kesimpulannya menyangkut
populasi berdasarkan data sampel. Jadi, proposal eksperimen
tidak perlu lagi mencantumkan topik populasi dan sampel.
Namun, peneliti eksperimen dapat saja berbicara tentang
sampel yang diambil dari suatu populasi untuk digunakan
sebagai satuan eksperimen.

4. Model analisis
Model analisis sangat tergantung pada jenis penelitian,

skala pengukuran peubah, dan tujuan penelitian. Pada
prinsipnya, analisis data ditujukan untuk menguji hipotesis
bagi penelitian verifikatif, termasuk eksperimen. Uji hipotesis
pada eksperimen umumnya menyangkut pengaruh perlakuan
terhadap peubah target. Model analisis seperti ini dapat
dilihat pada buku statistika, misalnya dalam Tiro, Sukarna,
dan Aswi (2010a dan 2010b), Tiro (2011), dan masih banyak
yang lain.

5. Daftar pustaka
Daftar pustaka hanya memuat semua bahan-bahan yang

dirujuk, baik berupa buku, majalah ilmiah, hasil penelitian,
maupun berupa electronic mail atau dari internet. Daftar
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pustka juga ditulis mengikuti satu system tertentu, misalnya
Sistem American Psichological Assosiation (APA Sysytem).

C. Sistimatika Proposal

Sistematika proposal penelitian tentu disesuaikan dengan
aturan yang digariskan sponsor. Kalau mahasiswa yang
merencanakan tugas akhir studinya, tentu panduan
penulisan tugas akhir perguruan tinggi yang digunakan
sebagai referensi. Bagi peneliti di perguruan tinggi, tentu
mengikuti panduan yang dikeluarkan oleh Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti). Namun ada
beberapa komponen yang pada umunya harus ada dalam
sebuah proposal, dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Bagian awal
Bagian awal mencakup halaman sampul luar, halaman

judul, halaman motto, halaman pengesahan, kata pengantar,
daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran,
abstrak (bahasa Indonesia) dan abstract  (bahasa Inggris).
Judul penelitian hendaknya singkat dan spesifik, tetapi
cukup jitu memberi gambaran mengenai penelitian yang
diusulkan. Biasanya, judul penelitian dibatasi tidak boleh
terlalu panjang. Misalnya, judul tidak boleh lebih dari 15
kata, tidak termasuk kata sambung. Bidang ilmu yang
hendak dipelajari dan diteliti harus dijelaskan. Hal ini perlu
agar pemberi dana dapat menentukan tim ahli untuk menilai
proposal tersebut.

Suatu disiplin ilmu mempunyai ciri khusus, sehingga
memerlukan ahli dalam bidang tersebut yang dapat
memberikan penilaian kelayakan proposal. Bagi mahasiswa,
bidang ilmunya sesuai dengan program studi yang sedang
diikuti. Sumbangan yang dapat diberikan penelitian baik
untuk pengembangan ilmu, teknologi, serta pemecahan
masalah praktis mengenai pembangunan atau pengem-
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bangan kelembagaan menjadi tuntutan utama dalam
menjelaskan kontribusi penelitian.

2. Pendahuluan
Telah dijelaskan bahwa komponen penting dalam

pendahuluan proposal adalah rumusan masalah, pertanyaan
penelitian, dan tujuan penelitian. Dalam rumusan masalah
dapat dijelaskan arti suatu konsep, asumsi dan lingkup yang
menjadi batasan penelitian. Perumusan masalah dalam
bentuk pernyataan yang dilengkapi sejumlah pertanyaan
penelitian.

Perlu diketahui bahwa dalam pendahuluan, hal-hal yang
mendorong atau argumentasi dari peneliti tentang pentingnya
masalah untuk diteliti harus dikemukakan. Penelitian
dilakukan untuk menjawab keingin tahuan peneliti, untuk
mengungkapkan suatu fenomena dugaan, atau menerapkan
suatu teori untuk tujuan kemaslahatan manusia. Uraian
proses dalam mengidentifikasi masalah perlu pula dijelaskan.

3. Kajian pustaka
Kajian pustaka diupayakan merujuk pada literatur

terbitan terbaru, relevan dan asli, misalnya jurnal ilmiah,
tesis magister dan disertasi doktor. Namun, tidak tertutup
kemungkinan bahwa literatur lama yang sangat penting tetap
menjadi rujukan. Uraian kajian pustaka yang menimbulkan
gagasan dan mendasari penelitian yang akan dilakukan perlu
dijelaskan. Kajian pustaka berisi antara lain teori dan
temuan dari peneliti lain yang dijadikan acuan atau landasan
bagi penelitian yang akan dilakukan. Uraian dalam tinjauan
pustaka, kerangka pikir atau konsep yang akan digunakan
peneliti adalah hal penting untuk dijelaskan.

4. Metode penelitian
Metode penelitian memuat jenis penelitian dan langkah-

langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan penelitian.
Misalnya, pendekatan dan rancangan penelitian, peubah dan
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defenisi operasionalnya, populasi dan sampel untuk
penelitian survei, satuan eksperimen dan perlakuan untuk
penelitian eksperimen, subjek atau sumber data, teknik
pengumpulan data, instrumen, dan teknik analisis data.

5. Bagian akhir
a. Jadual pelaksanaan

Jadual kegiatan penelitian yang meliputi kegiatan
persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan penelitian
yang biasa dalam bentuk matriks sangat diperlukan. Matriks
tersebut memberikan rincian kegiatan dan jadual
pelaksanaan kegiatan tersebut. Jadual pelaksanaan kegiatan
mengacu pada metode penelitian.

b. Personalia penelitian

Identitas diri ketua peneliti, anggota peneliti, tenaga
laboran/teknisi, pekerja lapangan/pencacah, dan tenaga
administrasi harus dicantumkan. Kualifikasi dan keahlian
semua personil penelitian perlu dicantumkan untuk melihat
kelayakan tim dalam melaksanakan tugas penelitian. Tentu,
penelitian untuk penulisan skripsi, tesis, dan disertasi tidak
memerlukan tim peneliti. Hal ini karena mahasiswa yang
bersangkutan memiliki tanggung jawab terhadap hasil
penelitiannya, walaupun dibimbingan oleh komisi
pembimbing.

c. Perkiraan biaya

Rincian biaya penelitian mengacu pada kegiatan
penelitian yang diuraikan dalam metode penelitian.
Rekapitulasi biaya penelitian terdiri dari honorarium, bahan
dan peralatan penelitian, perjalanan, biaya biaya seminar,
laporan, dan lain-lain.

d. Lampiran-lampiran

Lampiran memuat Daftar Pustaka dan Riwayat Hidup
ketua dan anggota peneliti. Pengalaman peneliti yang relevan
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perlu dicantumkan. Instrumen penelitian dan data dapat
pula dilampirkan apabila memungkinkan. Namun, ada juga
instrumen yang tidak dapat dilampirkan dengan alasan
menghindari penggunaannya yang tidak tepat.

Soal Latihan

1. Uraikan selengkapnya tujuan penyusunan proposal
penelitian bagi:

a. mahasiswa (S-1, S-2 dan S-3);
b. penelitian untuk mendapatkan dana bagi ilmuwan

peneliti!

2. Apa perbedaan mendasar pada proposal penelitian untuk
skripsi (S-1), tesis (S-2), dan disertasi (S-3)?

3. Syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi seseorang
dalam menyusun suatu proposal penelitian?

4. Uraikan selengkapnya komponen yang harus terdapat
pada suatu proposal penelitian secara sistematis!

5. Mengapa rumusan masalah, pertanyaan penelitian,
hipotesis, dan rencana analisis data penting dimasukkan
dalam suatu proposal penelitian?

6. Apa yang dimaksud dengan:

a. grand theory;
b. das sein;
c. das sollen?

7. Apa isi kajian pustaka? Jelaskan perbedaannya menurut
tingkatan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi!

8. Mengapa dikatakan bahwa menyusun suatu proposal
penelitian merupakan pekerjaan yang memerlukan
banyak pemikiran untuk melahirkan ide atau konsep
yang inovatif?
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9. Apa kegunaan kerangka pikir dan hipotesis pada suatu
proposal penelitian? Berikan contoh!

10. Khusus mahasiswa, buatlah suatu proposal yang
mungkin Anda gunakan bagi penyelesaian studi Anda!
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Mengumpul dan
Menganalisis Data

Waktu berlalu dan waktu berganti. Apa yang mungkin terjadi dan yang
telah terjadi menuju ke suatu akhir yang selalu ada. Inti dari pola ini
adalah pergerakan.
(T. S. Eliot)

Seperti penelitian pada umumnya, penelitian untuk
penulisan skripsi, tesis, dan disertasi juga memerlukan
teknik mengumpul dan menganalisis data. Teknik mengum-
pul dan menganalisis data sangat ditentukan oleh masalah
dan tujuan penelitian. Secara khusus, pengumpulan data
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dapat dibedakan atas dua, yaitu pengumpulan data sekunder
dan pengumpulan data primer. Data sekunder adalah data
yang sudah tersedia untuk digunakan oleh peneliti,
sedangkan data primer adalah data yang dikumpulkan
langsung oleh peneliti. Kedua jenis data ini sah saja
digunakan, namun harus memenuhi syarat tertentu. Karena
itu, kedua jenis data ini dibahas secara terpisah pada bagian
berikut.

A. Data Sekunder

Dewasa ini, penggunaan data sekunder dalam penelitian
semakin populer. Terdapat tiga alasan utama bagi semakin
meningkatnya penggunaan data sekunder, yaitu (1) alasan
konseptual, (2) alasan metodologi, dan (3) alasan biaya.

1. Alasan konseptual
Dari sudut konseptual, data sekunder merupakan

sumber data yang tersedia untuk tujuan penelitian. Misalnya,
masalah sejarah dan sosial politik harus berkaitan secara
tegas dengan data sekunder. Melalui analisis data sekunder,
peneliti dapat memahami secara lebih baik latar sejarah atau
historis suatu peristiwa. Dengan mengadakan analisis data
yang dikumpulkan pada waktu yang berbeda, peneliti dapat
memberikan uraian dan menerangkan adanya suatu
perubahan.

Analisis data sekunder juga dapat digunakan untuk studi
perbandingan. Perbandingan dalam dan antarnegara bahkan
dalam dan antarmasyarakat dapat memperluas perampatan
dan pandangan. Misalnya, data sekunder Demographic and
Health Survey (DHS) yang diadakan pada beberapa negara,
seperti Indonesia, Malaysia, serta negera-negara Asean
lainnya merupakan sumber data untuk perbandingan
antarnegara dan antarmasyarakat di dalam suatu negara.
Begitu pula, data World Fertility Survey (WFS) yang diadakan
pada berbagai negara dengan rancangan penelitian yang
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seragam, merupakan sumber data yang kaya bagi analisis
perbandingan mengenai kesuburan (fertility) antarnegara,
dan antaretnis dalam suatu negara.

Survei internasional bidang pendidikan yang sudah
diikuti oleh Indonesia, antara lain Trend in International
Mathematics and Science Study (TIMSS), Progress in
International Reading Literacy Study (PIRLS), dan Program for
International Student Assessment (PISA). Maksud keikut-
sertaan dalam survei tersebut untuk mengetahui mutu siswa
di Indonesia dibandingkan dengan mutu siswa di negara
peserta lainnya. Berdasarkan hasil survei internasional,
pemerintah dapat memperoleh informasi tentang tingkat
kompetisi siswa Indonesia di tingkat nasional, regional, dan
internasional.

Data pasien di rumah sakit juga memuat informasi yang
sangat banyak. Misalnya, data pasien demam berdarah yang
direkam setiap hari bisa mengungkapkan banyak informasi
apabila diolah dengan baik. Data sekunder seperti ini dapat
dimanfaatkan peneliti untuk dianalisis. Hasil analisis data
seperti ini dapat memberi gambaran:

a. kondisi masyarakat yang terkena penyakit demam
berdarah, sehingga bermanfaat bagi pemerintah dalam
membuat kebijakan bidang kesehatan;

b. kecenderungan faktor risiko yang berpengaruh terhadap
kesembuhan pasien yang sangat berguna bagi dokter,
perawat, dan petugas administrasi rumah sakit;

c. kondisi penanganan pasien oleh keluarga yang bisa
bermanfaat untuk keluarga dan masyarakat pada
umumnya.

Demikian contoh satu jenis penyakit demam berdarah yang
memiliki banyak data penting yang perlu diolah. Jenis
penyakit yang lain juga bisa diperhatikan seperti data pasien
penyakit jantung, kanker, tuberclosis, diare, hepatitis, dan
diabetes.
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2. Alasan metodologis
Terdapat beberapa alasan secara metodologis atas

analisis data sekunder. Pertama, analisis data sekunder
memungkinkan dilakukan pengulangan analisis. Suatu
temuan lebih meyakinkan jika kesimpulan temuannya
muncul pada beberapa studi. Daripada melakukan
pengumpulan data beberapa kali, seorang peneliti dapat
menggunakan data yang telah dikumpulkan pihak lain.
Kedua, tersedianya data sekunder setiap saat, memung-
kinkan dilakukannya analisis data longitudinal. Ketiga, data
sekunder memungkinkan penyempurnaan analisis yang telah
dilakukan sebelumnya. Keempat, analisis data sekunder
memungkinkan diperbesarnya ukuran sampel, ditingkat-
kannya keterwakilan populasi, dan diperluasnya perampatan.
Kelima, data sekunder memungkinkan dilakukannya
trianggulasi atau metaanalisis, sehingga meningkatkan
kepercayaan atas kebenaran hasil temuan dibanding dengan
analisis data primer oleh peneliti sendiri.

3. Alasan biaya
Misalnya, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas),

Survei Penduduk Antarsensus (Supas), Survei Demografi dan
Kesehatan Indonesia (SDKI), Survei Ketenagakerjaan dan
Rumah Tangga Indonesia (Sakerti) dilakukan dalam sampel
yang besar (puluhan ribu rumah tangga) dan tersebar di
seluruh Indonesia. Survei ini memerlukan biaya sangat besar
yang disediakan oleh berbagai pihak, misalnya Badan
Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Biro Pusat
Statistik (BPS) dan sponsor lainnya. Data tersebut cukup
lengkap yang memungkinkan berbagai analisis dilakukan
terhadapnya. Karena itu, data yang telah terkumpul tersebut
dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan penelitian.
Betapa besarnya penghematan biaya pengumpulan data
kalau data ini dimanfaatkan. Tentu, penghematan biaya
pengumpulan data yang lebih besar lagi jika data yang



Bab 7 Mengumpul dan Menganalisis Data 135
tersedia di berbagai negara digunakan dalam suatu
penelitian.

Demikianlah beberapa alasan penggunaan data sekunder
dalam suatu penelitian. Namun, ada beberapa hal yang perlu
mendapat perhatian dan mungkin menjadi kelemahan dari
penggunaan data sekunder.

1. Data yang tersedia mungkin tidak persis dengan data yang
diperlukan peneliti. Dalam hal ini, peneliti dapat saja
menggunakan data yang tersedia dan sangat dekat dengan
ciri data yang diperlukan. Namun, hasil yang diperoleh
hanyalah merupakan pendekatan.

2. Rancangan sampel yang digunakan oleh data yang
tersedia mungkin tidak sama dengan rancangan sampel
yang dipilih peneliti. Kalau data seperti ini yang
digunakan oleh peneliti, tentu perampatannya tidak persis
berlaku untuk populasi peneliti, namun berlaku untuk
populasi asal data.

3. Data dari suatu penelitian terdahulu sama dengan data
yang diperlukan oleh peneliti, tetapi data tersebut tidak
tersedia. Misalnya, peneliti terdahulu tidak melampirkan
data pada laporan penelitiannya dan dokumen asli data
tidak ditemukan.

4. Data tersedia sesuai kebutuhan peneliti, tetapi sejarah
atau prosedur pengumpulan datanya tidak ditemukan.
Tentu, penggunaan data seperti ini kurang dapat
dipertanggung jawabkan kesahihan internal dan
kesahihan eksternalnya. Kalau data seperti ini digunakan
peneliti, terdapat potensi bias atau kesalahan.

B. Data Primer

Data primer yang dikumpulkan langsung oleh peneliti
bisa juga dengan berbagai cara. Misalnya, data dapat
dikumpulkan melalui eksperimen di laboratorium, di rumah
kaca, atau di lapangan. Selain melalui eksperimen, data bisa
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juga dikumpulkan melalui survei data yang sudah ada, dan
biasa disebut data ex-post-facto.

1. Data eksperimen laboratorium
Eksperimen di laboratorium biasa dilakukan oleh peneliti

bidang kimia, fisika, kedokteran, dan pertanian. Data yang
dikumpulkan biasa menggunakan alat ukur tertentu, seperti
termometer untuk mengukur suhu, dan alat khusus lainnya
untuk mengukur kandungan zat kimia. Eksperimen
laboratorium untuk pengumpulan data secara terkendali
dalam ilmu sosial dilakukan dengan mengendalikan dan
menciptakan kondisi lingkungan alamiah serta mengendali-
kan atau mengontrol beberapa peubah. Misalnya, pengaruh
interpersonal dipelajari dengan eksperimen Solomon Ash
(Ilyas & Tiro, 2002). Penelitian laboratorium Ash mempelajari
kondisi sosial dan personal yang menyebabkan individu
menimbulkan atau mempertahankan kelompok jika tekanan
yang diberikan bertentangan dengan kenyataan.

2. Data eksperimen rumah kaca
Eksperimen rumah kaca biasa dilakukan oleh peneliti

biologi atau pertanian. Data yang dikumpulkan berdasarkan
suatu kondisi yang diciptakan di dalam rumah kaca,
kemudian diberi perlakuan dan hasilnya diukur. Faktor-
faktor lingkungan yang diperkirakan berpengaruh terhadap
peubah yang diperhatikan dikontrol atau dieliminasi. Dengan
demikian, pengaruh perlakuan betul-betul dapat ”diyakini”
sebagai sebab terjadinya hasil yang dapat diukur.

3. Data eksperimen lapangan
Eksperimen lapangan dilakukan di alam terbuka atau

dalam kondisi nyata sesuai kehidupan makhluk. Misalnya,
peneliti bidang pertanian melakukan eksperimen di sawah
untuk menguji pengaruh pupuk terhadap hasil panen padi.
Data hasil eksperimen lapangan ini biasa juga mengalami
hambatan, misalnya tiba-tiba ada serangan hama padi
sehingga data yang diharapkan bisa tidak diperoleh.
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Eksperimen lapangan bisa juga dilakukan oleh peneliti
bidang pendidikan yang mengujicobakan beberapa metode
mengajar dan hasilnya dipelajari. Dengan demikian, jelaslah
bahwa perbedaan antara eksperimen lapangan dan eksperi-
men laboratorium sangat tipis. Kedua jenis eksperimen
menuntut pengontrolan terhadap faktor intrinsik. Namun,
pada eksperimen lapangan, pengontrolan terhadap faktor
intrinsik lebih sulit daripada eksperimen laboratorium.

Dua jenis eksperimen, yaitu eksperimen laboratorium
(termasuk rumah kaca) dan eksperimen lapangan telah
dibicarakan. Pertanyaan yang perlu dijawab adalah: Apakah
hasil yang didapatkan pada eksperimen laboratorium dan
rumah kaca sesuai dengan dunia nyata? Hal inilah yang
menjadi pertanyaan pada percobaan laboratorium dan rumah
kaca. Kondisi yang diciptakan di dalam laboratorium atau
rumah kaca tidak selalu sesuai dengan keadaan lapangan.
Jika kondisi alamiah yang dialihkan ke dalam laboratorium
atau rumah kaca yang terkontrol bisa betul-betul dilaksana-
kan, pelaksanaan eksperimen dapat dikategorikan sebagai
eksperimen yang realistis.

Suatu ekperimen disebut realistis jika situasi ekperimen
sesuai dengan kondisi partisipan atau subjek yang diteliti,
terutama kalau satuan percobaannya manusia. Berarti,
dampak suatu perlakuan terhadap individu mempunyai arti
terhadap reaksi individu yang bersangkutan. Situasi ini
disebut realitas eksperimen. Misalnya, orang yang diberi
stimulus tertentu dalam laboratorium menunjukkan reaksi
yang disebut realitas eksperimen.

Pertanyaan selanjutnya ialah: Apakah perlakuan yang
diberikan terhadap orang sebagai satuan percobaan sesuai
dengan kondisi dalam dunia nyata? Jenis realitas ini disebut
realitas mundane. Jadi, jika percobaan dalam laboratorium
dimaksudkan untuk membangkitkan pengaruh marah pada
seseorang dengan memberi sengatan aliran listrik, maka yang
dipertanyakan ialah: Apakah pengaruh tersebut sama atau
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sesuai dengan pengaruh yang menimbulkan marah pada
keadaan alamiah (dunia nyata)? Jika perlakuan yang
diberikan dalam laboratorium sama dengan perlakuan dalam
dunia nyata, barulah dikatakan bahwa realitas tersebut
mundane (Ilyas & Tiro 2002).

Walau pun penelitian eksperimen laboratorium mempunyai
banyak keunggulan dalam kajian inferensi kausal, tetapi
terdapat beberapa faktor yang merupakan keterbatasan,
terutama kalau satuan percobaannya manusia. Keterbatasan
tersebut bersumber pada tiga masalah, yaitu ciri permintaan,
bias peneliti, dan kesalahan pengukuran.

a. Ciri permintaan (demand characteristics) timbul jika yang
diamati mengetahui bahwa mereka berada dalam
percobaan dan mengetahui pula hasil apa yang
diharapkan peneliti. Dengan pengetahuan tersebut,
mereka tidak memberikan reaksi secara alamiah terhadap
perlakuan eksperimen yang dilakukan terhadapnya.
Walau pun kepada mereka diberitahukan bahwa reaksi
mereka tidak dinilai salah atau benar, namun mereka
tetap menganggap bahwa reaksi terhadap perlakuan yang
mereka terima akan memberikan, menambah atau
mengurangi nilai mereka sebagai subjek yang diteliti.

b. Bias pelaksana penelitian. Perilaku pelaksana percobaan
laboratorium seyogyanya tidak mempengaruhi subjek
yang diteliti. Dalam kenyataannya, terlihat bahwa
perilaku peneliti dapat mempengaruhi individu yang
terlibat dalam eksperimen. Kondisi seperti ini disebut
sebagai bias peneliti. Misalnya, jika seorang pelaksana
penelitian lapangan mengetahui pengaruh yang diharap-
kan dari suatu perlakuan, secara tidak sengaja ia dapat
memberi isyarat kepada yang diamati, misalnya dengan
anggukan, gelengan kepala, atau suatu isyarat lain.

c. Kesalahan alat ukur. Alat ukur merupakan bagian yang
sangat penting pada penelitian. Penelitian laboratorium,
misalnya dalam ilmu alam, kesehatan, dan lain-lain di
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mana nilai-nilai atau angka dari pengaruh perlakuan
sangat kecil, alat ukur yang diperlukan haruslah
mempunyai tingkat kesensitifan dan ketepatan yang
tinggi. Alat ukur yang digunakan harus sesuai dengan
rancangan penelitian. Namun, dalam penelitian ilmu
sosial, ketepatan dan kesensitifan alat ukur sering
menjadi persoalan. Misalnya, peneliti menggunakan
kamera, yang diamati dapat berperilaku yang tidak
seharusnya. Begitu pula, jika seorang yang diamati telah
terbiasa dengan suatu alat ukur, mungkin mereka akan
bereaksi lain jika percobaan diulangi.

4. Data survei
Pengumpulan data survei juga terkait erat dengan

populasi yang akan dipelajari. Mempelajari suatu populasi
seringkali memerlukan sampel yang bisa mewakili populasi
tersebut. Karena itu, pembahasan tentang populasi dan
sampel dikemukakan pada bagian berikut.

a. Populasi dan sampel
Sensus atau pengamatan terhadap seluruh anggota

populasi tentu memiliki kelebihan dibandingkan dengan
pengamatan sampel. Namun, beberapa alasan menyebabkan
peneliti menggunakan sampel dalam meneliti. Selain faktor
teknis, sifat populasi itu sendiri kadang-kadang membuat
peneliti harus mengambil sampel.

Berkaitan dengan besar atau sangat besarnya populasi yang
diperhatikan, seorang peneliti perlu membedakan dua macam
populasi, yaitu populasi sampel (experimentally or observationally
accessible population) dan populasi target (target population).
Sebagai contoh, seorang peneliti ingin mempelajari kondisi
ekonomi masyarakat Indonesia, tetapi dia hanya mengambil
sampel di daerah Sulawesi Selatan, bahkan mungkin hanya dari
beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan. Dalam hal ini,
Sulawesi Selatan dipandang sebagai populasi sampel dan
Indonesia dipandang sebagai populasi target. Populasi sampel
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merupakan bagian dari populasi target, dan umumnya populasi
target mempunyai ukuran yang jauh lebih besar daripada
ukuran populasi sampel.

Cara lain yang bisa digunakan untuk membedakan populasi
yaitu berdasarkan ukuran populasi itu sendiri. Ada dua macam
ukuran populasi, yaitu terhingga dan tidak terhingga. Populasi
terhingga mempunyai anggota yang banyaknya terhingga,
sedangkan populasi tidak terhingga memiliki anggota yang
banyaknya tidak terhingga. Sudah jelas peneliti tidak dapat
melakukan sensus terhadap populasi tidak terhingga, karena
waktu hidup terbatas, dan juga pada dasarnya populasi tidak
terhingga hanya bersifat konseptual. Meskipun peneliti memiliki
populasi terhingga, sensus belum tentu bisa dilaksanakan.
Misalnya, populasi yang mempunyai sepuluh milyar objek,
berapa waktu yang dibutuhkan dan bagaimana analisis datanya
kalau peneliti akan melakukan sensus terhadap populasi yang
sangat besar itu.

Rancangan sampel berkaitan dengan masalah keterwakil-
an (representativeness) populasi pada sampel. Suatu hal
penting yang menjadi perhatian pada pengambilan sampel
bahwa sampel sedapat mungkin mewakili populasi dari mana
sampel itu diambil. Suatu sampel disebut representatif jika
analisis terhadap sampel tersebut menghasilkan kesimpulan
yang sama dengan kesimpulan jika analisis dilakukan
terhadap seluruh anggota populasi. Dengan demikian,
beberapa cara pengambilan sampel perlu dibicarakan.

b. Sampel peluang dan sampel nonpeluang
Teori penyampelan membuat dua perbedaan mendasar

antara sampel peluang dan sampel nonpeluang. Sampel
peluang, yaitu setiap anggota populasi mempunyai peluang
tertentu untuk dijadikan anggota sampel. Misalnya, sampel
acak sederhana (simple random sample) memberi peluang
yang sama kepada setiap anggota populasi untuk terpilih
menjadi anggota sampel. Kemudian, sampel nonpeluang
diambil tidak secara acak sehingga tidak semua anggota
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populasi mempunyai peluang yang sama untuk menjadi
anggota sampel. Karena itu, kesimpulan yang dihasilkan
pada penelitian demikian sering dipertanyakan, yaitu untuk
populasi mana kesimpulan tersebut berlaku.

Penelitian yang didasarkan pada rancangan sampel yang
benar, jika peneliti mengulangi percobaannya berkali-kali, ia
akan mendapatkan hasil yang tidak berbeda dengan hasil
penelitian pada seluruh anggota populasi. Pada penelitian
dengan menggunakan sampel peluang, peneliti dapat
menetapkan tingkat kesalahan kesimpulan penelitian yang
diberlakukan terhadap populasi.

Walau pun dugaan yang lebih cermat dapat dihasilkan
dengan metode sampel peluang, tetapi peneliti sosial sering
kali menggunakan sampel nonpeluang. Metode ini bisa
dilakukan jika populasi yang diteliti tidak diketahui secara
pasti, atau kerangka sampel tidak tersedia. Misalnya, peneliti
ingin meneliti sejumlah ciri pecandu narkotika, atau
pemukim ilegal, atau Wanita Tuna Susila (WTS) di Kota
Makassar, peneliti tidak mengetahui berapa besar populasi-
nya, karena masalah ini adalah tabu, rahasia, dan ilegal.

1) Rancangan sampel peluang

Pada dasarnya, terdapat empat rancangan yang dapat
dilakukan untuk mendapatkan sampel peluang. Keempat
rancangan tersebut adalah sampel acak sederhana, sampel
acak sistematis, sampel bertingkat, dan sampel berkelompok.
Metode mana yang akan digunakan ditentukan oleh ciri
populasi yang diteliti, apakah tersebar merata atau homogen,
berstrata, atau berkelompok.

a) Sampel acak sederhana. Sampel acak sederhana
merupakan dasar dari semua rancangan sampel peluang.
Pada rancangan ini, setiap anggota populasi mempunyai
peluang (tidak nol) yang sama untuk terpilih. Dalam ilmu
sosial, sampel acak diperoleh melalui berbagai cara antara
lain dengan undian, menggunakan tabel bilangan acak,
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menggunakan komputer, atau menggunakan kalkulator
berprogram bilangan acak. Penggunaan tabel bilangan
acak menjamin bahwa setiap satuan populasi mempunyai
peluang sebesar n/N untuk menjadi sampel, di mana n
adalah ukuran sampel dan N adalah ukuran populasi.
Rumus ini berlaku apabila ukuran populasi N terhingga
dan diketahui.

b) Sampel sistematis. Sampel sistematis diperoleh dengan
memilih satu sampel pada setiap K satuan dari populasi,
di mana K = N/n (n = ukuran sampel dan N = ukuran
populasi). Pemilihan sampel pada satuan pertama
dilakukan secara acak sederhana. Misalkan, seorang ingin
memilih 1.000 anggota sampel dari populasi yang
besarnya 100.000 satuan, sehingga K = N/n =
100.000/1000 = 100 satuan. Dalam hal ini, pemilihan
sampel pertama dilakukan secara acak terhadap 100
satuan pertama. Misalkan, terpilih satuan ke 25; sampel
selanjutnya adalah nomor 125, 225, 325 dan seterusnya
sampai mendapatkan 1.000 anggota sampel.

c) Sampel bertingkat (stratified sample). Sampel bertingkat
diambil untuk memastikan bahwa setiap kelompok yang
berbeda pada suatu populasi dapat terwakili dalam
sampel. Dengan cara ini, dugaan parameter populasi
menjadi lebih tepat. Dasar pemikiran dalam sampel
bertingkat bahwa peneliti mengetahui adanya perbedaan
tingkatan dalam populasi. Misalkan, peneliti mempelajari
keproduktifan lahan pertanian yang menggunakan pupuk.
Peneliti mengetahui bahwa terdapat perbedaan antara
petani berlahan sempit, berlahan sedang, dan berlahan
luas. Dengan demikian, setiap tingkatan petani berdasar-
kan luas lahan yang diolah tersebut harus terwakili dalam
sampel. Jika pengambilan sampel pada setiap strata
dilakukan dengan cara acak, sampel disebut sampel acak
bertingkat.

d) Sampel berkelompok. Sampel berkelompok (cluster sample)
sering digunakan dalam ilmu sosial pada pengambilan
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sampel dengan populasi yang sangat besar. Cara
pengambilan sampel berkelompok dilakukan secara
bertahap dengan terlebih dahulu menetapkan sejumlah
kelompok dalam populasi. Sebuah kelompok dijadikan
sampel dengan mengambilnya secara acak dari sejumlah
kelompok yang ada. Misalkan, peneliti ingin mempelajari
sikap politik penduduk Indonesia yang berdomisili di satu
kota. Peneliti tidak mempunyai daftar penduduk yang
mempunyai hak pilih, dan kalau pun ada, membuat
kerangka sampel adalah mahal dan memerlukan waktu.
Cara yang mudah dilakukan ialah dengan menggunakan
peta kota. Misalnya, kota tersebut terdiri atas 12
kecamatan. Satu dari 12 kecamatan dipilih secara acak
sebagai satu kelompok. Kecamatan tersebut terdiri atas
10 kelurahan. Satu dari 10 kelurahan dijadikan sampel
yang ditarik secara acak. Pada setiap kelurahan,
kelompok rumah tangga dijadikan satuan sampel. Jadi
semua rumah tangga di dalam satu keluarahan yang
terpilih menjadi anggota sampel. Jika pengambilan sampel
kelompok secara acak, sampel disebut sampel acak
berkelompok. Cara ini dilakukan misalnya pada survei
kehidupan sosial ekonomi masyarakat kota, yaitu
kelompok yang menjadi acuan pengambilan sampel ialah
kecamatan, kelurahan, dan rumah tangga.

2) Rancangan sampel nonpeluang

Pada dasarnya, terdapat tiga jenis rancangan sampel
nonpeluang yang sering digunakan dalam penelitian sosial.
Ketiga jenis tersebut ialah sampel kebetulan, sampel
purposif, sampel jatah (quota), dan sampel bola salju (snow
ball).

a) Sampel kebetulan. Pada sampel kebetulan, seorang
peneliti mengambil sampel berdasarkan apa yang
dijumpai dengan mudah di lapangan. Misalkan, seorang
peneliti ingin mengetahui tingkat penghasilan penduduk
suatu daerah, ia mewawancarai 50 orang pertama yang
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secara kebetulan ditemuinya pada suatu tempat seperti
pasar. Sampel seperti ini biasa disebut sampel
menyenangkan (convenient sample). Kesimpulan yang
didapatkan dengan cara ini menjadi pertanyaan: Apakah
50 orang itu sudah merupakan wakil dari penduduk
daerah tersebut?

b) Sampel purposif. Dipilih berdasarkan pertimbangan
tertentu. Pemilihan sampel dilakukan berdasarkan
pertimbangan peneliti, tetapi keterwakilan populasi tetap
menjadi tujuan. Pertimbangan tersebut dapat didasarkan
atas pengalaman atau keahlian peneliti.

c) Sampel jatah. Pemilihan sampel jatah ditujukan agar
sampel yang diambil sedapat mungkin sesuai dengan
komposisi populasi. Misalkan, jika diketahui bahwa
jumlah lelaki dan perempuan adalah sama, untuk
mendapatkan sampel sebanyak 50 orang, diambil 25
lelaki dan 25 perempuan. Jadi, jatah setiap jenis kelamin
adalah 25 orang.

d) Sampel bola salju. Penyampelan bola salju dapat pula
disebut penyampelan rujukan rantai (chain-referral
sampling) seperti nama yang digunakan oleh Castillo
(2009). Paradigma ini membedakan (1) penyampelan bola
salju linear (linear snowball sampling), (2) penyampelan
bola salju eksponen non-diskriminatif (exponential non-
discriminative snowball sampling), dan (3) penyampelan
bola salju eksponen diskriminatif (exponential discrimi-
native snowball sampling). Penjelasan lebih terperinci
tentang sampel bola salju dapat dilihat dalam Tiro dan
Arbianingsih (2011).

c. Menetapkan populasi
Penjelasan singkat tentang populasi, sampel, dan teknik

pengambilan sampel telah disajikan. Namun, peneliti harus
menetapkan populasi yang akan dipelajari sebelum
melangkah pada rancangan pengambilan sampel. Apa yang
menjadi dasar pertimbangan peneliti untuk menetapkan
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populasi yang akan dipelajari? Jawaban pertanyaan ini tentu
bervariasi menurut pertimbangan peneliti. Tetapi, beberapa
hal penting bisa menjadi pertimbangan, yaitu (1) masalah
penelitian, (2) tujuan penelitian, (3) peubah yang akan
diukur, dan (4) kelayakan untuk menjangkau populasi
tersebut.

1) Masalah penelitian. Misalnya, masalah penelitian: masih
kurangnya pengetahuan petani tentang inovasi teknologi
dalam perbaikan sistem budi daya dan pengolahan
pascapanen padi sehingga keproduktifan dan mutu padi
belum sesuai permintaan pasar.

2) Tujuan penelitian. Dari masalah ini, peneliti akan
bertanya: Untuk siapa penelitian dilakukan? Misalnya,
penelitian dilakukan untuk membantu pemerintah
Sulawesi Selatan dalam membuat kebijakan bidang
pertanian. Tujuan ini masih terlalu luas sehingga masih
perlu dibatasi, misalnya hanya untuk kebijakan
pembangunan pertanian di Kabupaten Pinrang.

3) Peubah yang akan diukur. Masalah dan tujuan penelitian
dapat mengarahkan peneliti untuk menentukan peubah
yang akan diukur. Misalnya, produksi dan mutu padi
yang akan diukur. Selain itu, pengetahuan petani tentang
inovasi teknologi dan pengolahan pascapanen juga
menjadi peubah yang diperlukan untuk menyelesaikan
masalah dan mencapai tujuan penelitian.

4) Kelayakan untuk menjangkau populasi. Dari masalah,
tujuan dan peubah yang akan diukur, populasi penelitian
dapat ditetapkan, yakni petani di Kabupaten Pinrang.
Kemudian, pengetahuan petani tentang inovasi teknologi
dan pengolahan pascapanen, produksi dan mutu padi
menjadi populasi data yang akan diolah. Dengan populasi
ini, peneliti tidak akan mendapat hambatan untuk
menjangkau data populasi, baik dengan sensus mau pun
dengan survei sampel.
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Apa implikasi penjelasan ini terhadap penelitian skripsi,
tesis, dan disertasi? Seorang peneliti dapat saja menetapkan
populasi penelitian tanpa atau dengan memberi penjelasan
atau argumentasi penetapan tersebut. Nilai argumentasi
inilah yang bisa menentukan kelayakan untuk tingkatan
skripsi, tesis, atau disertasi. Jadi, penjelasan tentang
populasi dan sampel seharusnya terperinci dan merujuk
kepada masalah, pertanyaan, peubah, dan tujuan penelitian
(Tiro & Arbianingsih 2011).

C. Analisis Data

Paradigma analisis data dapat dibedakan atas analisis
data kualitatif, analisis data kuantitatif, analisis data
campuran, dan metaanalisis. Masing-masing paradigma ini
dijelaskan secara singkat sebagai berikut.

1. Analisis data kualitatif
Analisis data pada penelitian kualitatif merupakan proses

yang berjalan terus-menerus sepanjang kegiatan lapangan
dilakukan. Peneliti merumuskan hipotesis dan mencatat tema
sepanjang studi. Sewaktu penelitian berjalan, beberapa hipotesis
dihilangkan atau dibuang, atau dijernihkan, dan hipotesis baru
dirumuskan untuk diuji dengan data yang ada.

Dalam menganalisis data pada penelitian kualitatif,
sangat penting untuk menjaga keteraturan atau pola yang
muncul pada sejumlah pengamatan selama di lapangan.
Dalam melakukan hal ini, sejumlah pertanyaan dapat
diajukan, sebagai berikut.

a. Apa tipe perilaku yang diperhatikan?
b. Bagaimana strukturnya?
c. Berapa kali hal itu terjadi?
d. Apa penyebabnya?
e. Bagaimana prosesnya?
f. Bagaimana konsekuensinya?
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g. Bagaimana strategi masyarakat menghadapinya?

Titik kulminasi pada proses penelitian ialah penulisan
laporan. Laporan akhir menguraikan latar belakang, rangka
dasar penelitian, rancangan penelitian, metodologi dan
analisis data secara terperinci, penafsiran dan implikasi
untuk analisis lanjutan, dan kebijakan publik.

Analisis data kualitatif juga dapat dilakukan dengan
berbagai cara. Analisis data deskriptif kualitatif juga ada di
samping analisis pengelompokan. Mencari pola dan makna data
kualitatif menjadi perhatian banyak peneliti. Berbeda dengan
analisis data kuantitatif, analisis data kualitatif berlangsung
simultan selama pengumpulan data dilakukan. Beberapa buku
dapat dibaca untuk mendapatkan informasi tentang analisis
data kualitatif, seperti Muhadjir (1992, 1993), Moleong (1989),
Irwanto (1998), Sedyawati (2000, 2002), dan Schlegel (1992).

2. Analisis data kuantitatif
Analisis data kuantitatif dengan statistika dapat dibedakan

atas analisis deskriptif dan analisis inferensial. Analisis
deskriptif menghasilkan informasi tentang data sampel,
sedangkan analisis inferensial menghasilkan informasi tentang
populasi berdasarkan hasil analisis data sampel. Kedua jenis
analisis ini saling melengkapi, sehingga tidak dapat dibanding-
kan mana yang lebih penting.

Analisis deskriptif dapat menghasilkan ukuran gejala pusat,
ukuran lokasi, dan ukuran penyebaran data. Analisis inferensial
meliputi analisis korelasi, analisis regresi, analisis jalur, analisis
faktor, uji chi-kuadrat, uji t, uji F, dan lain-lain. Analisis data
banyak dibicarakan dalam buku-buku statistika seperti dalam
Tiro (1999a, 1999b, 2004, 2008a, 2008b, dan 2015).

3. Analisis data campuran
Analisis data campuran (kualitatif dan kuantitatif) dapat

dilakukan apabila dari semula dimasukkan dalam rencangan
penelitian. Sejumlah cara penggabungan analisis data
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kuantitatif dan kualitatif dapat dilakukan. Beberapa kesim-
pulan sederhana tentang pendekatan gabungan (Brannen,
1997) yang teridentifikasi dikemukakan sebagai berikut.

a. Logika triangulasi
Logika triangulasi dapat digunakan untuk memadukan

pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Kita dapat melakukan
triangulasi dalam pengumpulan data, analisis data, dan
interpretasinya. Data yang sama dapat dikumpulkan dengan
beberapa cara yang berbeda. Demikian pula, data yang sama
dapat dianalisis dengan beberapa cara analisis yang berbeda.
Temuan-temuan dari satu jenis penelitian dapat dicek pada
temuan-temuan yang diperoleh dari jenis penelitian yang
lain. Misalnya, hasil-hasil penelitian kualitatif dapat dicek
pada penelitian kuantitatif. Penemuan kualitatif seperti
orang-orang desa lebih sehat daripada orang-orang kota
dapat diuji secara kuantitatif dengan data empiris. Demikian
pula, kesimpulan kuantitatif dapat ditelusuri secara kualitatif
untuk menjawab pertanyaan: Mengapa orang-orang desa
lebih sehat daripada orang-orang kota? Tujuannya secara
umum adalah untuk memperkuat kesahihan temuan hasil
penelitian. Kalau istilah teriangulasi digunakan untuk
analisis data kualitatif, metode ellips digunakan sebagai
padanan dalam analisis data kuantitatif yang menggunakan
berbagai teknik analisis statistika pada data yang sama (Tiro
& Sukarna 2013).

b. Kualitatif membantu kuantitatif
Penelitian kualitatif dapat membantu memberikan

informasi dasar tentang konteks dan subjek, berlaku sebagai
sumber hipotesis, dan membantu konstruksi skala penilaian.
Hipotesis yang diperoleh dari kajian kualitatif dapat
membimbing peneliti kuantitatif dalam menyusun langkah-
langkah penelitiannya. Indikator-indikator suatu peubah
dikembangkan dengan cara kualitatif, yang nantinya
digunakan untuk mengembangkan instrumen untuk
mengukur peubah secara kuantitatif.
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c. Kuantitatif membantu kualitatif

Penelitian kuantitatif bisa membantu dalam hal
pemilihan subjek atau fokus bagi penelitian kualitatif.
Misalnya, temuan kuantitatif menyatakan orang-orang desa
lebih sehat daripada orang-orang kota. Temuan ini dapat
membantu penelitian kualitatif untuk merencanakan sampel
dengan memperhatikan bahwa kebiasaan hidup orang-orang
desa dan orang-orang kota perlu dipelajari secara mendalam.
Dengan perkataan lain, temuan kuantitatif dapat ditindak-
lanjuti dengan penelitian kualitatif untuk memperkuat atau
melemahkan temuan tersebut. Jadi, argumentasi penyebab
terjadinya temuan kuantitatif dapat ditelusuri melalui
pendekatan kualitatif.

d. Gabungan kuantitatif dan kualitatif
Penelitian kuantitatif dapat digunakan untuk mengisi

kesenjangan yang muncul dalam penelitian kualitatif.
Misalnya, peneliti tidak bisa berada pada lebih dari satu
tempat di saat yang bersamaan. Jadi, tidak seluruh masalah
dapat diterima hanya oleh penelitian kuantitatif atau hanya
oleh penelitian kualitatif. Dengan demikian, model integrasi
kualitatif dan kuantitatif dapat dipilih.

Di pihak lain, ada orang bertanya: Apa kedua pendekatan
itu digunakan bersama secara sejajar atau secara sama kuat?
Seperti dikemukakan, hal itu sukar dapat dilakukan karena
orientasi teorinya berbeda. Pemaduan secara seimbang dalam
posisi dan peran secara praktis sangat sulit. Jika hal ini tetap
akan dilaksanakan, sebaiknya peneliti demikian berpikir
seribu kali. Jadi, suatu penelitian dapat dilihat bobotnya,
mungkin lebih berat ke kuantitatif atau ke kualitatif. Namun,
peneliti yang fanatik hanya akan menggunakan satu
pendekatan dapat pula menjadi sangat sulit. Namun,
penelitian yang menggabungkan dua pendekatan (kualitatif
dan kuantitatif) sudah dikembangkan dengan nama mixed
mothods.
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e. Struktur dan proses
Penelitian kuantitatif terutama efisien pada penelusuran

ciri struktural kehidupan sosial, sementara penelitian
kualitatif biasanya lebih kuat dalam aspek operasional.
Kekuatan ini dapat dihadirkan bersama-sama dalam satu
studi. Jadi, pemaduan paradigma kualitatif dan kuantitatif
dapat terjadi dalam struktur dan proses penelitian.

f. Perspektif peneliti dan perspektif subjek
Penelitian kuantitatif biasanya dikemudikan oleh

perhatian peneliti, sementara penelitian kualitatif mengambil
perspektif subjek yang diteliti sebagai titik tolak. Penekanan
ini dapat dihadirkan bersama-sama dalam satu studi.
Artinya, pemikiran peneliti dapat mendominasi rencana
penelitian, namun dalam tahap pengumpulan, analisis, dan
interpretasi data dapat didominasi oleh pemikiran subjek
yang diteliti (responden).

g. Masalah perampatan
Ketika tidak ada kemungkinan merampatkan (dalam arti

statistis) temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian
kualitatif, kelebihan beberapa fakta kuantitatif dapat
membantu menyederhanakan fakta. Pengumpulan data
dengan pendekatan kualitatif memungkinkan terungkapnya
beberapa fakta atau data kuantitatif. Artinya, perampatan
dengan bantuan metode kuantitatif akan lebih mudah
dibandingkan dengan penggunaan metode kualitatif.

h. Kualitatif membantu interpretasi hubungan antar-
peubah
Penelitian kuantitatif dengan mudah memberi jalan bagi

peneliti untuk menentukan hubungan antarpeubah, tetapi
seringkali lemah untuk mengungkap alasan bagi hubungan
itu. Studi kualitatif dapat digunakan untuk membantu
menjelaskan faktor-faktor yang mendasari hubungan yang
terbangun. Artinya, untuk menetapkan penyebab terjadinya
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suatu hubungan antarpeubah yang telah diuji secara
kuantitatif, kajian kualitatif dapat membantu.

i. Hubungan antara tingkat makro dan mikro
Penggunaan penelitian kuantitatif dan kualitatif dapat

memberikan sarana untuk menjembatani kesenjangan
makro-mikro. Penelitian kuantitatif sering dapat mengungkap
ciri struktural kehidupan sosial skala besar, sementara
penelitian kualitatif cenderung menyentuh aspek perilaku
skala kecil. Ketika peneliti berupaya mengungkap kedua
tingkatan itu, pemaduan penelitian kuantitatif dan kualitatif
bisa menjadi keharusan.

j. Tahap-tahap dalam proses penelitian
Penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif bisa

menjadi selaras untuk tahapan-tahapan yang berbeda dari
suatu studi longitudinal. Misalnya, studi tentang perkem-
bangan mental seorang anak dapat secara bergantian melihat
aspek kuantitatif yang dilanjutkan dengan pengkajian aspek
kualitatifnya. Misalnya, pada selang waktu tertentu anak
tersebut diamati apakah lebih banyak tersenyum atau lebih
banyak menangis. Setelah ada temuan kuantitatif, penga-
matan dilakukan untuk menjawab pertanyaan: Mengapa
anak tersebut lebih banyak tersenyum atau lebih banyak
menangis pada waktu tertentu?

k. Saling mengisi
Contoh utama saling mengisi bisa terjadi apabila

penelitian kualitatif dilakukan dalam rancangan penelitian
eksperimen semu (yakni kuantitatif). Demikian pula, analisis
kuantitatif dapat dilakukan dalam suatu penelitian kualitatif.
Perlu dibedakan antara penelitian kualitatif dan data
kualitatif. Demikian pula, penelitian kuantitatif berbeda
dengan data kuantitatif. Posisi pendekatan dan data dapat
dilihat pada Gambar 6.1.
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Pendekatan Penelitian
Kualitatif Kuantitaif

Data
Kualitatif 1 2
Kuantitatif 3 4

Gambar 6.1 Hubungan antara pendekatan dan data

Gambar 6.1 menunjukkan empat skenario bisa terjadi.
Sel 1 menunjukkan penelitian kualitatif yang hanya
menggunakan data kualitatif, sedangkan sel 4 menunjukkan
penelitian kuantitatif yang hanya menggunakan data
kuantitatif. Pertanyaan: Dapatkah situasi sel 1 dan 4 terjadi
dalam kenyataan? Sel 2 dan 3 menunjukkan situasi yang
bisa saling mengisi. Sel 2 menunjukkan bahwa paradigma
kuantitatif dapat juga menggunakan data kualitatif, dan sel 3
menunjukkan penelitian kualitatif dapat menggunakan data
kuantitatif. Tidaklah mungkin daftar situasi integrasi (a
sampai dengan k) dapat dianggap begitu lengkap, meski
menghadirkan katalog yang sangat komprehensif. Di samping
itu, suatu satuan penelitian dapat menunjukkan lebih dari
satu pendekatan integrasi ini.

Penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif memang
berbeda, kalau tidak, tidak ada bahasan untuk mendiskusi-
kan kemungkinan penggabungannya. Keduanya mempunyai
ciri setiap yang membuat kemungkinan penggabungannya
sangat menarik. Di samping itu, setiap pendekatan dipenga-
ruhi oleh perhatian dan isu teoretis dan epistemologis, seperti
penerimaan atau penolakan terhadap pendekatan ilmu alam
bagi penelitian sosial. Tetapi, hal ini tidak berarti, keduanya
selamanya terikat dengan perhatian dan isu-isu ini.

Pendapat yang dipegang di sini bahwa penggambaran
tentang penelitian kualitatif (dan nama-nama alternatif yang
lain) sebagai epistemologi atau paradigma yang tidak dapat
disatukan tidaklah akurat, karena keduanya telah mencapai
tingkat kemandirian tertentu dari dasar-dasar epistemolo-
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ginya, dan terlalu terbatas. Di sisi lain, telah diupayakan
menelaah sejumlah perhatian dan pengamatan terhadap
penggabungan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Di bagian
akhir, diyakini bahwa kesadaran terhadap keuntungan
penggabungan penelitian kuantitatif dan kualitatif amatlah
banyak di mana pendapat doktriner dan restriktif dari
penulis yang mencela kelebihan dan kehebatan metode
gabungan secara bertahap akan terhapus.

Peneliti kuantitatif biasanya tidak puas dengan hasil
analisis statistik. Misalnya, data yang dikumpulkan dengan
angket, analisis statistik dilakukan untuk menemukan
hubungan antara dua atau lebih peubah. Ternyata hasilnya
tidak memuaskan karena tidak ada hubungan yang
signifikan secara statistis. Peneliti meragukan hasilnya
karena hipotesisnya tidak teruji. Untuk itu, ia lalu
mengadakan wawancara mendalam (in-depth interview) untuk
meIengkapi penelitiannya. Dengan perkataan lain, peneliti
kuantitatif tersebut menggunakan dua pendekatan secara
bersama-sama, namun dengan pendekatan kuantitatif
sebagai pegangan utama.

Di pihak lain, peneliti kualitatif sering menggunakan data
kuantitatif, namun yang sering terjadi pada umumnya tidak
menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif secara
bersama-sama. Jadi, dapat dikatakan bahwa kedua
pendekatan tersebut dapat digunakan apabila rancangannya
memanfaatkan satu paradigma sedangkan paradigma lainnya
hanya sebagai pelengkap saja. Dalam banyak hal, kedua
bentuk data tersebut diperlukan, bukan kuantitatif menguji
kualitatif, melainkan kedua bentuk tersebut digunakan
bersama, dan apabila dibandingkan, masing-masing dapat
digunakan untuk keperluan menyusun teori.

4. Metaanalisis
Metaanalisis merupakan suatu bentuk penelitian yang

secara khusus menganalisis hasil dari satu atau beberapa
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laporan penelitian. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan
dalam metaanalisis antara lain:

a. Teknik satu laporan:
1) menganalisis kekonsistenan masalah, pertanyaan,

hipotesis, peubah, instrumen pengumpulan data,
analisis data dan interpretasi hasil analisis;

2) menganalisis ulang dengan data yang sama, tetapi
teknik analisis yang berbeda-beda, kemudian mem-
bandingkan kesimpulan setiap teknik yang digunakan.

Dari kegiatan ini, hasil yang bisa diperoleh antara lain
rumusan masalah baru atau informasi baru yang
diturunkan dari data laporan penelitian yang dikaji.

b. Teknik dua atau lebih laporan dengan judul yang
serumpun. Menganalisis masalah, pertanyaan, hipotesis,
cara pengujian hipotesis, instrumen, teknik analisis, dan
kesimpulan masing-masing laporan dengan melihat:
1) kesamaannya;
2) perbedaannya;
3) kecenderungannya:
dalam mengambil kesimpulan untuk selanjutnya meng-
hasilkan rekomendasi masalah, pertanyaan, hipotesis,
cara pengujian hipotesis, instrumen, teknik analisis, dan
kesimpulan yang baru.

c. Memilih satu teknik tertentu:
1) menganalisis setiap data laporan penelitian secara

sendiri-sendiri;
2) kemudian membandingkan hasilnya.

d. Mengambil kesimpulan beberapa laporan penelitian
dengan menggabungkan dan menganalisis datanya
sehingga informasinya:
1) lebih bermutu;
2) lebih cermat dan akurat;
3) lebih berguna secara praktis;
4) lebih menambah wawasan ilmu pengetahuan.
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Untuk organisasi kegiatan metaanalisis, langkah-langkah

berikut dapat digunakan.

1. Memilih topik untuk metaanalisis. Hal penting diperhatikan
dalam memilih topik adalah waktu studi yang akan
dipilih, situasi kotroversi yang akan dibahas, dan
kegunaan hasil metaanalisis.

2. Menentukan kriteria studi. Misalnya, peneliti menentukan
kriteria level studi (sekolah dasar, sekolah menengah,
perguruan tinggi), kriteria lokasi (kota, desa), kriteria
waktu (3 tahun terakhir), kriteria materi studi
(matematika, ekonomi, sosial), kriteria metode (survei,
eksperimen, pengembangan), dan kriteria banyaknya
kasus (<50, 100, 200).

3. Menentukan prosedur statistis untuk metaanalisis.
Misalnya, peneliti menetapkan prosedur statistis yang
akan dianalisis adalah regresi, atau analisis variansi.

4. Menganalisis hasil studi yang memenuhi kriteria. Misalnya,
peneliti mungkin mengumpulkan ratusan studi yang pada
awalnya dinilai memenuhi kriteria, namun setelah dikaji
lebih mendalam bisa tinggal sepuluh atau kurang.

5. Memberi kode setiap hasil studi yang dianalisis. Misalnya,
temuan yang memiliki ciri tertentu diberi kode dalam file
untuk memudahkan diakses kembali.

6. Menganalisis, merangkum, dan mensintesis hasil studi
yang telah diberi kode. Misalnya, ada hal problematis yang
perlu mendapat perhatian, atau dikeluarkan dalam
metaanalisis.

7. Melaporkan hasil metaanalisis. Format laporan sama saja
dengan penelitian biasa. Biasanya, hipotesis tidak perlu
dalam metaanalisis. Metodologinya harus dijelaskan
secara terperinci. Hasil metaanalisis adalah informasi
dengan mutu terbaik.

Demikian pembahasan secara sepintas tentang cara
mengumpul dan menganalisis data. Penelitian untuk skripsi,
tesis, dan disertasi dapat saja menggunakan data sekunder
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atau data primer, atau keduanya. Hal penting yang perlu
dikemukakan adalah alasan penentuan jenis data dan
pendekatan analisis yang digunakan secara eksplisit. Hal ini
dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan data, hasil
analisis, dan kesimpulan yang dihasilkan.

Penelitian skripsi, tesis, dan disertasi dituntut untuk
memberi penjelasan terhadap pilihan jenis dan teknik
pengumpulan data, serta pendekatan analisis yang diguna-
kan. Semakin lengkap penjelasan prosedur pengumpulan
dan analisis data semakin tinggi nilai yang diberikan.

Soal Latihan

1. Mengapa penggunaan data sekunder dalam penelitian saat
ini semakin meningkat?

2. Di bidang apa penggunaan data sekunder merupakan hal
yang sangat lumrah? Apa alasannya?

3. Apa keterbatasan jika data sekunder dijadikan sumber data
untuk penelitian?

4. Sebutkan beberapa sumber data sekunder yang dapat
digunakan seorang peneliti?

5. Selain untuk kepentingan pengambilan kesimpulan, untuk
kepentingan apa penggunaan data sekunder bisa
dianjurkan?

6. Kemana Anda harus mencari informasi dasar sebelum
mengumpulkan data penelitian?

7. Selain penggunaan data sekunder, penggunaan data primer
lebih populer. Apa kelebihan data primer dibandingkan
dengan data sekunder?

8. Berikan contoh data yang diperoleh dengan:

a. eksperimen laboratorium;
b. eksperimen rumah kaca;
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c. eksperimen lapangan;
d. survei.

9. Mengapa populasi perlu didefinisikan dengan jelas?
Pertimbangan apa saja yang digunakan dalam
mendefinisikan sebuah populasi penelitian?

10. Apa yang dimaksud dengan sampel:

a. peluang;
b. nonpeluang;
c. acak sederhana;
d. berstrata;
e. berkelompok;
f. sistematis;
g. kebetulan;
h. purposif;
i. jatah.;
j. bola salju.

11. Mengapa teknik pengambilan sampel penting dilaporkan
dalam suatu penelitian?

12. Syarat apa saja yang perlu dipenuhi oleh sampel yang dipilih
oleh peneliti skripsi, tesis, dan disertasi?

13. Dalam kondisi atau situasi yang bagaimana suatu penelitian
perlu menggunakan metode triangulasi?

14. Uraikan keunggulan dan kelemahan eksperimen
laboratorium sebagai suatu cara pengumpulan data!

15. Uraikan kekuatan dan kelemahan penelitian eksperimen
lapangan!

16. Kapan setiap metode pengamatan terkendali dan metode
pengamatan bebas dilakukan dalam suatu survei?

17. Jelaskan arti istilah berikut!

a. realitas eksperimen;
b. realitas mundune.
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18. Dalam hal apa:

a. analisis kualitatif;
b. analisis kuantitatif;
c. analisis campuran,

harus dipilih dalam suatu penelitian? Jelaskan!

19. Apa yang dimaksud dengan metaanalisis? Berikan contoh!

20. Apa manfaat penting penggunaan metaanalisis?

21. Syarat apa yang perlu dipenuhi oleh teknik analisis data
penelitian untuk penulisan skripsi, tesis, dan disertasi?
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Menurut pendapat saya, hal besar di dunia lebih banyak terjadi
bukan karena posisi kita sekarang, melainkan karena arah yang
kita tuju. Untuk mencapai perubahan kesuksesan, kadang kita
harus berlayar mengikuti arah angin dan kadang berlawanan,
tetapi kita harus terus berlayar, dan tanpa mengandalkan arus

atau permainan jangkar.
(Oliver Wendell Holmes)
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Laporan Penelitian

Tidak ada yang istimewa pernah dicapai kecuali oleh mereka yang berani
percaya bahwa ada sesuatu di dalam dirinya yang lebih unggul
dibandingkan dengan keadaan.
(Bruce Barton)

Komponen laporan penelitian sebagian besar merupakan
pengulangan komponen proposal, hanya ditambahkan
komponen hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran.
Rencana dalam proposal dilaksanakan dan diuraikan dalam
laporan, sementara pertanyaan dalam proposal dijawab dalam
laporan penelitian.
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Aspek bahasa penulisan laporan penelitian sangat
bergantung pada jenis laporan penelitian yang dibuat. Jenis
laporan penelitian biasanya dikaitkan dengan kelompok
pembaca suatu laporan penelitian. Telah berulang disebutkan
dua jenis kelompok pembaca laporan penelitian, yaitu kelompok
masyarakat akademis dan kelompok masyarakat umum. Hasil
laporan penelitian yang ditujukan kepada masyarakat akademis
(dunia ilmiah) dengan sendirinya bahasa teknis yang digunakan
akan berbeda dengan sebuah laporan penelitian yang ditujukan
kepada masyarakat atau lembaga yang semata-mata
membutuhkan hasil laporan penelitian untuk menentukan
kebijakan baru. Laporan penelitian dengan nama skripsi, tesis,
dan disertasi termasuk laporan penelitian yang dipersembahkan
untuk masyarakat akademis. Jenis laporan ini dituntut
memenuhi aturan yang sudah ditentukan oleh setiap lembaga
pendidikan yang bersangkutan, dengan menitikberatkan pada
aspek metodologis dan teknis penelitian.

Aspek teknis laporan penelitian biasanya berkenaan
dengan tata tulis yang perlu diperhatikan seperti, penulisan
halaman judul, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, tata
cara dalam mengutip, penulisan daftar pustaka, penyajian
tabel, penyajian gambar/ilustrasi, dan format laporan akhir
hasil penelitian. Aspek teknis tersebut belum semuanya
tercakup dalam pedoman yang ditentukan oleh sponsor
penelitian, yakni lembaga pendidikan penyelenggara program.
Aspek teknis seperti cara pengutipan dan membuat daftar
pustaka dapat dilihat dalam Bangkona (2002), Tiro dan
Hidayah (2012). Teknik penyajian tabel, dan hasil anaalisis
statistika dapat dilihat dalam Tiro dan Ahsan (2015).

Khusus untuk penelitian skripsi, tesis, dan disertasi,
sistematika penulisan laporan ditetapkan oleh perguruan
tinggi penyelenggara program S-1, S-2, dan S-3 di mana
mahasiswa akan mendapatkan gelar akademik. Salah satu
contoh versi format atau struktur laporan penelitian, yang
pada akhirnya bernama skripsi, tesis, atau disertasi, yaitu:
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KULIT MUKA/SAMPUL
ABSTRAK
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
PRAKATA
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL (jika ada)
DAFTAR GAMBAR (jika ada)
I. PENDAHULUAN
II.  TINJAUAN PUSTAKA
III.  TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
IV.  METODE PENELITIAN
V.  HASIL DAN PEMBAHASAN
VI.  KESIMPULAN DAN SARAN
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN (termasuk surat izin dan keterangan penelitian,
instrumen, data, hasil olahan komputer, curriculum vitae dan
lain-lain yang dianggap perlu).

A. Bagian Pertama

Bagian pertama sebuah skripsi, tesis, atau disertasi terdiri
beberapa bagian. Setiap bagian dikemukakan secara singkat
sebagai berikut.

1. Kulit muka atau sampul
Kulit muka mengikuti format dan warna yang ditetapkan

dalam panduan penulisan skripsi, tesis, dan disertasi masing-
masing perguruan tinggi.

2. Lembar identitas dan pengesahan
Lembar identitas dan pengesahan memuat judul skripsi,

tesis, atau disertasi, nama penulis, serta persetujuan dari
komisi pembimbing dan pengesahan pemimpin perguruan tinggi
pelaksana program S-1, S-2, dan S-3. Lembar identitas ini
mengimformasikan jenjang kesarjanaan yang akan diperoleh
penulis setelah mempertahankan karya ilmiahnya itu sebagai
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sarjana, magister, atau doktor. Halaman khusus tentang
pernyataan keaslian laporan dimaksudkan untuk menghindari
terjadinya plagiasi.

3. Abstrak
Abstrak adalah intisari laporan secara lengkap, singkat,

komprehensif, dan jelas menerangkan isi tulisan. Abstrak
pada umumnya disajikan dalam suatu paragraf dengan
ketikan spasi tunggal, dan tidak lebih dari 200 kata. Abstrak
memuat masalah pokok, alasan dilakukannya penelitian,
sasaran utama yang ingin dicapai, pendekatan atau metode
yang digunakan, dan kesimpulan penting yang diperoleh.
Tabel dan grafik tidak dicantumkan dalam abstrak, begitu
pula pengacuan pada pustaka. Abstrak ditulis dalam dua
bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kata
kunci (key words) diletakkan sesudah abstrak dan terdiri
sekitar delapan (8) kata, dan tidak melebihi satu baris.

4. Prakata
Prakata memuat penggambaran rasa syukur dan ucapan

terima kasih peneliti kepada sponsor, termasuk pembimbing,
penguji, dan pihak lain yang memberikan sumbangan terhadap
pelaksanaan penelitian. Selain itu, melalui prakata peneliti juga
dapat menyampaikan pesan dan harapan, baik kepada ilmuwan
mau pun kepada khalayak pembaca, dalam kaitan dengan
kesimpuan yang telah dihasilkan.

5. Daftar isi
Daftar isi memuat semua bagian yang ada dalam skripsi,

tesis, atau disertasi, mulai dari halaman identitas dan
pengesahan, prakata, daftar tabel dan gambar, bab-bab, daftar
pustaka, sampai dengan lampiran-lampiran, disertai dengan
nomor halaman setiap bagian.

6. Daftar tabel dan gambar
Dalam daftar tabel tercantum semua tabel yang tersaji

dalam skripsi, tesis, atau disertasi disertai nomor dan judul
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tabel disertai nomor halaman tabel. Sama dengan daftar tabel,
daftar gambar memuat semua jenis gambar disertai nomor,
judul dan nomor halaman.

B. Bagian Kedua

Bagian kedua atau bagian isi sebuah skripsi, tesis, atau
disertasi terdiri beberapa bagian juga. Setiap bagian
dikemukakan secara singkat sebagai berikut.

1. Pendahuluan
Pendahuluan atau Bab I merupakan permulaan bagian

utama suatu laporan penelitian skripsi, tesis, atau disertasi.
Bab pendahuluan memuat subbab, yaitu: latar belakang dan
rumusan masalah yang sebaiknya diikuti dengan pertanyaan
penelitian.

Latar belakang masalah memuat uraian teoretis maupun
faktual yang merupakan rasional tentang suatu topik
penelitian atau masalah yang cukup penting untuk diteliti.
Dengan membaca latar belakang masalah, seorang pembaca
akan yakin bahwa masalah yang diteliti memang perlu,
karena memberikan sumbangan, baik terhadap pengem-
bangan ilmu pengetahuan, mau pun terhadap pembangunan,
dan penelitian tersebut orisinal dan merupakan hal baru
yang belum pernah diteliti (bukan duplikasi).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah
diuraikan, peneliti merumuskan masalah penelitiannya
secara terperinci. Agar masalah penelitian lebih jelas dan
terperinci, masalah penelitian biasanya dirumuskan dalam
bentuk pernyataan, dan lebih baik lagi diturunkan dalam
bentuk rumusan pertanyaan penelitian.

2. Kajian pustaka
Kajian pustaka atau Bab II laporan hasil penelitian skripsi,

tesis, atau disertasi yang memuat uraian atau pembahasan
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teoretis yang menjadi landasan dalam penyusunan kerangka
pikir untuk merumuskan hipotesis penelitian. Karena itu,
hipotesis penelitian biasanya dicantumkan pada bagian akhir
tinjauan pustaka. Hipotesis dirumuskan dalam bentuk
pernyataan yang merupakan jawaban sementara terhadap
pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Pada bagian ini,
peneliti membahas teori-teori dan hasil-hasil temuan
sebelumnya yang relevan dengan masalah penelitian.
Pembahasan dapat berupa pembahasan konseptual mengenai
peubah serta keterkaitan teoretis antarpeubah penelitian.
Tinjauan pustaka hendaknya mengacu pada terbitan terbaru
dan lebih baik lagi sumber dari jurnal ilmiah.

Tuntutan kajian pustaka untuk tesis dan disertasi tentu
harus ditulis sedalam mungkin sehingga mendekati sebuah
tulisan hasil metaanalisis. Metaanalisis menggambarkan
kemampuan komperehensif seorang peneliti dalam membaca
berbagai literatur dan hasil penelitian sebelumnya. Kecuali
metaanalisis, peneliti bisa juga menuliskan hasil pemikiran yang
tajam atau kritis terhadap tulisan ilmiah yang dikaji. Hal
penting lainnya juga bisa dilakukan adalah kajian terhadap
hasil penelitian yang bersifat kontroversi. Posisi peneliti harus
jelas dalam latar kontroversi tersebut. Cara yang mungkin
paling sederhana apabila peneliti memperhatikan rekomendasi
peneliti sebelumnya, kemudian mengambil dan mengguna-
kannya sebagai ide dasar dalam mengembangkan suatu
penelitian tesis atau disertasi. Di samping itu, struktur kajian
pustaka perlu jelas.

3. Tujuan dan manfaat
Tujuan dan manfaat penelitian merupakan Bab III laporan

hasil penelitian skripsi, tesis, atau disertasi. Bab ini memuat
dua subbab, yaitu tujuan penelitian dan manfaat hasil
penelitian.  Pernyataan dalam tujuan dan manfaat hasil
penelitian sama dengan pernyataan tujuan dan manfaat
penelitian yang dicantumkan di dalam proposal penelitian.



Bab 8 Laporan Penelit ian 167
4. Metode penelitian

Metode penelitian atau Bab IV laporan penelitian skripsi,
tesis, atau disertasi. Pada bab ini, peneliti menguraikan
secara jelas dan terperinci metode dan proses penelitian yang
telah dilaksanakan sehingga pembaca yakin bahwa hasil
yang ditemukan benar-benar sahih, cermat, dan mempunyai
ketepatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Bab ini memuat beberapa subbab, yaitu: (1) jenis penelitian,
(2) peubah penelitian, (3) definisi operasional peubah, (4)
pengembangan instrumen, (5) model atau rancangan
penelitian, (6) populasi dan sampel untuk survei, satuan
eksperimen dan perlakuan untuk eksperimen, atau fokus
penelitian untuk pendekatan kualitatif (7) teknik
pengumpulan data, dan (8) teknik analisis data.

C. Bagian Ketiga

Bagian ketiga terdiri atas hasil dan pembahasan yang ditulis
dalam satu bab, yaitu Bab V. Bab ini memuat dua subbab, (1)
hasil penelitian, termasuk data yang diperoleh dan (2)
pembahasan. Kesimpulan dan Saran juga masuk dalam bagian
ketiga yang ditulis dalam Bab VI.

1. Hasil penelitian dan pembahasan
Pada subbab ini disajikan hasil atau temuan penelitian,

baik temuan deskriptif maupun hasil pengujian hipotesis.
Penafsiran hasil penelitian harus disesuaikan dengan
masalah, tujuan, dan hipotetis yang diungkapkan dan diuji
dalam penelitian.

Subbab ini juga memuat pembahasan temuan penelitian,
termasuk argumentasi mengenai kerelevanan, kemanfaatan,
dan keterbatasan hasil penelitian. Dalam pembahasan hasil,
peneliti juga perlu mengacu pada temuan peneliti lain
sebelumnya, yang biasanya sudah diringkas dalam tinjauan
pustaka. Pembahasan mengacu pada masalah, pertanyaan,
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hipotesis, dan tujuan penelitian, serta membandingkan
harapan dengan hasil utama.

Hasil penelitian dan pembahasan adakalanya digabung-
kan, bergantung pada keadaan dan kedalaman penggabung-
an. Kalau penyajian hasil secara terpisah, format akan lebih
apik dan pembaca dapat menarik kesimpulan lebih dahulu,
kemudian membandingkan dengan kesimpulan peneliti.
Untuk data yang banyak akan lebih bebas membahasnya
pada bagian terpisah. Penggabungan hasil dan pembahasan
lebih baik dilakukan bila data yang diperoleh cukup
sederhana.

2. Kesimpulan dan saran
Kesimpulan dan saran atau Bab VI laporan hasil penelitian

skripsi, tesis, atau disertasi. Bab ini memuat dua subbab, yaitu
kesimpulan dan saran. Kesimpulan  merupakan inferensi hasil
pengujian hipotesis dan dapat pula merupakan intisari dari
suatu uraian deskriptif yang disajikan secara singkat dan jelas.
Setiap kesimpulan berdasar pada hasil analisis data penelitian.

Saran atau rekomendasi yang dikemukakan peneliti
adalah implikasi dari kesimpulan penelitiannya. Saran dapat
ditujukan kepada masyarakat ilmiah (ilmuwan), kepada para
profesional, kepada para penentu kebijakan, dan dapat pula
kepada masyarakat pada umumnya. Saran khusus kepada
peneliti biasanya untuk melanjutkan penelitian dalam latar
atau orientasi yang berbeda untuk lebih menyempurnakan
temuan yang telah diperoleh.

Sebagai bagian kesimpulan dan saran, keterbatasan
penelitian perlu dikemukakan. Keterbatasan bisa dalam hal
tujuan yang belum sepenuhnya tercapai (masih perlu
penelitian lanjutan), atau keterbatasan dalam hal sampel,
peubah, instrumen, atau analisis data yang masih perlu
dikembangkan.
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D. Bagian Keempat

Bagian keempat atau bagian akhir laporan penelitian
skripsi, tesis, atau disertasi pada umumnya terdiri (1) daftar
pustaka dan (2) lampiran.

1. Daftar pustaka
Bagian ini berisi daftar buku, jurnal, majalah, laporan

penelitian, dan sumber lain yang dijadikan acuan dalam
pelaksanaan penelitian atau dalam penyusunan laporan
penelitian. Setiap sumber acuan ditulis dalam daftar pustaka,
dengan cara penulisan berdasarkan pedoman pada cara
penulisan identitas acuan yang terdapat dalam panduan
perguruan tinggi penyelenggara program S-1, S-2, dan S-3.
Semua acuan yang dicantumkan dalam daftar pustaka hanya
sumber yang dikutip dalam teks, baik kutipan langsung
maupun kutipan tidak langsung.

2. Lampiran
Hal-hal yang ditempatkan pada lampiran sebagai pelengkap

atau pendukung laporan penelitian meliputi:

1. Surat izin penelitian;
2. Surat keterangan penelitian;
3. Instrumen penelitian;
4. Data hasil penelitian (jika perlu);
5. Tabel pendukung dan proses perhitungan statistik, atau

hasil olahan komputer;
6. Grafik (jika ada);
7. Peta atau foto lokasi (jika ada);
8. Curriculum Vitae (riwayat hidup/biodata) penulis.

Demikian secara singkat pemaparan salah satu format
laporan penelitian yang dapat diterapkan dalam menulis
skripsi, tesis, atau disertasi. Setiap perguruan tinggi
pengelola program pendidikan memiliki panduan tersendiri
yang mungkin terjadi variasi format antarpengelola. Namun,
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pemaparan di sini menampilkan unsur yang bersifat umum
yang mungkin secara prinsip sejalan dengan semua panduan
yang berbeda-beda itu.

Soal Latihan

1. Mengapa laporan penelitian skripsi, tesis, dan disertasi
harus mengikuti panduan dari perguruan tinggi
penyelenggara program S-1, S-2, dan S-3 di mana
mahasiswa akan mendapatkan gelar sarjana, magister, atau
doktor?

2. Mengapa abstrak hasil penelitian menjadi syarat mutlak
untuk dicantumkan dalam sebuah skripsi, tesis, dan
disertasi?

3. Siapa saja yang wajar mendapat ucapan terima kasih dalam
sebuah skripsi, tesis, dan disertasi?

4. Apa kegunaan daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar
dicantumkan dalam sebuah skripsi, tesis, dan disertasi?

5. Mengapa setiap kesimpulan harus berdasar pada hasil
analisis data penelitian untuk skripsi, tesis, dan disertasi?

6. Mengapa saran yang dikemukakan harus yang terkait atau
implikasi dari kesimpulan penelitian?

7. Mengapa keterbatasan penelitian perlu dikemukakan?

8. Apa kegunaan jika data penelitian dicantumkan dalam
lampiran sebuah skripsi, tesis, dan disertasi?

9. Dalam sebuah skripsi, tesis, atau disertasi, dalam keadaan
bagaimana:

a. data penelitian perlu dilampirkan;
b. data penelitian tidak perlu dilampirkan?

10.Mengapa daftar pustaka dibatasi untuk memuat hanya
sumber yang dikutip dalam teks laporan penelitian sebuah
skripsi, tesis, dan disertasi?
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11.Mengapa biodata penulis perlu dilampirkan dalam sebuah

skripsi, tesis, dan disertasi?
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Anda dapat mengajarkan sebuah pelajaran pada seseorang
selama sehari, tetapi jika Anda mengajarinya belajar dengan

menciptakan keingintahuan, dia akan lanjutkan proses
belajarnya selama dia masih hidup.

(Clay P. Bedford)
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Publikasi Hasil Penelitian

Bagian dari kandungan hikmah itu adalah ketika Anda mengetahui
apa yang harus Anda tinggalkan.
(William James)

Telah diketahui bahwa penelitian adalah suatu kegiatan
ilmiah untuk mendapatkan kebenaran ilmiah. Kebenaran
tersebut perlu disebarluaskan, sekurang-kurangnya dalam
bentuk laporan penelitian, termasuk skripsi, tesis, dan
disertasi. Namun, skripsi, tesis, dan disertasi belum
dianggap sebagai publikasi, karena kalau dimasukkan
dalam daftar pustaka masih dituliskan tidak diterbitkan
(unpublished).
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Publikasi hasil penelitian tidak hanya untuk kepen-
tingan sponsor atau perguruan tinggi, tetapi juga untuk
peneliti sendiri. Seorang peneliti yang telah membuat
laporan penelitiannya, ia perlu menulis artikel hasil
penelitian tersebut untuk dimuat pada suatu jurnal ilmiah.
Selain itu, hasil penelitian dapat pula dibuat dalam bentuk
makalah yang disampaikan dalam sebuah seminar. Hasil
penelitian bisa juga ditulis dalam bentuk buku pelajaran.

Jurnal ilmiah mempunyai sasaran pembaca yang
terbatas, demikian pula seminar hanya bisa dihadiri oleh
sejumlah terbatas peserta. Untuk lebih menyebarluaskan
informasi hasil penelitian, tulisan ilmiah populer menjadi
alternatif untuk dimuat di berbagai media massa, seperti
surat kabar, majalah, atau tabloid.

Artikelyang diturunkan dari skripsi, tesis, dan
disertasi dianjurkan untuk dipublikasikan. Khusus
disertasi doktor, persyaratan untuk diujikan adalah
memublikasikan artikenya pada jurnal bereputasi, baik
nasional mau pun internasiona. Jurnal yang terindeks
scopus dan semacamnya sangat direkomendasikan.
Karena itu, artikel hasil penelitian, makalah seminar,
dan tulisan ilmiah populer akan dibahas satu per satu.

A. Artikel Hasil Penelitian

Laporan hasil penelitian dapat disajikan dalam bentuk
artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal atau
majalah ilmiah. Satu kegiatan penelitian dapat ditulis
menjadi lebih dari satu artikel. Hasil penelitian yang
disajikan dalam bentuk artikel, organisasinya mengikuti
format jurnal atau majalah ilmiah yang akan memuatnya.
Setiap jurnal atau majalah ilmiah mengeluarkan petunjuk
redaksi (gaya selingkung) yang harus diikuti dengan ketat
kalau tulisan seseorang ingin dimuat.
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Telah dijelaskan bahwa artikel hasil penelitian yang
mau dipublikasikan mengikuti format dalam pedoman
penulisan artikel dari jurnal yang akan memuat artikel
tersebut. Namun, komponen berikut dapat menjadi acuan
umum penulisan artikel.

1. Judul dan nama pelaksana
Judul artikel diberi catatan kaki yang menunjukkan

bahwa artikel ini disari dari skripsi, tesis, atau disertasi.
Nama penulis diberi catatan kaki yang menunjukkan
perguruan tinggi atau sekolah tempat penulis mendapatkan
gelar kesarjanaan. Nama pembimbing juga dicantumkan
dan semua nama penulis ditulis tanpa gelar.

2. Urutan materi.
Urutan materi artikel dapat dikemukakan sebagai

berikut:

a. Judul artikel dan terjemahannya dalam bahasa
Inggris.

b. Nama penulis/Baris kepemilikan/Baris kredit.
c. Abstrak (dalam bahasa Indonesia dan Inggris).
d. Kata kunci.
e. Pendahuluan, mencakup rumusan masalah, tinjauan

pustaka, tujuan, dan manfaat.
f. Metode Penelitian.
g. Hasil dan Pembahasan.
h. Kesimpulan/Saran dan rekomendasi tindak lanjut.
i. Ucapan terima kasih kepada sumber dana dan yang

dianggap berperan.
j. Daftar Pustaka.
k. Gambar dan foto.

Berikut akan diuraikan secara singkat setiap bagian dari
materi artikel.
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a. Judul/Judul pelari

Judul harus menarik perhatian pembaca yang
melihatnya secara sepintas. Judul hendaknya positif,
singkat, spesifik, namun cukup jelas menggambarkan
kegiatan penelitian. Sebaiknya judul tidak lebih dari 15
kata, atau gunakan subjudul bila judul terlalu panjang.
Judul yang kurang jelas, terlalu umum, kurang
informatif, tidak memikat akan menyebabkan tulisan
diremehkan orang lain. Kata-kata klise seperti penelitian
pendahuluan, studi penelaahan, pengaruh, serta
penggunaan kata kerja pada awal judul (kecuali judul
Penelitian Tindakan Kelas) sebaiknya dihindari. Karena
itu, dalam menyusun judul harus dipilih kata-kata dan
istilah yang padat makna, kata-kata yang khas, dan
sejauh mungkin mampu mencirikan keseluruhan isi
naskah. Judul hendaknya tidak mengandung singkatan
atau akronim, kecuali jika diyakini bahwa singkatan
tersebut pasti dikenal oleh khalayak pembaca. Perlu pula
dijelaskan bahwa judul artikel tidak harus sama dengan
judul penelitian, tergantung pada materi yang dimuat
dalam artikel.

Sebagian besar jurnal ilmiah mengharuskan adanya
judul pelari yang umumnya dicantumkan di sisi halaman
kanan. Untuk itu penulis diminta menyediakan
singkatan judul yang terdiri atas tiga atau lima kata yang
tidak melebihi 50 ketukan.

b. Nama penulis/baris kepemilikan

Baris kepemilikan atau baris kredit terdiri dua
unsur, yaitu nama pengarang serta nama dan alamat
lembaga. Nama orang yang langsung terlibat dalam
perencanaan, pelaksanaan, analisis, dan penulisan
artikel hasil penelitian yang berhak mendapat kredit
kepengarangan tulisan tersebut. Semua nama ditulis
lengkap, tidak dengan menuliskan dkk., et al. atau cs.
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Pangkat, kedudukan, dan gelar akademik peneliti tidak
perlu dicantumkan (Bangkona 2002).

c. Abstrak

Abstrak adalah intisari karangan secara lengkap,
singkat, komprehensif, dan jelas menerangkan isi tulisan.
Abstrak pada umumnya disajikan dalam satu paragraf
dengan ketikan spasi tunggal, dan tidak lebih dari 200
kata. Brown (2004) membedakan abstrak dalam tiga versi,
yaitu informatif, indikatif, dan gabungan.

Abstrak informatif memuat masalah pokok, alasan
dilakukannya penelitian, sasaran utama yang ingin dicapai,
pendekatan atau metode yang digunakan. Hasil dan
kesimpulan penting yang diperoleh menjadi inti dalam
sebuah abstrak. Sebaiknya, abstrak tidak mengulang kata-
kata dalam judul. Tabel dan grafik tidak dicantumkan
dalam abstrak, begitu pula pengacuan pada pustaka. Perlu
dijelaskan pula bahwa abstrak artikel tidak harus sama
dengan abstrak hasil penelitian, tergantung pada materi
yang disajikan dalam artikel.

Abstrak indikatif mengindikasikan jenis informasi yang
dimuat dalam hasil penelitian, tetapi tidak
memberitahukan esensi informasinya. Jadi, abstrak jenis
ini hanya memuat ruang lingkup, argumen yang
digunakan, dan kesimpulan. Kemudian, abstrak gabungan
memuat unsur informatif dan indikatif. Abstrak pada
umumnya ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa
Indonesia dan bahasa Inggris.

d. Kata kunci

Kata kunci (key words) diletakkan sesudah abstrak
dan terdiri sekitar delapan kata, dan tidak melebihi satu
baris. Kata kunci menggambarkan daerah masalah yang
diteliti atau istilah yang merupakan dasar pemikiran
gagasan dalam artikel. Kata kunci berupa kata tunggal
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atau gabungan kata yang memberikan petunjuk untuk
menemukan judul penelitian dan abstraknya. Kata kunci
juga menjadi petunjuk untuk mencari karya ilmiah
sejenis.

e. Pendahuluan

Pendahuluan tidak diberi judul, ditulis langsung
setelah abstrak dan kata kunci. Bagian ini memuat
pernyataan masalah yang dapat mengantarkan pembaca
secara langsung kepada inti tulisan. Latar belakang,
tujuan, dan prospek penelitian disajikan sewajarnya.
Uraian pendahuluan hendaknya mengacu pada terbitan
terakhir sebagai kristalisasi penelaahan. Telaah pustaka
penting sebagai bahan pembanding titik tolak pendekatan
yang digunakan dalam penelitian yang dilaporkan. Hipotetis
perlu dicantumkan jika ada, tetapi tidak perlu memaksakan
diri dengan mengada-ada kalau corak penelitiannya tidak
memerlukan hipotesis.

f. Metode penelitian

Bagian ini memuat uraian metode penelitian secara
terperinci yang meliputi peubah, model atau rancangan
penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan dan
analisis data, serta cara penafsiran hasil analisis. Untuk
penelitian kualitatif, pendekatan yang dirumuskan, proses
pengumpulan dan analisis informasi, serta proses
penafsiran hasil penelitian perlu dijelaskan. Untuk
penelitian ekperimen yang menggunakan bahan dan alat,
perlu mencantumkan bahan dan alat yang sangat khusus
saja. Alat yang sudah sangat umum digunakan dan sudah
tersedia tidak perlu dicantumkan.

g. Hasil dan pembahasan

Hasil penelitian disajikan sewajarnya secara konsisten.
Hasil yang diperoleh ditafsirkan dengan memperhatikan
dan menyesuaikannya dengan masalah atau hipotesis yang
diungkapkan dalam pendahuluan. Hasil dan pembahasan
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sebaiknya disajikan secara terpisah. Dengan menyajikan
hasil secara terpisah dari pembahasan, format lebih rapi
dan pembaca dapat menarik kesimpulan lebih dahulu
kemudian membandingkan dengan kesimpulan dari
peneliti.

Pembahasan merupakan kumpulan argumen mengenai
kerelevanan, kemanfaatan, dan kemungkinan keterbatasan
penelitian serta hasilnya. Bagian ini merupakan tempat
peneliti bebas berekspresi. Temuan peneliti lain sebelumnya
yang diringkas dalam pendahuluan atau tinjauan pustaka
tidak perlu diuraikan lagi, tetapi perlu diacu seperlunya.
Penafsiran terhadap temuan dilakukan dengan
menggunakan logika dan teori yang ada.

Bila perlu, peneliti menguraikan implikasi temuan baru
dari penelitian yang sedang dilaporkan, dan mengemuka-
kan segi lain yang perlu diteliti lebih lanjut. Pembahasan
perlu mengacu pada masalah, hipotesis, dan tujuan
penelitian. Sesuaikan atau bandingkan harapan dalam
pendahuluan dengan hasil utama.

h. Kesimpulan/saran, dan rekomendasi

Penarikan kesimpulan memerlukan kecermatan luar
biasa, sebab pemunculannya tiga kali (dengan ungkapan
yang berbeda-beda) yaitu dalam abstrak, pembahasan, dan
kesimpulan. Kesimpulan pokok keseluruhan penelitian
hendaknya disusun secara hati-hati dalam dua atau tiga
paragraf. Penggunaan butir-butir dalam penarikan
kesimpulan sebaiknya dihindari.

Saran tidak selamanya harus ada, tetapi bila dianggap
perlu hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan hasil
penelitian saja yang dikemukakan. Hindari saran yang
tidak berdasar pada hasil penelitian.

i. Ucapan terima kasih
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Ucapan terima kasih ditujukan kepada pihak sponsor
dan pihak lain yang ikut membantu dalam pelaksanaan
penelitian.

j. Daftar pustaka

Daftar pustaka disusun berdasarkan pedoman cara
penulisan kepustakaan yang telah dipilih untuk digunakan.
Bahan pustaka yang dimasukkan dalam daftar pustaka
harus sudah disebutkan dalam batang tubuh artikel.
Demikian pula, semua rujukan yang disebutkan dalam
batang tubuh harus dimuat dalam daftar pustaka. Daftar
pustaka mengikuti satu sistem tertentu (Masters 2014 dan
Bangkona 2002).

k. Gambar dan foto

Gambar dicetak hitam putih, dicantumkan apabila
benar-benar penting. Penyajian tabel, grafik dan statistik
dapat dilihat dalam Tiro dan Ahsan (2015).

B. Makalah Seminar

Makalah seminar atau untuk jenis pertemuan ilmiah
lainnya yang ditulis dari hasil penelitian pada umumnya
tidak memiliki format yang harus diikuti secara ketat. Isi
makalah tidak terlalu jauh berbeda dengan isi artikel.
Panitia seminar biasanya hanya menentukan tema,
pemakalah yang memilih format sesuai seleranya. Namun,
pada umumnya, makalah juga memiliki tiga bagian utama:
(1) pendahuluan, (2) isi utama, dan (3) penutup.

Perlu diketahui bahwa makalah yang disajikan pada
suatu pertemuan ilmiah dapat digunakan sebagai indikator
perkembangan ilmu. Perkembangan ilmu, terutama dapat
ditunjukkan oleh penemuan baru sebagai hasil penelitian.
Pada pertemuan ilmiah kelihatan tokoh ilmuwan yang
terkemuka dan ilmuwan yang baru muncul.
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Pertemuan ilmiah membutuhkan biaya dan dukungan
memadai dari kaum akademisi, cendekiawan, dan ilmuwan.
Dengan perkataan lain, suatu kota atau negara yang dapat
melaksanakan pertemuan ilmiah dengan baik berarti
dukungan ilmuwannya sudah memadai. Selain itu,
dukungan organisasi dan keuangan penting untuk
mengarahkan masalah ilmiah yang dibahas dalam
pertemuan ilmiah tersebut.

Pertemuan ilmiah dalam bentuk apa pun dapat menjadi
forum komunikasi ilmiah dari para ahli dalam bidang yang
dibahas. Seseorang yang hadir dalam suatu pertemuan
ilmiah bisa dengan berbagai tujuan. Ilmuwan selalu ingin
tahu perkembangan ilmu yang sedang ditekuninya,
sehingga ia datang ke pertemuan ilmiah untuk
mendapatkan informasi ilmiah dari pihak lain. Informasi
ilmiah itu semuanya berguna.

Ada juga orang yang datang ke pertemuan ilmiah untuk
berdiskusi tentang masalah yang sedang didalami atau
diteliti. Dari hasil diskusi di pertemuan ilmiah itulah, ia
dapat mengetahui kedudukan masalah yang sedang diteliti
atau dibahasnya. Selain itu, pertemuan ilmiah dapat pula
digunakan untuk mencari penyelesaian masalah yang
dihadapi.

Ada pula ilmuwan yang datang ke pertemuan ilmiah
untuk mencari kemungkinan hal baru yang perlu diteliti.
Objek yang diteliti diperlukan guna kepentingan mencari
sumber informasi baru atau judul penelitian, baik untuk
penelitian skripsi, tesis, disertasi, atau penelitian apa saja.
Bagi para pengusaha yang ilmuwan, atau ilmuwan yang
pengusaha, menghadiri pertemuan ilmiah dapat pula
digunakan untuk menjaring informasi produk paten dari
hasil penelitian seseorang guna diproduksi dalam bentuk
siap jual dan siap pakai.
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C. Tulisan Ilmiah Populer

Kata populer dapat diartikan atau dirujuk kepada
penerbitan umum, seperti surat kabar serta majalah.
Tulisan ilmiah populer tentu harus memperhatikan kaidah
ilmiah di samping gaya penulisan populer. Tulisan populer
yang dimuat di surat kabar atau majalah, penulisnya
dengan sendirinya mendapat imbalan uang, yang biasa
disebut honorarium atau royalty. Besarnya honorarium
bergantung banyak hal, antara lain besar-kecilnya media
yang memuat tulisan, serta terkenal-tidaknya penulis.
Penulis terkenal yang menulis di media yang besar
menerima honorarium yang besar, sedangkan penulis baru,
yang menulis serta mengirimkan tulisannya ke media yang
kecil, menerima honorarium yang kecil pula.

Para pengelola media massa yang menentukan
kewajaran sebuah tulisan untuk dimuat atau tidak. Mereka
tentu menerima tulisan yang berbobot, yang perlu, dan
bermanfaat bagi para pembaca. Tulisan ilmiah populer
tentu berbobot apabila memenuhi kaidah ilmiah dan
informasinya penting. Kepopuleran tulisan dilihat dari
bahasa yang lancar, tidak menggurui, bernilai hiburan, dan
enak dibaca.

Karya ilmiah populer menguraikan, mengungkapkan,
dan membuktikan tema atau tesis yang disampaikan. Tema
atau tesis sebuah tulisan merupakan rumusan aspek yang
dimasukkan atau tidak ke dalam tulisan. Alasan dan dasar
pemikiran yang mendorong pemilihan aspek tersebut perlu
dikemukakan. Dengan perkataan lain, tema atau tesis
dirumuskan berdasarkan sudut pandang tertentu.

Tulisan ilmiah populer yang ditulis berdasarkan hasil
penelitian perlu ditambah alat bantu sehingga menarik.
Alat bantu bisa berbentuk anekdot dan kutipan dari
berbagai sumber. Anekdot merupakan cerita singkat atau
narasi yang dikatakan penulisnya tentang pengalaman
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seseorang, mungkin pengalaman penulis sendiri. Sekalipun
pengalaman, faktanya harus berada di dalam batas realitas
yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan penulisnya.
Kemudian, kutipan dapat saja berasal dari ucapan
seseorang, syair lagu, sajak, pepatah, dan mungkin dari
kitab suci. Suatu hal yang harus diperhatikan dalam
menulis anekdot dan kutipan supaya tidak meresahkan
atau mencaci orang tertentu.

Perlu diketahui bahwa anekdot dan segala bumbu
tambahan terhadap tulisan ilmiah populer hanyalah alat
untuk membuat tulisan enak dibaca. Semuanya itu
haruslah terikat dalam satu kesatuan yang padu untuk
menyampaikan isi atau tema/tesis yang disampaikan
penulisnya.

Kalimat-kalimat pertama dalam sebuah tulisan populer
dipilih sedemikian sehingga menjadi umpan yang
memancing pembaca untuk terus membaca seluruh isi
tulisan. Berbagai bentuk kalimat awal ini, misalnya
anekdot, pertanyaan, teka-teki, pepatah, semboyan atau
motto, syair lagu, lelucon, deskripsi singkat, bahkan berupa
kutipan dari kitab suci. Contoh-contoh kalimat pertama
tulisan ilmiah populer dapat dilihat pada Hardiyanto (2001).

Akhir sebuah tulisan ilmiah populer tidak harus
berupa kesimpulan, namun kesimpulan tidak dilarang.
Kalau kalimat awal perlu menarik dan mengejutkan, pada
akhir tulisan, perlu dikemukakan ungkapan yang paling
menyengat dan tajam. Penulis bisa saja menyiratkan
maksudnya pada sebagian besar tulisan, kemudian pada
akhirnya baru dinyatakan secara tersurat dan gamblang.
Dengan demikian, ketika pesan itu tiba, pembacanya telah
dipersiapkan untuk menerimanya. Inilah bentuk tulisan
yang meletakkan tesisnya pada akhir tulisan.
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Sebagai contoh, hasil penelitian yang dimuat pada
Koran Harian Fajar, yang terbit pada hari Kamis, 15
Januari 2005 disalin sebagai berikut.

*****
Mereka yang Lahir Januari-Februari

Berisiko Kanker Otak

Bagi kebanyakan orang, hasil penelitian ini terdengar
aneh. Pasalnya, risiko menderita penyakit tertentu ternyata
tergantung pada musim. Seperti yang dikatakan Prof.
Emmanuel Mignot, psikiater di Stanford University School of
Medicine, kebanyakan orang akan berpikir bahwa suatu
penyakit terjadi karena faktor gen dan apa yang terjadi
sebelum muncul penyakitnya. “Hasil penelitian ini
membuat Anda berpikir secara beda mengenai timbulnya
penyakit”, ujar Migot.

Namun, hasil penelitian terakhir di Baltimore, Amerika
Serikat, yang dipublikasikan dalam jurnal ilmu saraf
National Cancer Institute (NCI) menjelaskan bahwa mereka
yang lahir di bulan Januari dan Februari adalah orang yang
berisiko tinggi terkena penyakit kanker otak. Sebaliknya,
mereka yang lahir di bulan Juli dan Agustus risiko terkena
kanker otak sangat kecil.

Penyakit skizofrenia akan muncul pada mereka yang
lahir di akhir musim dingin atau awal musim semi.
Kemudian, mereka yang lahir di bulan April, Mei, dan Juni
akan terserang penyakit skelerosis ganda (multiple
scelerosis), yaitu penyakit yang menyerang susunan saraf
pusat di berbagai titik sekaligus. Sementara, penyakit
epilepsi akan menyerang mereka yang lahir di bulan
Desember sampai Maret.

Hal tersebut di atas dikuatkan oleh penelitian terpisah
yang dilakukan di Inggris dan Norwegia. Mereka
berkesimpulan bahwa ada hubungan antara musim saat
kelahiran dengan risiko terkena tumor otak. Secara statistis
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dicatat, risiko anak terkena tumor otak sangat tinggi di
musim dingin dan turun di musim panas.

Penjelasan ringkasnya begini. Di musim tertentu,
misalnya di musim dingin, ada virus yang berkembang
pesat, ditambah racun-racun yang ada di lingkungan
sekitar plus kondisi musimnya yang mendukung. Nah,
sumber infeksi “musiman” ini akan mengganggu
perkembangan normal otak anak, juga susunan saraf
pusatnya.

Kondisi musim dingin yang menggigit menyumbang
kerentanan anak lahir di musim dingin sehingga mudah
terserang virus. Kalau begitu, enaknya lahir di musim
panas saja! Lebih hangat lagi. (int)

*****

Demikian contoh tulisan ilmiah populer yang dimuat di
koran. Tulisan ini dikatakan ilmiah, karena memuat infor-
masi hasil penelitian yang tentunya diperoleh secara ilmiah.
Namun, informasi tentang waktu dan banyaknya anggota
sampel yang diteliti tidak dilaporkan. Dengan demikian,
informasi tentang metodologi tidak dikemukakan. Hal ini
mengurangi bobot ilmiah tulisan itu.

Tulisan ini lebih menitikberatkan cara penulisan
populer. Judul tulisan menjadi daya tarik tersendiri, karena
mengaitkan bulan kelahiran dengan risiko seseorang
terkena penyakit tumor kepala. Kalimat pertama berupaya
menarik perhatian pembaca, karena menggunakan kata
aneh. Semua ini menjadi ciri tulisan populer sehingga enak
dibaca. Kalimat terakhir juga bernada canda, karena
mengatakan “enaknya lahir di musim panas saja!”. Kata-
kata ini dinilai bercanda karena tidak ada orang yang bisa
memilih sendiri waktu kelahirannya.
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D. Buku Pelajaran

Hasil penelitian, termasuk skripsi, tesis, dan
disertasi dapat pula ditulis dalam bentuk buku pelajaran
(buku teks). Buku pelajaran yang ditulis dari hasil
penelitian bisa untuk tingkat sekolah dasar, sekolah
menengah, dan perguruan tinggi. Buku pelajaran seperti
ini sangat penting karena bisa menyampaikan informasi
atau teori baru dari temuan hasil penelitian. Dengan
demikian, pengembangan ilmu terkomunikasikan
dengan baik.

Pengalaman penulis dalam meneliti dan mengajar-
kan statistika di berbagai program studi, baik pada
jenjang S-1, S-2, mau pun S-3 menghantarkan pada
suatu kegiatan menulis buku. Puluhan buku dalam
bidang statistika, metode penelitian, logika, matematika,
dan filsafat telah ditulisnya. Pada kesempatan ini,
penulis berbagi pengalaman dalam kegiatan penulisan
karya ilmiah, khususnya buku teks.

1. Persiapan
Masalah-masalah yang ditemukan dalam perkuliah-

an dan pembimbingan penulisan skripsi, tesis, dan
disertasi merupakan inspirasi awal. Masalah-masalah
tersebut dicatat dan disimpan, kemudian dipelajari.
Setelah itu, penulis mencari buku yang dapat memberi
jawaban dan pemecahan masalah-masalah tersebut.
Toko buku, perpustakaan, internet, dan teman sejawat
merupakan tempat-tempat mencari dan menemukan
buku dan literatur yang dicari. Tentu, kegiatan seperti
ini sudah dilalui oleh seorang yang baru saja
menyelesaikan penulisan skripsi, tesis, atau disertasi.

a. Memilih bahan bacaan

Kegiatan memilih buku atau bahan bacaan ini perlu
dilakukan dengan cara yang cerdas untuk menghindari



Bab 9 Publikasi Hasil Penelit ian 187

pemborosan waktu, tenaga, dan uang. Pertama-tama,
judul buku dipilih yang relevan dengan masalah yang
akan dibahas dan dipecahkan. Setelah itu, buku atau
bahan bacaan yang dipilih ditinjau secara umum.
Tinjauan secara umum dilakukan sebagai berikut.

1) Memahami judul buku, karena pada umumnya judul
menggambarkan isi buku yang bersangkutan.

2) Mempelajari nama penulis, mungkin sudah dikenal,
karena nama penulis dapat memberikan gambaran
tentang isi dan mutu buku tersebut.

3) Memeriksa tahun penerbitan, karena hal ini
memberitahukan kemutakhiran isi dan informasi
dalam buku itu.

4) Membaca kata pengantar untuk mengetahui tujuan
penulis dalam menulis bukunya, demikian pula
sasaran pembaca yang diharapkan.

5) Membaca daftar isi untuk mengetahui susunan
materi dalam buku.

6) Membaca beberapa kalimat di berbagai tempat dalam
buku itu untuk mengetahui gaya dan mutu tulisan
dari penulis yang bersangkutan.

7) Gambar dan tabel perlu pula dilihat secara sepintas.

Tentu, prosedur seperti ini tidak harus dilakukan
seseorang yang menulis buku dari hasil penelitiannya.

b. Membaca bahan bacaan

Ada beberapa teknik membaca yang perlu diketahui
dan digunakan dalam membaca. Teknik membaca
hendaknya dipilih sesuai tujuan yang akan dicapai
dalam membaca tersebut.

1) Membaca mencari arah, dalam waktu lima menit
pembaca dapat meneliti dan menentukan apakah
buku tersebut ada manfaatnya untuk dibaca atau
tidak berkaitan dengan tujuan untuk menulis buku
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yang akan membahas dan memecahkan masalah
yang sedang dipikirkan.

2) Membaca secara global untuk mendapatkan kesan
tentang pokok-pokok pembahasan dalam buku
tersebut. Dalam hal ini, pembaca memperoleh kesan-
kesan tentang hal-hal terpenting dalam suatu
paragraf. Ide utama dan ide pendukung dapat
diidentifikasi secara sepintas.

3) Membaca untuk mencari kata-kata, angka-angka,
atau pikiran-pikiran tertentu sebagai jawaban atas
suatu pertanyaan. Jadi, pembaca hanya memusatkan
perhatian terhadap apa yang dicari, dan tidak perlu
membaca keseluruhan isi buku.

4) Membaca untuk belajar diperlukan apabila seseorang
hendak mempelajari suatu karya tulis secara
mendalam.

5) Membaca dengan kritis dalam menanggapi dan
mengevaluasi bahan-bahan yang dibaca. Untuk
membaca dengan kritis, materi buku yang dibaca
harus diketahui terlebih dahulu. Kemudian,
pertanyaan senantiasa muncul dalam membaca ide
atau kesimpulan  dalam buku tersebut. Misalnya,
pembaca bertanya: Mengapa penulis tiba pada
kesimpulan tersebut? Kemudian, pembaca harus
memikirkan apakah ia dapat menyetujui atau tidak
kesimpulan itu. Apakah penulis tidak membantah
pendapatnya sendiri di berbagai tempat? Apakah
buah pikiran penulis merupakan gagasan baru?
Apakah pertanyaan yang penulis utarakan cukup logis
dan lengkap? Apabila pertanyaan seperti ini dijawab
oleh pembaca, berarti ia telah memberi penilaian
terhadap apa yang dibacanya. Tentu, pertanyaan
tersebut sudah terjawab oleh peneliti sendiri dalam
skripsi, tesis, atau disertasi yang ditulisnya.
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2. Penulisan
Sebelum menulis suatu karya tulis, khususnya

buku, ikhtisar perlu dibuat. Ikhtisar tentu diarahkan
oleh tema atau pokok-pokok masalah yang akan
dibicarakan dalam buku yang akan ditulis. Tema terdiri
atas ungkapan dasar dan keterangan tambahan tentang
ungkapan dasar itu apabila tema itu akan ditulis secara
eksplisit. Kadang-kadang tema suatu buku tidak ditulis
secara eksplisit. Ikhtisar sebuah buku dapat berbentuk
sebagai berikut.

Kata Pengantar
Daftar Isi
Pendahuluan
Bab-bab
Kepustakaan

Kata pengantar menjelaskan tujuan dan sasaran
pembaca yang diharapkan. Daftar isi memberi arah
tentang struktur atau organisasi tulisan. Setiap bab
memuat pendahuluan secara singkat, kemudian materi
utama, dan diakhiri beberapa kesimpulan. Kepustakaan
adalah daftar bahan bacaan yang digunakan penulis
untuk menyusun tulisannya.

Setiap penulis berupaya agar tulisannya dapat
dibaca dengan mudah. Faktor-faktor yang perlu diper-
hatikan agar tingkat keterbacaan tulisan itu tinggi dapat
dikemukakan sebagai berikut.

a. Uraian tersusun sedemikian rupa sehingga lancar.
Penulis secara jelas menyajikan semuanya, sampai
kepada kaitan-kaitan kecil dalam proses berpikirnya.
Dengan perkataan lain, tulisan harus ditulis secara
logis.

b. Kalimat yang terlalu panjang hendaknya dihindari.
Tetapi, tulisan yang hanya terdiri dari kalimat-
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kalimat pendek juga kurang bagus. Panjang dan
pendeknya kalimat perlu dibuat bervariasi.

c. Kata-kata yang dipilih hendaknya dipikirkan agar
dapat dipahami pembaca. Variasi kata-kata dapat
membuat tulisan cukup menarik, namun perlu
kekonsistenan dalam memilih suatu kata atau istilah.

d. Tata susunan (lay out) perlu dibuat menarik.
Misalnya, kata-kata penting digaris bawahi atau
dicetak miring. Susunan diperjelas dengan sistem
penomoran atau sistem petunjuk yang lain. Paragraf
perlu ditonjolkan dengan cara tertentu. Kutipan
ditulis dengan sistem tertentu yang diterima dalam
tata tulis karya ilmiah.

3. Pemanfaatan buku
Sebagai penulis buku, kebahagiaan yang paling

mendasar apabila buku yang ditulis dapat dimanfaatkan
dengan baik. Keluarnya buku dari percetakan sudah
merupakan kebahagiaan tersendiri bagi penulisnya.
Lebih lanjut lagi, kebahagiaan itu semakin bertambah
kalau buku tersebut tiba pada sasaran pembacanya.
Tanggapan, saran perbaikan, dan mungkin sedikit
kritikan dan pujian yang diterima penulis menambah
lengkap kebahagiaan yang dirasakannya. Bagaimana
buku tersebut dapat termanfaatkan? Kata kuncinya
adalah komunikasi. Penulis dapat mengomunikasikan
hasil karyanya dengan cara:

a. menggunakan pada mahasiswa sendiri bagi seorang
dosen;

b. memromosikan pada setiap konsultasi dengan siswa
atau mahasiswa;

c. memromosikan melalui rekan sejawat;
d. memromosikan pada setiap kesempatan pertemuan

ilmiah;
e. menyalurkan lewat toko buku.
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Soal Latihan

1. Mengapa hasil penelitian perlu dipublikasikan?

2. Karya tulis ilmiah dapat dipublikasikan melalui seminar
atau jurnal ilmiah. Apa kelebihan dan kekurangan
setiap publikasi melalui seminar dan jurnal?

3. Apa saja yang harus dimuat dalam suatu artikel hasil
penelitian?

4. Apa keuntungan hasil penelitian yang ditulis dalam
bentuk populer dan dipublikasikan melalui media
massa?

5. Mengapa format makalah untuk seminar tidak harus
diikuti secara ketat?

6. Perhatikan artikel ilmiah populer hasil penelitian yang
dimuat di surat kabar Harian Fajar, Kamis 15 Januari
2005 dengan judul: Mereka yang Lahir Januari-
Februari Berisiko Kanker Otak.
a. Adakah alternatif judul yang sesuai dan dianggap

lebih baik? Jelaskan!
b. Dapatkah Anda memberi saran sehingga berita

ilmiah itu lebih baik? Jelaskan!

7. Mengapa buku pelajaran yang ditulis dari hasil
penelitian dianggap penting?

8. Apa kelebihan dan kekurangan buku pelajaran yang
ditulis dari hasil penelitian dibandingkan dengan artikel
jurnal ilmiah, makalah seminar, dan karya ilmiah
populer ditinjau dari aspek:

a. komunikasi dan publikasi;
b. kemanfaatannya?
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Menulis Skripsi, Tesis, dan
Disertasi

Jangan biarkan apa yang tidak dapat Anda lakukan mengganggu apa yang
dapat Anda lakukan.
(John Wooden)

Menulis skripsi, tesis, atau disertasi adalah peristiwa
bersejarah bagi seorang mahasiswa. Kegiatan ini menjadi
bagian terakhir dalam status sebagai mahasiswa pada
jenjang pendidikan yang bersangkutan. Dengan demikian,
mahasiswa seharusnya berbuat yang terbaik untuk mengukir
prestasi bersejarah sebagai mahakarya dalam hidupnya.
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Setelah itu, predikat alumni akan disandang bagi mahasiswa
yang telah lulus mempertahankan karya ilmiah tersebut di
depan dewan penguji.

A. Menulis Skripsi

Untuk pelaksanaan penulisan skripsi mahasiswa S-1,
substansi ilmiah dibimbing oleh dua orang dosen
pembimbing (I dan II) yang ditunjuk oleh Ketua Program
Studi atas peminatan atau persetujuan mahasiswa.

1. Tahap-tahap pelaksanaan
Kegiatan Penulisan skripsi diharapkan berproses selama

satu semester (16 Minggu) yang terdiri atas tahap-tahap:

a. Persiapan Proposal : 2 – 4 Minggu
b. Pengurusan Proposal : 1 Minggu
c. Proses Seminar Proposal : 1 Minggu
d. Pelaksanaan Penelitian : 4 – 6 Minggu
e. Pengolahan data/penulisan hasil : 2 Minggu
f. Proses Seminar Hasil : 1 Minggu
g. Proses Ujian Skripsi : 1 Minggu

Tahapan ini hendaknya menjadi pedoman mahasiswa dan
dosen pembimbing dalam membuat jadwal rencana dan
pelaksanaan penelitian sampai dengan penulisan skripsinya.

2. Langkah-langkah administrasi
Langkah-langkah administrasi yang diperlukan dapat

dilihat pada Gambar 10.1. Hal-hal yang perlu diperhatikan
dalam proses penulisan skripsi sebagai proses belajar adalah:

a. terjadi proses belajar mengajar selama penulisan skripsi
antara mahasiswa dan pembimbingnya dalam seluruh
kegiatan yang dilakukan;

b. terjadi proses administrasi dan manajemen yang layak
selama penulisan skripsi;
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Pengusulan Pembimbing
(sesuai peminatan)

SK Pembimbing
(Dekan)

Proses Pembimbingan
Proposal

(oleh Pembimbing I dan II)

Seminar Proposal
(dikoordinir oleh Ketua Prodi)

Pelaksanaan Penelitian
(dikoordinir oleh Pembimbing)

Seminar Hasil Penelitian
(dikoordinir oleh Ketua Prodi)

Ujian Akhir
(dikoordinir oleh Dekan)

Penulisan Skripsi
(oleh Mahasiswa

kosultasi Pembimbing)

Gambar 10.1 Alur kerja penyelesaian skripsi
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c. kelayakan interval waktu antarkegiatan yang memungkin-
kan proses penulisan skripsi berjalan dengan baik dan
efisien;

d. penetapan hari dan jam seminar serta ujian yag
memungkinkan dosen untuk menghadirinya tanpa
mengganggu kegiatan kelas/kuliah bagi dosen bersang-
kutan.

Perlu dijelaskan bahwa peran pembimbing mengarahkan dan
tidak memaksakan kehendak sendiri.

B. Menulis Tesis

Penulisan tesis mahasiswa S-2 tidak berbeda dengan
penulisan skripsi mahasiswa S-1. Namun, tingkat keman-
dirian mahasiswa yang menulis tesis lebih tinggi daripada
yang menulis skripsi. Peran pembimbing direduksi dan
tanggung jawab mahasiswa terhadap masalah dan seluruh
rangkaian penelitian dan penulisan tesisnya ditingkatkan.
Misalnya, Fiola Finandakasih menulis tesis dengan judul:
Model Prediksi Berat Badan Lahir Bayi Berdasarkan Faktor-
faktor yang Memepengaruhinya di Puskesmas Kaluku Boddoa
Tahum 2017-2018 dibimbing oleh Dr. Stang dan Prof. M. Arif
Tiro. Ia mulai berdiskusi dengan pembimbing untuk
menetapkan masalah dan target hasil yang diharapkan.
Penentuan lokasi dan jenis penelitian ditentukan sendiri oleh
mahasiswa. Pembimbing hanya meminta pertanggung
jawaban atas pilihan mahasiswa.

Penulis (Muhammad Arif Tiro) menceritakan pengalaman
sendiri dalam proses penulisan karya ilmiah yang disebut
creative component di Department of Statistics, Iowa State
University (ISU), Amerika Serikat untuk mendapatkan gelar
Master of Statistics (M.Stat). Izinkan penulis menggunakan
kata “saya” dan bukan “penulis” pada tulisan berikutnya. Hal
ini dilakukan untuk menyatakan bahwa informasi ini dari
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pengalaman pribadi yang tentunya bersifat subjektif. Namun,
diharapkan ada nilai positif yang objektif dapat diperoleh dari
tulisan ini.

Tesis untuk mendapatkan gelar magister di Indonesia
setara dengan creative component yang saya tulis di tahun
1989. Karya tulis dengan judul: Estimating the Mean of the
Selected Population yang saya tulis sebagai hasil penelitian
kepustakaan (library research). Tulisan ini merupakan
kompilasi dari banyak artikel yang dibaca dan dipresen-
tasikan kepada adviser (major professor) Dr. H. A. David.

Tesis di Indonesia ditulis dengan proses yang saya alami
di Amerika Serikat. Namun, prinsipnya tidak berbeda dengan
proses penulisan skripsi. Karena itu, secara khusus
penulisan disertasi S-3 dibicarakan pada bagian berikut.

C. Menulis Disertasi

Proses penulisan disertasi di Department of Statistics,
Iowa State University (ISU), Amerika Serikat saya mulai
dengan penetapan pembimbing. Kemudian, pemilihan dan
pengkajian masalah, penulisan laporan, dan penyajian dalam
seminar.

1. Penetapan pembimbing
Saya mendapat penasehat akademik yang disebut major

professor di universitas tempat saya belajar, yaitu seorang
dosen senior distinguished professor di ISU, Dr. H. A. David.
Beliau penulis buku Order Statistics, salah satu buku langka
dalam literatur statistika. Dr. David membimbing saya dalam
penulisan creative component (Tiro, 1989) untuk menyelesai-
kan program magister (M.Sc in statistics). Pada saat lulus
ujian prelim, saya merencanakan untuk menulis disertasi
dalam kajin statistika murni. Seperti biasanya, major
professor otomatis menjadi pembimbing penulisan disertasi.
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Pada saat mendiskusikan rencana disertasi, saya
menyampaikan ketertarikan dalam kajian teori statistika. Dr.
David menyatakan kurang tertarik pada kajian teori, beliau
lebih berminat pada kajian aplikasi statistika. Beliau
menyarankan mencari pembimbing lain kalau tetap pada
rencana kajian teori. Pada saat itu, ada satu dosen baru ISU,
yaitu Dr. S. N. Lahiri (alumni yang baru lulus dari Michigan
State University) yang keahliannya relevan dengan rencana
penelitian saya. Namun, Dr. Lahiri baru lulus doktor dan
belum berkualifikasi yang bisa menjadi pembimbing
penulisan disertasi. Jalan keluar yang diambil adalah
meminta Dr. Lahiri sebagai co-major professor dan Dr. David
tetap sebagai major professor. Setelah komisi pembimbing
ditetapkan, Dr. Lahiri diberi kewenangan penuh
mengarahkan penelitian saya di bawah tanggung jawab Dr.
David. Setelah kesepakatan dan penetapan Dr. David dan Dr.
Lahiri sebagai pembimbing (promotor dan copromotor),
penelusuran literatur untuk memilih masalah mulai
dilakukan.

2. Memilih masalah
Dalam upaya memilih masalah, setiap minggu saya

diberikan artikel tentang teori statistika dari jurnal dan
diminta membaca dan menyajikan hasil bacaan di depan Dr.
Lahiri. Penyajian saya berkisar pada informasi yang tidak
dimunculkan di dalam artikel, seperti bukti teorema atau
implikasi suatu teori. Saya menganalisis bukti teorema,
menguraikan latar belakang, hipotesis dan kesimpulan
teorema tersebut. Selain itu, bukti teorema yang ada
dianalisis untuk membuat bukti dengan cara yang berbeda.
Pengalaman menganalisis teorema dengan cara ini saya
peroleh sewaktu belajar di Institut Teknologi Bandung (ITB),
1984. Teknik ini ditulis dalam sebuah buku dengan judul:
Cara Efektif Belajar Matematika yang dapat dilihat pada Tiro
(2010), serta Tiro dan Sabri (2012).
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Teorema merupakan suatu hukum atau prinsip dalam

matematika, atau suatu informasi matematis yang
dituangkan sebagai suatu prinsip. Konstruksi atau susunan
pernyataan dalam suatu teorema sering kali sebagai berikut:

1) kalimat yang menggambarkan latar belakang (konteks,
semesta, kondisi);

2) hipotesis atau premis dari teorema;
3) kesimpulan.

Substansi (isi) teorema merupakan bagian dan inti sari suatu
informasi matematis (bab, artikel, karya, dan sebagainya).
Teorema adalah cara yang padat dan berisi untuk
merumuskan hasil karya ilmiah yang dapat dikomunikasikan
kepada para ilmuwan. Dengan demikian, teorema merupakan
kristalisasi hasil pemikiran.

Selain teorema, definisi juga dianalisis dengan cara
tertentu pula. Bertitik tolak dari definisi atau konsep,
beberapa langkah dapat dilaksanakan secara sistematis
sebagai upaya memahami dan menguasai konsep tersebut.

a. Mengurai definisi

Langkah pertama untuk memahami sebuah definisi,
yaitu mengurai rumusan atau pernyataan definisi menjadi
bagian:

1) latar belakang (konteks, semesta) pembicaraan definisi;
2) subjek (objek) pembicaraan definisi;
3) istilah (nama);
4) ungkapan selengkapnya (suatu kalimat);
5) atribut (biasanya merupakan suatu himpunan kalimat);
6) simbol (lambang atau notasi).

b. Menelaah konsep terkait

Setelah mengurai sebuah definisi dan dapat meng-
ungkapkan kembali dengan kata-kata sendiri, berbagai istilah
atau konsep yang terdapat di dalam definisi perlu ditelaah.
Kegiatan ini harus dilakukan secara sadar, selengkap dan
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sesempurna mungkin. Penelaahan dilakukan dengan serius,
tidak sepintas lalu saja untuk menghindari timbulnya
kebiasaan ceroboh, sikap masa bodoh, dan kebiasaan lainnya
yang menghambat kemajuan berpikir.

c. Membuat kelas

Berdasarkan definisi, subjek pembicaraan terbagi
menjadi dua kelas, yaitu:

1) kelas yang terdiri semua subjek yang memenuhi atribut
definisi;

2) kelas yang terdiri semua subjek yang tidak memenuhi
atribut definisi (atau ada atribut yang tidak dipenuhi).

Teknik menganalisis definisi dapat juga dilihat dalam Tiro
(2010), Tiro dan Sabri (2012).

Kegiatan mengkaji artikel dilakukan setiap minggu untuk
satu artikel. Jadi, jadwal saya menyajikan hasil kajian
ditetapkan satu kali setiap minggu. Setiap kali saya
menyajikan hasil kajian artikel, saya diberikan lagi artikel
baru untuk dikaji. Pada suatu ketika, saya tidak datang pada
hari yang dijadwalkan penyajian, saya ditelepon oleh
pembimbing saya (Dr. Lahiri) menanyakan mengapa saya
tidak datang. Peristiwa ini menyadarkan kepada saya, betapa
besarnya perhatian yang diberikan oleh pembimbing kepada
mahasiswa bimbingannya.

Setelah enam bulan kegiatan pengkajian dilakukan, baru
saya diminta mengambil keputusan memilih masalah yang
mau diteliti untuk penulisan disertasi. Saya dan Dr. Lahiri
sepakat memilih masalah tentang metode bootstrap dalam
model regresi ganda dengan dimensi yang meningkat sejalan
dengan meningkatnya ukuran sampel (lihat Tiro, 1991).
Metode bootstrap dipilih karena dapat mengatasi
keterbatasan teori statistika yang mengasumsikan sebaran
tertentu, seperti asumsi normal. Metode ini ditambah
peningkatan dimensi juga masih reletif baru waktu itu. Jadi,
memilih masalah perlu mempertimbangkan kebaruan dan
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kontribusinya dalam mengisi celah yang ada dalam teori dan
pengetahuan ilmiah.

3. Mengkaji masalah
Dalam melaksanakan pengkajian, saya diberi kebebasan

penuh untuk mengembangkan wawasan dan metode berpikir
yang saya gunakan. Namun, Dr. Lahiri selalu memberikan
arahan untuk langkah-langkah sistematis mengembangkan
teori statistika terkait masalah yang telah dipilih. Laporan
hasil pengkajian ini juga dijadwalkan satu kali setiap minggu.
Saya mendapat pengalaman sangat berharga untuk mem-
bangun kepercayaan pembimbing terhadap kemampuan
saya. Caranya, saya betul-betul memahami secara mendalam
arahan itu, kemudian mencoba melaksanakannya. Suatu
ketika, saya mengoreksi arahan itu dan menunjukkan bahwa
ada asumsi yang harus ditambahkan untuk melaksanakan
tugas itu. Namun, saya tidak mengetahui secara persis
apakah Dr. Lahiri memberikan tugas tidak lengkap itu
karena disengaja untuk menguji saya, atau karena tidak
sengaja.

Hikmah positif sejak peristiwa itu terjadi, saya merasa
bahwa Dr. Lahiri sangat mempercayai semua pekerjaan yang
saya lakukan. Dengan demikian, pemeriksaan terhadap hasil
kerja saya tidak pernah sulit dan selalu mendapat
pengakuan. Pengalaman ini sangat penting untuk ditularkan
kepada mahasiswa. Jadi, membangun kepercayaan dapat
dilakukan pada setiap tahap proses penulisan disertasi.
Namun, kepercayaan itu tidak datang begitu saja, tetapi
melalui penilaian dalam waktu lama berinteraksi dengan
pembimbing.

Interaksi ilmiah dengan pembimbing sangat penting,
namun yang tidak kalah pentingnya juga interaksi dengan
literatur. Teknik berinteraksi dengan literatur perlu dipelajari
dan dikembangkan sendiri. Salah satu teknik yang saya
gunakan adalah sebagai berikut.
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a. Mempelajari teorema dan buktinya yang telah ada dalam
literatur. Pada umumnya, bukti yang disajikan tidak
lengkap, yakni langkah-langkah utamanya saja. Hampir
semua karya ilmiah merujuk pada karya penulis lain.
Dalam hal seperti ini, saya mencari literatur yang
ditunjuk itu.

b. Mencari literatur saya lakukan pertama di perpustakaan
ISU, kemudian di internet. Saya pernah menemukan
artikel dan disertasi yang diperlukan dalam kajian
literatur saya, tetapi tidak ada di perpustakaan ISU.
Tetapi, bahan bacaan tersebut dilacak oleh petugas
perpustakaan ISU, dan diketahui ada di perpustakaan
universitas lain, yaitu perpustakaan Indiana University
dan University of Illinois at Urbana Champain. Dengan
sistem interlibrary loan, saya memesan bahan bacaan
tersebut melalui perpustakaan ISU. Dalam waktu tiga
hari, artikel dan disertasi yang saya perlukan datang di
perpustakaan ISU, dan saya mengambilnya tanpa harus
mengeluarkan pembayaran sedikit pun. Semua biaya
sudah termasuk dalam uang kuliah (tuition fee) yang
dibayar pada setiap semester.

c. Artikel yang dirujuk tersebut kadang-kadang merujuk lagi
ke buku atau artikel yang lain. Hal yang sama juga saya
lakukan, yaitu mencari bahan pustaka yang dirujuk
secara berantai sesuai tingkatan rantaiannya. Rujukan
biasa sampai tiga atau empat rantai baru saya
mendapatkan infromasi yang cukup.

Demikian pengalaman belajar yang mungkin ada
gunanya diketahui para mahasiswa yang sedang menulis
karya ilmiah untuk menghindari kutipan dalam kutipan.
Sebaiknya, disertasi tidak lagi memuat rujukan dalam
rujukan, karena sumber informasi sekarang ini cukup
tersedia.

Setelah tiga bulan, pengkajian dilakukan, Dr. Lahiri
bertanya kepada saya: Kapan mau menyelesaikan disertasi-
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nya? Saya menjawab: Kalau penelitian saya sudah selesai.
Beliau menjawab lagi: Penelitian tidak akan pernah berakhir,
tetapkan saja waktu yang diinginkan selesai. Dengan
demikian, saya dan Dr. Lahiri menetapkan jadwal selesai tiga
bulan lagi dari waktu itu. Dengan penetapan itu, saya harus
bekerja keras dan cerdas untuk merampungkan segala
sesuatu terkait ujian disertasi pada tahun 1991.

4. Menulis laporan
Setelah target waktu ditetapkan, saya menyusun laporan

penelitian dari hasil kajian yang selalu saya sampaikan setiap
minggu. Laporan penelitian yang akan menjadi disertasi.
Saya menulis dalam waktu tiga bulan, dan siap untuk
diujikan. Tiga bulan waktu yang diperlukan untuk meram-
pungkan penulisan laporan penelitian dengan catatan tidak
terlalu banyak menghabiskan waktu untuk melihat jejaring
sosial di internet, kecuali untuk kepentingan mencari bahan
bacaan untuk kajian pustaka. Penulisan dilaksanakan sesuai
panduan. Saya mengetik sendiri laporan penelitian dan
membacanya berulang-ulang. Jadi, saya melakukan sendiri
kegiatan mengetik, membaca, mengoreksi, dan memperbaiki-
nya lagi secara berulang. Sebelum diujikan, ada tradisi di ISU
bahwa setiap calon promovendus menyajikan dulu hasil
penelitiannya, sebelum mempertahankannya di depan dewan
penguji.

5. Menyajikan dalam seminar
Seminar akademik di ISU dilaksanakan secara rutin pada

hari Rabu setiap minggu. Seminar dihadiri mahasiswa
tingkat doktoral dan guru besar (profesor) di jurusan
statistika. Dalam penyajian, saya merasa bahwa semua
pertanyaan hanya untuk mengetahui apa yang saya sudah
kerjakan. Saya tidak pernah merasa ditanya dengan
pertanyaan yang bersifat menguji. Dengan demikian, saya
pun menjawab dengan mudah karena menjelaskan apa yang
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telah saya kerjakan dan temukan dalam pengkajian itu.
Situasi yang sama ketika saya mengikuti ujian disertasi.

Ujian disertasi saya di depan dewan penguji yang disebut
committee members yang terdiri:

Dr. H. A. David (Major Professor)
Dr. S.N. Lahiri (Co-Major Professor)
Dr. V. A. Sposito (Professor)
Dr. S. Sukhatme (Ass. Professor)
Dr. E. H. Johnston (Professor)
Dr. R. Hickman (Professor)

Situasi ujian berlangsung sangat santai dan saya tidak
pernah merasa tegang. Situasi ini terjadi karena semua
penguji bertanya untuk mengetahui, tidak terkesan menguji.
Atmosfir yang saya rasakan di antara para penguji, yaitu
saling mempercayai dan menghargai. Dr. David menyerahkan
sepenuhnya teknis pembimbingan kepada Dr. Lahiri. Penguji
lain, sangat mempercayai dan menghargai penjelasan yang
diberikan. Penjelasan selalu diterima karena yang
menjelaskan adalah orang yang mengkaji, menulis, dan
membacanya berulang-ulang masalah yang ditanyakan, dan
menggelutinya dalam waktu yang cukup lama. Tentu, dalam
kondisi seperti ini, promovendus sedang membangun
kepercayaan diri untuk menjadi seorang pakar dalam bidang
studinya dan memiliki otoritas berbicara tentang masalah
yang diteliti dalam disertasinya.

Setelah menjelaskan pengalaman pribadi, penulis
mencoba mengemukakan rekomendasi proses penulisan
disertasi pada bagian berikut. Rekomendasi ini diberikan
berdasarkan pengalaman menulis disertasi dan menilai serta
menguji ujian disertasi dalam berbagai bidang dan perguruan
tinggi.

6. Rekomendasi penulisan disertasi
Rencana penulisan disertasi seharusnya sudah dimulai

sejak mahasiswa memasuki program doktor, bukan pada
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saat sesudah lulus prelim. Penulisan disertasi memerlukan
pengembangan pemikiran yang terus-menerus dalam waktu
yang cukup lama. Langkah sistematis dapat dikemukakan
sebagai berikut.

a. Pemilihan pembimbing. Sebaiknya, mahasiswa diberi
kesempatan memilih sendiri pembimbing yang sesuai
bidang studi dan keahlian yang relevan dengan program
studi mahasiswa. Pakar dari bidang studi lain dapat saja
diminta menjadi pembimbing kalau keahliannya
diperlukan terkait masalah penelitian. Selain itu,
persetujuan antara calon pembimbing dan mahasiswa
menjadi pertimbangan utama. Kemudian, pertimbangan
pengelola dapat menjadi pertimbangan kedua.

b. Pemilihan masalah. Masalah penelitian yang dipilih
hendaknya relevan dengan bidang studi dan menarik,
baik bagi mahasiswa mau pun bagi pembimbing. Selain
itu, masalah yang dipilih sebaiknya menjadi merek (brand)
kedoktoran yang akan menjadi ciri Anda kelak setelah
lulus. Ciri ini diharapkan menjadi daya tarik para
pemangku kepentingan untuk mendengarkan penjelasan
Anda sebagai orang yang memiliki otoritas berbicara
tentang hal tersebut. Setelah rumusan masalah dibuat,
pertanyaan penelitian dirumuskan untuk mengarahkan
langkah operasional penelitian.

c. Penyusunan proposal. Proposal penelitian yang diajukan
mahasiswa seharusnya mengikuti panduan dan metode
ilmiah secara umum. Pendekatan sebaiknya tidak
mendikotomikan antara pendekatan kuantitatif dan
kualitatif, antara pendekatan teoretis dan aplikatif, karena
keduanya bisa saling melengkapi dan saling mendukung.

d. Pengkajian literatur. Bab kajian literatur hendaknya
disusun dengan struktur tertentu: pola kronologis, pola
kedekatan dengan isu, pola tema, atau pola cerobong.
Kajian literatur yang baik menunjukkan bahwa (1) Anda
mengamati dan menyadari apa yang terjadi dalam bidang
yang sedang diteliti, (2) terdapat dasar teori untuk
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pendekatan yang sedang digunakan, (3) ada kerelevanan
masalah dengan hasil penelitian yang sudah ada, (4)
penelitian Anda penting, dan (5) menghasilkan pengeta-
huan baru.

e. Pendekatan penelitian. Sebenarnya, pertanyaan penelitian
sudah memberikan isyarat pada pendekatan penelitian.
Pendekatan bisa bersifat survei, kajian teoretis, deskriptif,
eksploratif, verifikatif, evaluatif, eksperimen, dan
sebagainya.

f. Penulisan laporan. Ada baiknya jika mahasiswa mengetik
sendiri laporannya, kemudian membaca dan merevisinya
secara berulang-ulang. Bantuan bisa saja diminta dari
orang lain hanya yang bersifat teknis, seperti analisis
data. Tetapi, interpretasi dan argumentasi ilmiah tetap
menjadi tanggung jawab promovendus. Dalam menulis
laporan, setiap hari mengerjakan laporan sekuang-
kurangnya dua jam sebelum membuka internet.

g. Penyerahan laporan. Sebelum laporan penelitian
diserahkan kepada pembimbing untuk diperiksa,
sebaiknya mahasiswa meminta teman sejawat untuk
membacanya lebih dahulu. Bahkan, kalau bisa disajikan
dahulu di depan teman-teman untuk mendapatkan kritik
dan perbaikan.

h. Perbaikan laporan. Setiap koreksi atau saran perbaikan
hendaknya ditanggapi secara serius. Perbaikan dilakukan
setiap kali ditemukan ada kelemahan, yakni tidak
membiarkan kekurangan yang telah diketahui itu sampai
pada pembimbing. Setelah naskah dibaca berulang-ulang
dan diperbaiki setiap ditemukan kekurangan atau
kesalahan, barulah diserahkan kepada pembimbing
untuk mendapatkan penilaian.

i. Usulan untuk seminar hasil penelitian dapat diajukan
setelah Anda dan semua pembimbing meyakini bahwa
Anda telah siap dan menguasai semua hasil yang
diperoleh.
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j. Catatan terakhir dan terpenting adalah pembimbing dan

penguji sebaiknya tidak memaksakan jalan pikirannya
diikuti oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa diberi
kesempatan mengembangkan kemampuan berpikir,
berekspresi, berkreasi, dan berinovasi sesuai kemampuan
dan wawasan ilmiahnya. Pembimbing dan penguji
memberikan inspirasi, motivasi, dan dukungan untuk
membangun kepercayaan diri yang positif pada
mahasiswa. Tidak pantas seorang penguji atau
pembimbing menyalahkan atau mengusulkan perubahan
tanpa mendalami jalan pikiran mahasiswa dan
menunjukkan bukti kesalahan serta memberikan
solusinya.

Soal Latihan

1. Menurut pendapat Anda: Apakah pembimbing sebaiknya
dipilih oleh mahasiswa atau ditentukan oleh pengelola
program? Jelaskan!

2. Apa keuntungan memikirkan masalah penelitian lebih
awal sebelum lulus semua mata kuliah?

3. Apakah skripsi, tesis, dan disertasi seharusnya ditulis
dengan kebebasan yang besar pada mahasiswa atau
peran pembimbing yang lebih besar? Beri komentar!

4. Apakah yang seharusnya Anda lakukan apabila di antara
pembimbing terdapat perbedaan pendapat tentang
masalah yang dipilih? Jelaskan!

5. Apa pula yang seharusnya Anda lakukan apabila ada
perbedaan pendapat antara pembimbing dan penguji?
Jelaskan!

6. Apa yang seharusnya Anda lakukan jika masalah yang
Anda pilih tidak disetujui oleh pembimbing?
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7. Apa yang seharusnya Anda lakukan jika pembimbing
menawarkan masalah yang Anda sendiri tidak begitu
tertarik?
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Jangan mengkhawatirkan jabatan tinggi, tetapi khawatirkanlah
bagaimana Anda memainkan peran tersebut secara tepat.

(Konfusius)
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Mempertahankan Skripsi,
Tesis, dan Disertasi

Bila hari ini berlalu dan aku tidak menghasilkan sebuah karya, juga
tidak kuraih seberkas pengetahuan, maka sungguh itu bukan usiaku.
(Ali Bin Muhammad)

Mempertahankan skripsi, tesis, dan disertasi pada
prinsipnya tidak berbeda. Namun, semakin tinggi
kualifikasi tugas akademik seperti ini, semakin banyak
persyaratan dan semakin tajam analisis yang
diperlukan. Karena itu, bab ini menyajikan berbagai hal
terkait mempertahankan disertasi dalam ujian lisan
(promosi), tanpa mengurangi pentingnya ujian skripsi

210 Me ra n c a n g ,  Me n u l i s ,  d a n  Me m p e r ta h a n k a n :  S k r i p s i ,  T e s i s ,  d a n  D i s e r ta s i

dan tesis. Mahasiswa yang akan ujian skripsi atau tesis
dapat juga menggunakan penjelasan ini. Proses untuk
mempertahankan skripsi, tesis, dan disertasi, yaitu:
(1) persiapan, (2) penyajian atau presentasi, (3) tanya
jawab, dan (4) mendengarkan hasil ujian.

A. Persiapan

Mempertahankan skripsi, tesis, dan disertasi di
depan ahli dan orang terpelajar dapat mendatangkan
kecemasan dan ketakutan bagi mahasiswa. Dalam
situasi ini, kecemasan dan ketakutan lebih bersifat alami
dan bukan hal luar biasa. Karena itu, hasil ujian
disertasi sangat bergantung pada cara mahasiswa
mengelola kecemasan dan ketakutan itu. Kemungkinan
gagal ada jika mahasiswa tidak terkondisi secara
psikologis menghadapi tantangan itu. Untuk mengatasi
tantangan tersebut, persiapan menjadi sangat penting.

1. Waktu persiapan
Persiapkan waktu yang cukup, misalnya satu bulan.

Waktu satu bulan hanyalah untuk persiapan mengha-
dapi ujian promosi. Penguasaan materi dan ilmu
pendukung disertasi sudah dipersiapkan bertahun-
tahun sebelumnya. Asumsikan jika terjadi hambatan,
bagaimana strategi untuk mengatasinya. Calon doktor
(promovendus) memerlukan bantuan orang lain,
misalnya teman mahasiswa, rekan sejawat, dan profesor
atau pembimbing. Promovendus perlu waktu untuk
mengunjungi mereka, termasuk komisi pengujinya
untuk mendapatkan masukan dalam persiapan ujian.

2. Materi penyajian
Materi penyajian disari dari disertasi, seperti

diagram, gambar, tabel, kutipan, dan sebagainya.
Promovendus tidak perlu membawa banyak barang ke
dalam ruang ujian, tetapi promovendus datang dengan
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“segala sesuatu” yang dipikirkan berguna. Perlu diingat
bahwa gambar berbicara lebih nyaring daripada kata-
kata. Power points dibuat tanpa paragraf lengkap (hanya
kata kunci untuk mengingatkan urutan penyajian).
Power points mensintesiskan informasi. Persiapkan
power points secukupnya, tidak perlu terlalu banyak
(sekitar 15 slides), dan presentasi sekitar 15 menit.
Antisipasi terjadinya gangguan listrik, misalnya power
points disiapkan dalam bentuk hands out.

3. Latihan
Wajar jika promovendus stres dan cemas dalam

mempertahankan disertasinya. Namun, mengambil
setiap kesempatan latihan sebelum ujian dapat mengu-
rangi stres dan kecemasan itu. Misalnya, promovendus
menyajikan hasil penelitian disertasi dalam seminar
reguler kampus dan berlatih di depan teman mahasiswa.
Latihan penyajian dilaksanakan serealistik mungkin.
Teman diminta untuk bertanya, dan promovendus
berlatih menjawab sealami mungkin. Jika mungkin,
promovendus meminta teman untuk latihan dua atau
tiga kali, dan mengevalusi peningkatan pada setiap
latihan. Tanggapan kelompok untuk menilai kewajaran
untuk sukses dalam ujian adalah penting. Namun,
keputusan sukses atau tidak bergantung pada
promovendus sendiri.

Selain itu, menghadiri ujian promosi promovendus
dalam bidang yang sama juga sangat membantu
memberikan bayangan situasi dan jenis pertanyaan yang
biasa ditanyakan. Jika Anda tidak dapat menghadiri
ujian promosi teman, tanyalah mereka tentang:

a. Bagaimana ia memulai presentasi?
b. Bagaimana pembimbing memfasilitasi proses ujian

promosi?
c. Bagaimana sulitnya pertanyaan?
d. Bagaimana ia mengetahui bahwa ujian selesai?
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e. Apakah ujian dihadiri orang lain di luar tim penguji?

4. Mengelola ketakutan
Promovendus perlu mengkondisikan diri secara

psikologis untuk sukses. Beberapa hal berikut bisa
memberi inspirasi untuk mengelola ketakutan.

a. Apakah Anda memiliki alasan untuk mengharapkan
terjadinya kesalahan? Promovendus telah mempela-
jari bidangnya selama bertahun-tahun. Anda meng-
alamatkan banyak isu dan meragukan sepanjang
jalan.

b. Apakah persiapan sudah memadai untuk penyajian
(ujian promosi)? Apakah Anda mendapat penilaian
cukup baik dari teman Anda? Apakah pembimbing
Anda senang tentang rencana ujian Anda? Jika
demikian apakah masih ada alasan untuk takut?

c. Ingat apa artinya gagal. Anda membayar mahal
sekolah bertahun-tahun. Anda tidak akan membayar
dua kali untuk hal yang sama. Anda tidak boleh gagal
hanya karena ketakutan ujian.

d. Akhirnya, manusia takut adalah normal, temasuk
pembimbing. Mengerti arti kegagalan bukan akhir
segalanya. Mengetahui posisi gagal adalah arahan
kuat untuk sukses dalam mempertahankan disertasi
melawan ketakutan.

5. Penjadwalan ujian
Bacalah disertasi Anda berulang kali sebelum

menyerahkan kepada pembimbing dan penguji. Sebelum
jadwal ujian ditetapkan, promovendus perlu memeriksa
kebenaran disertasi meliputi: ejaan, referensi atau
gambar, struktur kalimat, kekonsistenan penggunaan
kata, perpanjangan setiap singkatan pada pemunculan
pertama, nomor halaman, dan sebagainya.
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6. Persiapan untuk hari ujian
Menjelang hari ujian, promovendus perlu tidur

secukupnya. Kemudian pada hari ujian, berpakaianlah
sewajarnya, jangan berlebihan, namun pakaian formal
dan enak dipakai. Berupayalah bertindak alami dan
menenangkan diri dengan baik. Persiapkan diri meng-
hadapi pertanyaan. Pahami setiap pertanyaan dengan
baik dan perjelas sebelum menjawab. Jangan berpura-
pura tahu kalau tidak tahu. Ingat Anda di depan orang-
orang terhormat dan berpengetahuan. Tidak apa-apa
mengatakan “Saya tampaknya tidak siap untuk men-
jelaskan dengan baik, tetapi ....”, berikan jawaban!

B. Presentasi

Sebelum ujian promosi, seorang calon doktor telah
melalui beberapa tahapan ujian. Pertama, ia mengikuti
ujian prelim untuk menilai kesiapannya melaksanakan
penelitian disertasi. Ujian prelim dilaksanakan secara
tertulis dan ada juga pengelola program doktor yang
menambahkan ujian lisan untuk melihat gagasan awal
rencana penelitian. Kemudian, seminar proposal di
depan tim penilai, termasuk pembimbing dan peserta
lainnya dilaksanakan untuk mendapatkan masukan
perbaikan rencana penelitian. Setelah proposal
penelitian diperbaiki, penelitian dilaksanakan, laporan
penelitian diseminarkan lagi untuk mendapatkan kritik
dan masukan perbaikan di depan tim penilai dan
peserta. Setelah itu, ujian prapromosi (ujian tutup) yang
hanya dihadiri tim penguji. Setelah lulus ujian tutup,
calon doktor bersiap untuk mengikuti ujian promosi.
Tetapi, tidak semua pengelola program doktor melak-
sanakan ujian promosi, ada yang hanya sampai pada
ujian tutup, seperti di tempat penulis belajar, Iowa State
University, Amerika Serikat.
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Presentasi dalam ujian promosi adalah media untuk
diskusi akademik, penyebarluasan penemuan, dan
perayaan atau pesta penyelesaian studi. Tradisi
akademik ini menunjukkan upaya membangun dan
memelihara budaya meneliti bagi calon doktor. Tim
penguji ujian promosi terdiri atas pembimbing (seorang
promotor dan satu atau dua orang kopromotor)
ditambah penguji internal dan eksternal yang biasanya
semuanya sembilan atau sepuluh orang. Ujian promosi
dipimpin oleh rektor (atau yang mewakili) dan dihadiri
undangan lainnya.

Setelah pimpinan ujian membuka sidang, promoven-
dus ditanya tentang kesiapannya secara fisik dan
mental. Jika promovendus menyatakan dirinya siap,
promotor diminta memperkenalkan latar belakang
keluarga, pendidikan, dan karya ilmiah promovendus.
Kemudian, promovendus diminta menyajikan ringkasan
penelitian disertasinya yang dilanjutkan dengan tanya
jawab antara penguji dan promovendus. Sebenarnya,
presentasi dalam ujian promosi bukan yang pertama
bagi promovendus. Ia telah mempresentasikan:

1. gagasan awal rencana penelitian dalam ujian prelim,
2. proposal penelitian untuk disertasinya, dan
3. hasil penelitian dalam seminar yang dihadiri tim

penguji dan peserta seminar lainnya.

Namun, presentasi dalam ujian promosi memiliki kondisi
spesifik dan tantangan tersendiri bagi promovendus dan
tim penguji.

Steen (2007) menyarankan presentasi promovendus
hendaknya menyampaikan:

1. masalah atau pertanyaan yang mengarahkan semua
langkah penelitian;

2. pentingnya penelitian dikaitkan dengan konteks pene-
litian sebelumnya;
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3. prosedur mendapatkan jawaban (metode);
4. hasil penting yang ditemukan (temuan baru);
5. implikasi penemuan dalam pengembangan ilmu dan

kehidupan manusia;
6. implikasi pada pengembangan karir Anda.

Promovendus perlu menyadari bahwa tidak ada
orang yang lebih mengetahui pekerjaan disertasinya
selain dirinya sendiri, termasuk pembimbing dan
penguji. Promovendus harus membangun kepercayaan
diri dalam penyajian sebagai seorang pakar dalam
bidangnya dan memiliki otoritas membicarakan topik
penelitiannya.

Pertanyaan dan komentar peserta diskusi dari Stibbe
dan Webster (2011) mengemukakan bahwa penelitian
yang dipresentasikan akan menjadi acuan karena nilai
dan mutu yang dimiliki, namun disertasi tidak selalu
dalam format tradisional. Penelitian tidak berdiri sendiri,
merupakan bagian dari program gelar yang lebih luas
dan harus dipertimbangkan di sini. Kemudian, disertasi
memberikan peluang untuk perluasan studi. Pertim-
bangan bahwa disertasi harus “menyenangkan” adalah
“aneh”. Disertasi adalah menantang, dan penting untuk
pakar dan dunia luas. Harapan mahasiswa terhadap
disertasi harus dikelola dengan baik.

Proses penulisan disertasi sangat penting, perlu
membedakan antara proses dan hasil. Terdapat banyak
cara berbeda untuk membuat mahasiswa terlibat dengan
belajar kreatif dan dalam cara yang menyenangkan.
Tetapi, hasil disertasi sangat besar perannya untuk
menantang penulisan perluasan argumen yang baik.
Presentasi selalu menantang dalam disertasi. Namun,
kadang-kadang mahasiswa mengabaikan tantangan ini
dimana mereka menemukan rasa pencapaian dan
memuaskan.
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C. Tanya Jawab

Huzzah (2012) menjelaskan pengalamannya yang
menantang dan menyenangkan dalam mempertahankan
disertasinya pada tanggal 31 Mei 2012. Pengalaman
Huzzah memberitahukan bahwa ia mempersiapkan
jawaban pertanyaan yang diperkirakan akan ditanyakan
oleh penguji. Namun, tidak satupun pertanyaan yang
diperkirakan keluar dalam ujian.

Pengalaman Huzzah tentang pertanyaan yang
diajukan dalam ujian promosinya adalah perluasan dari
rincian yang dijelaskan dalam disertasi. Dengan
demikian, ia dapat membuat argumentasi yang lebih
kuat dan lebih luas di luar batas yang telah dibicarakan
di dalam disertasi. Di samping itu, ada penguji yang
menanyakan dan menunjukkan kelemahan dan
kekurangan disertasi, dan ini adalah wajar. Huzzah
merasakan bahwa mempertahankan disertasi bagaikan
seorang pelari maraton dalam proses akademik yang
panjang untuk mencapai garis finish. Pertanyaan
mengenai apa yang akan dikerjakan selanjutnya keluar
juga dalam ujian.

Selanjutnya, Steen (2007) menyarankan agar promo-
vendus tidak panik dan mempercayai persiapannya. Ia
menyatakan bahwa terlalu banyak bicara bukan strategi
yang baik dalam presentasi. Sadarilah bahwa ujian
promosi adalah tanda yang baik. Jika ada masalah
serius dalam disertasi Anda, ujian promosi tidak akan
dijadwalkan. Ujian bermaksud mendemonstrasikan
kemampuan Anda secara bebas dalam merencanakan,
melaksanakan, dan melaporkan hasil penelitian.
Hasilnya, mengantarkan karir Anda menjadi seorang
pakar.

Marshall (2010) memberikan nasihat dalam tanya
jawab ujian promosi.
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1. Ingat bahwa komisi pembimbing menginginkan Anda
sukses. Komisi pembimbing tidak akan mengizinkan
promosi jika mereka tidak mengetahui bahwa Anda
akan lulus. Mereka sudah melihat disertasi dan
memberikan komentar, sehingga mereka mengetahui
kesiapan Anda. Mereka akan menanyakan pertanya-
an sulit tetapi tidak akan menjebak Anda pada
pertanyaan yang tidak dapat dijawab.

2. Ketahui apa yang Anda ketahui. Menjelang waktu
promosi, Anda sudah mengerjakan disertasi
bertahun-tahun. Anda sudah berpikir, menulis,
mendiskusikan, dan menghawatirkan tentang itu
untuk jangka waktu lama. Anda mengetahui di dalam
dan di luarnya.

3. Ketahui kapan waktunya diam. Jika anda cemas atau
tidak yakin jawaban pertanyaan, satu yang sangat
buruk Anda dapat lakukan kalau tetap mengembara
dan mengharapkan untuk mengatakan sesuatu yang
benar. Anda lebih mungkin memulai menggelepar
atau heran pada sebuah topik yang Anda tidak
persiapkan untuk mendiskusikannya. Lebih baik
diam dan melihat jika penguji mempunyai pertanya-
an lanjutan.

4. Sadari bahwa komisi penguji memromosikan Anda.
Setiap anggota komisi penguji memromosikan Anda
sebagaimana adanya. Hasil penelitian Anda juga
dipromosikan. Simpan kesadaran ini dalam pikiran
dan tidak menganggapnya intimidasi. Namun,
pembimbing dan penguji sebaiknya memnggunakan
kesempatan ini untuk memromosikan dirinya dengan
pertanyaan yang berbobot (menantang kemampuan
berpikir untuk menjawabnya).

5. Tetap sederhana. Ketika merangkum disertasi Anda,
sederhanakan apa yang dikerjakan. Buatlah seseder-
hana mungkin. Misalnya, katakan: Ini adalah projek
saya. Ini pertanyaan yang diajukan. Ini penelitian
yang dilakukan.
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6. Jawab pertanyaan dengan jujur. Komisi penguji Anda
adalah pakar dalam bidangnya, dan sudah melalui
ujian promosi, dan mereka akan mencium setiap
taktik yang digunakan promovendus. Anda lebih baik
menjawab pertanyaan yang ditanyakan, dan
mendekati sedekat mungkin sebuah jawaban. Jangan
menggunakan prinsip politikus (dalam Errol Morris’s
documentary Fog of War) yang mengatakan: Don’t
answer the question they asked. Answer the question
you wish they had asked. Artinya, jawablah
pertanyaan dengan tepat, jangan bertele-tele dan
jangan berkepanjangan sehingga tidak tepat sasaran.

7. Jangan takut mengatakan “Saya tidak tahu”.
Tidaklah memalukan untuk menerima Anda bahwa
tidak tahu menjawab sebuah pertanyaan. Sebuah
jawaban “Saya tidak tahu” mungkin tidak begitu
baik, tetapi sebuah tinjauan pada pertanyaan
sebelumnya dengan mengatakan: “Saya tidak tahu
secara tepat bagaimana menjawab, tetapi ....” bisa
bekerja menakjubkan. Tetaplah memberi jawaban.

8. Anda tidak dapat mengetahui segalanya – jangan
mengharapkannya. Anda adalah pakar dalam bidang
disertasi Anda, dan mungkin Anda mengetahui lebih
tentang aspek tertentu disertasi daripada komisi
penguji, tetapi mungkin Anda tidak dapat mengeta-
hui segalanya. Jika pertanyaan keluar dari topik
Anda, terimalah bahwa Anda tidak biasa dengan
topik yang baru muncul.

9. Bergembiralah. Ini adalah kesempatan untuk
menunjukkan bahwa Anda adalah pakar dan tidak
ada alasan untuk tidak berupaya bergembira. Ini
adalah peristiwa besar, setelah semuanya Anda lalui.

Perlu dijelaskan bahwa pertanyaan yang diajukan
dalam ujian promosi menantang promovendus untuk
berpikir bebas, kreatif, dan reflektif. Ujian promosi
mengharuskan promovendus konsisten dengan pende-
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katannya dan memberikan kesempatan berargumentasi
dengan wawasan luas yang terfokus. Teknik komunikasi
ilmiah penting ditunjukkan dalam tradisi akademik ini.

Ujian promosi seharusnya menunjukkan bahwa
promovendus mampu:

1. mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau
seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktik
profesionalnya melalui penelitian, sehingga mengha-
silkan karya kreatif, original, dan teruji;

2. memecahkan masalah ilmu pengetahuan, teknologi,
dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui
pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan trans-
disipliner;

3. mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan
riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi
kemaslahatan umat manusia, serta mampu menda-
pat pengakuan nasional dan internasional.

Hal ini menjadi tuntutan kerangka kualifikasi nasional
Indonesia (KKNI) untuk program doktor (S-3).

D. Mendengarkan Hasil Ujian

Setelah tanya jawab selesai, pimpinan ujian menang-
guhkan sementara sidang ujian selama 5-10 menit
untuk memberi kesempatan pada tim penguji merun-
dingkan kesimpulan hasil ujian. Setelah tim penguji
melaksanakan rapat penentuan, sidang ujian dibuka
kembali untuk menyampaikan hasil ujian.

Dalam situasi ini, promovendus harus bersiap secara
fisik dan mental untuk menerima keputusan tim
penguji. Hasil ujian biasanya diumumkan lulus dengan
kualifikasi (1) pujian (cume laude), (2) sangat memuas-
kan, (3) memuaskan, dan yang mungkin tidak pernah
terjadi (4) tidak lulus. Predikat summa cume laude bisa
juga diberikan kepada promovendus yang menghasilkan
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karya ilmiah luar biasa dan memiliki indeks prestasi
sempurna. Setelah pengumuman ujian, promovendus
yang lulus telah menjadi doktor dalam bidang studinya
dan mulai saat itu, ia berhak menyandang gelar doktor
dengan segala hak dan kewajibannya.

Selanjutnya, doktor baru menerima ijazah, dan
selanjutnya mendapatkan pesan-pesan akademik dari
promotor. Dalam pesan akademik, promotor memromosi-
kan keahlian sang doktor dan mengemukakan kekuatan
temuannya. Selain itu, harapan dan nasihat kepada
doktor baru disampaikan dalam sidang ujian tersebut.
Kadang-kadang pimpinan ujian memberi kesempatan
kepada doktor baru untuk menyampaikan sepatah kata
di depan dewan penguji dan hadirin lainnya.
Kesempatan ini perlu dimanfaatkan sang doktor baru
untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan
kepada semua pihak yang telah membantu sehingga ia
berhasil meraih gelar doktor tersebut. Permintaan maaf
juga sangat perlu disampaikan jika ada kehilafan yang
pernah dibuat selama mengikuti program doktor.
Terakhir dan terpenting berterima kasih dan bersyukur
kepada Allah swt atas segala rahmat dan karunia-Nya
yang telah diberikan kepada kita semua.

Setelah itu, pimpinan ujian menutup sidang ujian.
Kemudian, doktor baru bersama keluarganya mendapat
ucapan selamat dimulai dari tim penguji yang
dilanjutkan oleh hadirin lainnya.

Soal Latihan

1. Apa saja yang perlu dipersiapkan mahasiswa S-1
yang mau maju ujian skripsi? Jelaskan!

2. Apa saja yang perlu dipersiapkan mahasiswa S-2
yang mau maju ujian tesis? Jelaskan!
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3. Perlukah mahasiswa S-1 dan S-2 mengadakan
latihan ujian di depan teman-temannya? Jelaskan!

4. Keterampilan apa saja yang perlu dimiliki sarjana,
magister, dan doktor sesuai Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia (KKNI)?

5. Menurut pendapat Anda: Apakah budaya memper-
tahankan skripsi, tesis, dan disertasi di depan
penguji perlu dilestarikan? Beri komentar!

6. Ujian promosi untuk mendapatkan gelar doktor
menjadi tradisi akademik di Indonesia? Bagaimana
pendapat Anda tentang pengelola program doktor
yang melaksanakan ujian hanya sampai ujian tutup?
Jelaskan!

7. Nilai positif apa yang dapat dicapai dalam ujian
promosi doktor?

8. Bagaimana cara menjelaskan bahwa masalah yang
diteliti adalah penting?

9. Berikan contoh temuan baru yang layak diakui dalam
sebuah presentasi disertasi!

10.Bagaimana pendapat Anda tentang pendapat yang
menyatakan bahwa disertasi hendaknya:

a. topik mendasar;
b. interdisipliner;
c. multidisipliner;
d. transdisipliner;
e. diskusi inovatif dan kreatif;
f. dinamis dan disesuaikan dengan kondisi perubah-

an mahasiswa dan perubahan dunia?

Berikan penjelasan setiap bagian ini!

11.Bagaimana caranya menjelaskan bahwa hasil sebuah
disertasi memberikan kontribusi yang signifikan
kepada:
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a. pengembangan ilmu;
b. pengembangan metodologi;
c. penemuan masalah baru yang penting;
d. teknik komunikasi ilmiah yang baru.
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research

- for science 76, 80, 95
- in science 76, 95
- of science 76, 86, 95

S
sampel acak

- berkelompok 143
- bertingkat 142
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- sederhana 140, 141
- sistematis 141
- jatah 143 144
- kebetulan 143
- nonpeluang 140, 141, 143
- peluang 140, 141
- purposif 143, 144
- sistematis 142

simple random sample 140
specificity 32
stratified sample 142

T
target population 139
teori evaluasi

- klasik 101, 114, 115
- modern 102, 105, 114, 115

threshold 86, 103, 104, 115

U
up to date 52

W
world fertility survey 132

Pikiran manusia, sekali renggang oleh satu ide,
dimensi aslinya tidak akan ditemukan kembali.

(Oliver Wendell Holmes)
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Penulis
Muhammad Arif Tiro
B.A., Drs., M.Pd., M.Sc., Ph.D., Profesor
Guru Besar Ilmu Statistika pada FMIPA UNM,
dilahirkan pada tanggal 17 April 1952 di Sengkang.
Pendidikan dasar dan menengah diselesaikannya di
kampung kelahirannya. Gelar B.A. (1975) dan Drs.
(1977) Pendidikan Matematika diraih dari UNM. Gelar
M.Pd. (1985) diraih dari Universitas Negeri Surabaya
(UNESA) bekerjasama dengan Universitas Negeri
Malang (UM), dan ITB Bandung. Ia menyelesaikan
program M.Sc. (1989) dan Ph.D. (1991) di Department
of Statistics, Iowa State University, U.S.A. Sebagai
mahasiswa statistika berprestasi di Amerika Serikat,
ia mendapat kehormatan menjadi anggota Mu-Sigma-
Rho, National Statistical Honor Fraternity. Sebagai
anggota American Statistical Association dan Institute
of Mathematical Statistics, ia aktif sebagai peserta dan
pembicara pada Joint Statistical Meeting di Anahein,
Los Angeles (1990) dan di Atlanta, Georgia (1991), dan
pertemuan ilmiah internasional lainnya, baik yang
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dilaksanakan di Amerika, Kanada dan Australia, mau
pun di Indonesia, misalnya:

1) Statistics Seminar on Asymptotic Expansions, di
Iowa State University, Ames, Iowa, U.S.A. (1991)

2) International Symposium on Non-parametric
Statistics and Related Topics, di Carleton
University, Ottawa, Canada (1991)

3) South East Asia Conference on Mathematics
Education, di Universitas Airlangga, Surabaya,
Indonesia (1993)

4) The Fifth Islamic Countries Conference on Statistical
Science, di Universitas Brawijaya, August 24-31,
1996. Malang, Indonesia.

5) Seminar on Trends in Science and Rural Education
in Australia and Indonesia, di Universitas Negeri
Makassar, Indonesia (1996)

6) Mathematics Seminar on Approximation Theory in
Statistics, di La Trobe University, Bendigo,
Australia (1998)

7) Presentation on Bendigo Health Care Group, di
Bendigo Hospital, Australia (1998)

8) International Conference on Mathematics and Its
Applications, di Universitas Gajah Mada,
Yogyakarta, Indonesia (1999).

9) International Conference of the Recent Researches
and Issues on Mathematics, Science, Technology,
Education and their Applications (ICMSTEA 2014),
the State University of Makassar, August 19-21,
2014, Indonesia.

10)The 1st International Conference on Science (ICOS-
2014), November 19-20, 2014. Universitas
Hasanuddin, Makassar, Indonesia.

11)The International Conference on Statistics and
Mathematics (ICSM), November 27-28, 2014. ITS,
Surabaya, Indonesia.
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12)The 13th Islamic Countries Conference on Statistical
Sciences (ICCS-13), December 18-21, 2014. IPB,
Bogor, Indonesia.

Selain itu, buku-buku karyanya yang telah ditulis dan
diterbitkan adalah sebagai berikut.
1. Analisis Data Frekuensi dengan Chi-Kuadrat,

1999. Makassar: Hasanuddin University Press.
2. Dasar-dasar Statistika, 1999, Edisi revisi 2000.

Makassar: State University of Makassar Press,
Edisi kedua, 2004, Edisi ketiga, 2008.
Makassar: Andira Publisher.

3. Uji Eksak Fisher sebagai Alternatif Analisis Chi-
Kuadrat, 1999. Makassar: Hasanuddin
University Press.

4. Analisis Regresi dengan Data Kategori, 2000,
Edisi kedua 2004. Makassar: State University of
Makassar Press. Edisi ketiga, 2011. Makassar:
Andira Publisher.

5. Analisis Korelasi dan Regresi, 2000. Edisi kedua
2002, Makassar: State University of Makassar
Press. Edisi ketiga, 2008. Makassar: Andira
Publisher

6. Statistika Sebaran Bebas, 2002. Edisi kedua,
2008. Makassar: Andira Publisher.

7. Mencari Kebenaran: Suatu tinjauan filosofis,
2002. Edisi kedua, 2005. Edisi ketiga, 2011.
Makassar: Andira Publisher.

8. Metodologi Penelitian untuk Ilmu-ilmu Sosial dan
Ekonomi, (Penulis pendamping) 2002. Makassar:
Andira Publisher.

9. Statistika Terapan untuk ilmu Ekonomi dan Ilmu
Sosial, 2002. Edisi kedua, 2007. Makassar: Andira
Publisher.

10.Bagaimana Aku Berpikir? 2004. Edisi kedua, 2008.
Makassar: Andira Publisher.
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11.Pengenalan Manajemen Sains, 2004. Makassar:
Andira Publisher.

12.Pengenalan Biostatistika, 2004. Edisi kedua, 2008.
Makassar: Andira Publisher.

13.Analisis Korelasi dengan Data Kategori, 2005, Edisi
kedua, 2011. Makassar: Andira Publisher.

14.Masalah dan Hipotesis Penelitian Sosial-
keagamaan, 2005. Makassar: Andira Publisher.

15. Instrumen Penelitian Sosial-keagamaan, 2005.
Makassar: Andira Publisher.

16.Menulis Karya Ilmiah untuk Pengembangan Profesi
Guru, 2005. Makassar: Andira Publisher.

17.Analisis Faktor, 2006. Makassar: Andira Publisher.
18.Analisis Deret Waktu: Teori dan Aplikasi,

(Penyunting Ahli) 2006. Makassar: Andira
Publisher.

19.Pengantar Teori Peluang, 2008. Makassar: Andira
Publisher.

20.Pengenalan Teori Bilangan, 2008. Makassar:
Andira Publisher.

21.Penelitian: Skripsi, Tesis, dan Disertasi, 2009.
Makassar: Andira Publisher.

22.Statistika Deskriptif Peubah Banyak, 2010.
Makassar: Andira Publisher.

23.Cara Efektif Belajar Matematika, 2010. Makassar:
Andira Publisher.

24.Analisis Jalur, 2010. Makassar: Andira Publisher.
25.Teknik Pengambilan Sampel, 2011. Makassar:

Andira Publisher.
26.Pengembangan Instrumen Pengumpulan Data

Penelitian, 2012. Makassar: Andira Publisher.
27.Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Survei, 2012.

Makassar: Andira Publisher.
28.The Foudation of Mathematics, 2012. Makassar:

Andira Publisher.
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29.Metode Ellips dalam Analisis Data Kuantitatif,
2013. Makassar: Andira Publisher.

30.Pemodelan untuk Pembuat Keputusan, 2014.
Makassar: Andira Publisher.

31.Penelitian Eksperimen: Merancang, melaksanakan,
dan melaporkan, 2014. Makassar: Andira
Publisher.

32.Konstruksi Teori: Konstelasi dan kontemplasi,
2015. Makassar: Andira Publisher.

33.Penyajian Informatif: Tabel, Grafik, dan Statistik,
2015. Makassar: Andira Publisher.

34.Filsafat Statistika, 2015. Makassar: Andira
Publisher.

35.Himpunan dan Logika Kabur, 2018. Makassar:
Andira Publisher.

36.Merancang, Menulis, dan Mempertahankan:
Skripsi, Tesis, dan Disertasi, 2019, Makassar:
Andira Karya Mandiri Publisher.

Hasil karya berupa buku dan hasil penelitian
ini dapat berkembang karena juga ditunjang oleh
pengalaman mengajar di berbagai jenis dan jenjang
pendidikan. Prof. Dr. Tiro mengajarkan matematika
(seperti teori bilangan, teori peluang, dan analisis
deret waktu), metode penelitian, statistika, dan
metode kuantitatif lainnya (seperti pemrograman
linear dan ekonometrika), serta materi terkait ilmu
pendidikan seperti perancangan pembelajaran dan
evaluasi pendidikan di berbagai perguruan tinggi.
Selain di UNM sebagai tempat tetapnya mengajar,
Ia mengajar juga di UNHAS, Universitas Muslim
Indonesia (UMI), STKIP YPUP, STIM Nitro, STIA LAN
RI, STIE Patria Artha (Universitas Patria Artha),
STIE Nobel Indonesia, Unismuh Makassar, UIN
Alauddin Makassar, Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Watampone, STAIN Pare-pare,
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Universitas Cokroaminoto Palopo, STKIP Cokro-
aminoto Pinrang, Universitas Muhammadiyah Pare-
pare, STIA Puangrimaggalatung Sengkang, dan
Universitas Islam Makassar (UIM) baik pada jenjang
S-1, S-2, mau pun S-3. Bahkan, ia juga mempunyai
pengalaman mengajar di tingkat sekolah menengah,
seperti di SMA Negeri 1, SMA Negeri 3, SMA
Nasional, SMP dan SMA Ampera, SMP dan SMA
Ahmad Yani di Makassar.

Selain menulis, Prof. Dr. M. Arif Tiro juga aktif
meneliti, baik yang dibiayai oleh sponsor mau pun
dengan biaya sendiri. Puluhan penelitian yang telah
dilakukan, dan salah satunya adalah joint research
dengan Prof. Dr. Terry M. Mills yang dilakukannya
di La Trobe University, Bendigo, Australia 1998.
Penelitian Projek PGSD, PGSM, dan Hibah Bersaing
telah dimenangkan melalui kompetisi nasional yang
ketat, serta Penelitian Berskala Nasional dari
Balitbang Depdiknas juga telah dilakukan beberapa
tahun terakhir.

Reputasi internasional telah ditunjukkan oleh
Prof. Dr. Muhammad Arif Tiro dengan terpilihnya
sebagai penguji luar (external examiner) Doctor of
Philosophy Program, School/Faculty of Behavioral
Science, New Castle University, Australia (2006).
Demikian pula ia diminta sebagai penelaah ahli
(expert judgement) buku yang diterbitkan oleh
penerbit internasional John Wiley & Sons (2007,
2017).



Vision without work is a day dream
Work without vision is a nightmare.

(Japanese Proverb)
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Dr. Nur Hidayah, Amd.Kep. S.Kep, Ns, M.Kes, lahir di
Ujung Pandang 5 April 1981.
Pendidikan dasar dan mene-
ngah diselesaikan di Makassar
(1998). Gelar Amd.Kep diraih
dari Pendidikan Diploma Tiga
(D-3) Keperawatan Akademi
Keperawatan Depkes Banta-
bantaeng Makassar. Gelar
S.Kep (2004) dan Profesi Ners
(2005) diraih di Program Studi
Ilmu Keperawatan (PSIK)
Fakultas Kedokteran Univer-

sitas Hasanuddin. Gelar M.Kes (2007) bidang
Administrasi Rumah Sakit diraih dari Program
Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Gelar Dr. (2013)
bidang Administrasi Publik Program Pascasarjana
Universitas Negeri Makassar. Sejak terangkat menjadi
dosen pada Fakultas Ilmu Kesehatan tahun 2006, Ia diberi
kepercayaan mengajar mata kuliah (1) Manajemen
Keperawatan, (2) Metodologi Riset, dan (3) Keperawatan
Dasar. Di samping mengajar, Ia juga diberi kepercayaan
membimbing dan menguji mahasiswa dalam melaksa-
nakan penelitian keperawatan dan penulisan karya
ilmiah. Selain di UIN Alauddin Makassar, Ia juga diberi
kepercayaan mengajar, membimbing dan menguji di
beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta.

Pengalaman organisasi dan menjadi narasumber
(speaker/keynote speaker) nasional dan internasional pun
ditekuninya, Ia tidak hanya dalam bidang kesehatan
tetapi juga dalam bidang perdamaian dunia. Nur
Hidayah juga mendapat amanah sebagai: (1) Wakil
Dekan 1 Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN
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Alauddin Makassar, (2) Member of AIPNI, (3) Sekertaris
AIPNI Regional 12, (4) Founder Yayasan Pemberdayaan
Masyarakat Indonesia Cerdas (YPMIC), (5) Founder Peace
Institute South Sulawesi (PISS). Ia juga (1) alumni Mindanao
Peacebuilding Institute Filipina Tahun 2013, dan 2016, serta
(2) alumni King Abdullah Bin Abdulaziz International Center
for Interreligious and Intercultural Dialogue (KAICIID) 2016,
(3) alumni Peace Educator Heavenly Culture, World Peace,
Restoration of Light (HWPL) South Korea 2017, (4) Speaker
and panelist International Interfaith and Peace Conference in
Australia, Malaysia, India, South Korea and Cambodia
(2018).

Buku yang pernah ditulis:
1. Daras Keperawatan Anak (2011)
2. Keperawatan Medikal Bedah 1 “Suatu Tinjauan

Teoretis dan Standar Operasional Prosedur” (2011)
3. Metode Penelitian Sosial, Andira Publisher 2012
4. Manajemen Keperawatan (2012)
5. Manajemen Ruang Rawat Inap (2013)
6. Daras Riset Keperawatan (2014)
7. Perawatan Holistik pada Anak dalam Perspektif

Islam (2015)
8. Pendidikan Karakter Berbasis Interkultural dan

Interreligious untuk Sekolah Menengah Atas dan
Kejuruan (2016)

9. Modul Pendidikan Kebangsaan Berbasis Interkultural
dan Interreligious untuk Perdamaian di Perguruan
Tinggi (2016)

10. Patient Safety (2017)
11. Ensiklopedia Manajemen Keperawatan A to Z (2018)
12. Merancang, Menulis, dan Mempertahankan:  Skripsi,

Tesis, dan Disertasi, 2019, Makassar: Andira Karya
Mandiri Publisher.
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Dr. Arbianingsih, S.Kep., Ns., M.Kes lahir di
Ujungpandang pada tanggal 3 Februari
1983. Ia merupakan anak ketiga dari lima
bersaudara pasangan Muhammad Arif
Tiro dan Andi Bugiana Mangkona. Ia
menikah dengan Taufiq Bahuddin dan
dikarunia putri kembar Afiza Almahyra
dan Akifa Almashyra. Arbianingsih
menamatkan pendidikan sarjana dan
profesi ners di Program Studi Ilmu
Keperawatan Universitas Hasanuddin
pada tahun 2006 dan dipercayakan

menjadi dosen kontrak PSIK FK Unhas yang sekaligus menjadi
perawat associate pada ruang MPKP Bedah Digestif RSWS (2006-
2007). Tahun 2007, Ia melanjutkan pendidikan pada Biomedik Faal
Pascasarjana Universitas Hasanuddin dan lulus tahun 2009. Ia
melanjutkan pendidikan doktor di Universitas Indonesia pada
program S-3 Keperawatan dengan peminatan keperawatan anak
dan lulus Tahun 2016. Saat ini, Arbianingsih bertugas sebagai PNS
dosen pada unit kerja Prodi Keperawatan UIN Alauddin
Makassar. Sebagai tenaga pengajar, Ia mengampu mata kuliah (1)
Keperawatan Anak, (2) Metodologi Penelitian Kesehatan, (3) Riset
Keperawatan dan Falsafah Keperawatan. Saat ini, Ia juga
merupakan dosen luar biasa di Akper Kamanre Palopo, penguji
eksternal pada program magister keperawatan Universitas
Hasanuddin.

Arbianingsih juga mendapat amanah sebagai (1) bendahara umum
Ikatan Perawat Anak Indonesia (IPANI) Sulsel, (2) Ketua Divisi
Riset dan Infokom DPW PPNI Sulsel, dan (3) menjadi supervisor
pada Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Cerdas
(YPMIC). Ia juga menjadi editor in chief pada Indonesian Journal of
Applied Nursing Sciences (IJANS) dan reviwer dalam Journal of
Islamic Nursing (JOIN), jurnal kesehatan dan mitra bestari pada
beberapa jurnal yang dikelola oleh kampus di luar Sulawesi
Selatan. Selain mengajar, Ia juga aktif melakukan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat serta publikasi, baik di tingkat
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regional, nasional dan internasional. Karya buku yang telah
dihasilkan hingga saat ini yaitu:

1. Tehnik Pengambilan Sampel (2010)
2. Keperawatan Anak: Konsep dan Prosedur Tindakan (2011)
3. Perawatan Holistik Anak dalam Perspektif Islam (2014)
4. Daras Asuhan Keperawatan Sistem Endokrin (2015)
5. Konstruksi Teori: Konstalasi dan Kontemplasi (2017).

Penelitian yang telah dilakukan antara lain dengan judul:

1. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Nyeri pada Pasien
Pasca Pembedahan Laparatomi Di Perjan Rs Dr. Wahidin
Sudirohusodo Makassar (2005)

2. Perbedaan Efek Moderate Training dan Vigorous Training
Terhadap Kadar Gula Darah dan TTGO pada Individu
Overweight (2009)

3. Pengembangan Media Intervensi Keperawatan: Aplikasi
Permainan Berbasis Android Cegah Diare (Arbicare) dan
Efektifitasnya dalam Meningkatkan Perilaku Sehat Anak
Prasekolah, 2016. Program Doktor Ilmu Keperawatan
Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia.



Ada tiga hal yang tetap dalam hidup:
perubahan,pilihan, dan prinsip.
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