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SILABUS 

 

Deskripsi MK 

Memahami teori dan konsep-konsep Evaluasi 

Pembelajaran Fisika serta dapat mengaplikasikannya 

dalam proses pembelajaran fisika di sekolah. Pada mata 

kuliah ini dibahas konsep tentang makna dan kedudukan 

evaluasi dalan pembelajaran fisika, hakikat evaluasi 

pembelajaran, pengelompokkan alat ukur yaitu 

bagaimana kriteria pengukuran atau alat ukur yang baik, 

pengembangan penilaian tes baik tes obyektif maupun tes 

uraian yaitu bagaimana menulis tes obyektif dan tes 

uraian yang baik serta pengembangan penilaian nontes 

seperti angket, wawancara, dan portofolio. 

Mengembangkan soal PISA dan TIMMS, kualitas alat 

penilaian antara lain validitas, reliabilitas, tingkat 

kesukaran, dan daya pembeda. Aktivitas yang dilakukan 

dalam perkuliahan ini yaitu mengembangan alat evaluasi 

secara kelompok dan perhitungan kualitas alat penilaian, 

pengembangan nilai evaluasi, kemudian uji coba 

dilapangan dan terakhir paparan hasil uji coba. 

Capaian Pembelajaran 

Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di 

bidang keahliannya secara mandiri (S9), (2) Mampu 

mengkomunikasikan informasi dan ide melalui berbagai 

bentuk media kepada masyarakat sesuai dengan bidang 

keahliannya (PT6), (3) Mampu menunjukkan kinerja 
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mandiri, bermutu dan terukur (KU2), (4) Melakukan 

penelitian pendidikan fisika dalam bentuk pengkajian dan 

evaluasi pembelajaran fisika dengan pendekatan 

kuantitatif dan/atau kualitatif untuk memecahkan 

permasalahan pembelajaran fisika dan dilaporkan dalam 

bentuk artikel ilmiah (KK4). 

Deskripsi Isi 

Dalam perkuliahan ini dibahas tentang: konsep dasar 

pengukuran dan evaluasi pendidikan, rubrik penilaian, 

Evaluasi hasil penelitian, Analisis butir soal, Instrumen 

tes dan non tes, Asesmen autentik dan tuntutan 

kurikulum 2013, Asesmen Kompetensi Minimum, 

Penilaian pembelajaran di perguruan tinggi, Penilaian 

pembelajaran era pandemic dan post pandemic, Penilaian 

pembelajaran berbasis web, Learning management 

system, Pengembangan e-learning teori dan design, 

Validitas dan reliabilitas instrumen. 

Pendekatan Pembelajara 

Metode : ceramah, tanya jawab, diskusi • Tugas : PR 

mingguan/pendalaman materi yang telah diajarkan 

Untuk tiap pokok bahasan dan membuat 

laporan/makalah • Media : LCD/Protektor 

Komponen Evaluasi  

Kehadiran  

Tugas (Laporan buku/pendalaman materi perkuliahan)  
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UTS  

UAS  

Penjelasan:  

UTS : 35% (Bahan topik 1 s/d 7)  

UAS : 35% (Seluruh topik yang telah dikuliahkan)  

Tugas : 20%  

Lain-lain : 10% (kehadiran)  

Rincian materi perkuliahan tiap pertemuan:  

Pertemuan 1: konsep dasar pengukuran dan evaluasi 

pendidikan 

Pertemuan 2: rubrik penilaian,  

Pertemuan 3: Evaluasi hasil penelitian,  

Pertemuan 4: Analisis butir soal,  
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BAB 1 
HAKIKAT EVALUASI 

PEMBELAJARAN 

Pendahuluan 

Pendidikan merupakan suatu proses kegiatan yang 

disengaja atas input untuk menimbulkan suatu hasil 

yang diinginkan sesuai tujuan yang ditetapkan. Sebagai 

sebuah proses maka pendidikan harus dievaluasi 

hasilnya untuk melihat apakah hasil yang dicapai telah 

sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 

Dalam mengevaluasi pengajaran seorang guru harus 

mengetahui cara, teknik atau metode-metode dalam 

mengevaluasi pengajaran agar evaluasi yang kita lakukan 

bisa mencapai segala aspek pengajaran. Dalam 

pendidikan di Indonesia sekarang ini masih banyak 

kekurangan yang kita temui, kadang kekurang itu bukan 

hadir dari keputusan awal semata. Akan tetapi juga 

muncul di sebabkan salahnya kita dalam mengevaluasi 

suatu pengajaran di indonesisa, jikalau semua guru 

mengetahui cara atau teknik mengevaluasi suatu hasil 

pembelajaran maka dengan sedianya keputusanpun 

dengan mudah kita ambil dan sesuai dengan apa yang 

kita harapkan nantinya. 
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Dalam dunia pendidikan manapun dan tingkat apapun, 

evaluasi adalah salah satu komponen paling penting, 

karena dengan adanya evaluasi kita bisa mengetahui 

kelebihan dan kekurangan pengajaran suatu lembaga, 

sehingga lembaga tersebut akan memperbaiki semua 

kekurangan yang telah dilakukan dalam pembelajaran 

sebelumnya, dan nantinya pembelajaran akan lebih baik. 

Tujuan pokok evaluasi pembelajaran adalah untuk 

mengetahui keefektifan proses belajar mengajar yang 

telah dilaksanakan. Indikator keefektifan itu dapat dilihat 

dari perubahan tingkah laku yang terjadi pada peserta 

didik. Perubahan tingkah laku yang terjadi itu 

dibandingkan dengan perubahanan tingkah laku yang 

diharapkan sesuai dengan tujuan dan isi program 

pembelajaran. Oleh karena itu, instrumen evaluasi harus 

dikembangkan bertitik tolak kepada tujuan dan isi 

program, sehingga bentuk dan format tes yang 

dikembangkan sesuai dengan tujuan dan karakteristik 

bahan ajar serta proporsinya sesuai dengan keluasan dan 

kedalaman materi pelajaran yang diberikan. Hasil 

evaluasi harus dianalisis dan ditafsirkan secara hati-hati 

sehingga informasi yang diperoleh betul-betul akurat 

mencerminkan keadaan siswa secara objektif. Informasi 

yang objektif dapat dijadikan bahan masukan untuk 

perbaikan proses dan program selanjutnya.  

Evaluasi dalam pembelajaran tidak semata-mata untuk 

menentukan rating siswa melainkan juga harus dijadikan 
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sebagai teknik atau cara pendidikan. Sebagai teknik atau 

alat pendidikan evaluasi pembelajaran harus 

dikembangakan secara terencana dan terintegratif dalam 

program pembelajaran, dilakukan secara kontinue, 

mengandung unsur paedagogis, dan dapat lebih 

mendorong siswa aktif belajar. 

Sekolah merupakan suatu lembaga yang memberikan 

pendidikan dalam kegiatan belajar mengajar. Untuk 

menentukan keberhasilan peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran maka diperlukan suatu alat ukur 

keberhasilan yang dimaksud dengan evaluasi 

pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan 

kemampuan dasar yang mutlak harus dimiliki seorang 

guru atau calon guru. Karena seorang guru atau calon 

guru harus memiliki 4 kompetensi dasar yang meliputi 

kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, 

kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian. 

Kompetensi profesional seorang guru salah satunya yaitu 

mengevaluasi hasil belajar peserta didik. 

Evaluasi pembelajaran pada dasarnya dilakukan untuk 

menilai hasil belajar peserta didik, sehingga dalam 

evaluasi dilakukan penilaian atau pengukuran terhadap 

kemampuan peserta didik. Dalam mengevaluasi ada 

banyak teknik yang dapat dipilih dan dilakukan oleh guru. 

Teknik evaluasi ada dua macam, yaitu teknik tes dan 

teknik non-tes. Teknik tes dapat dilakukan secara tertulis 

maupun tidak tertulis. Sedangkan teknik non-tes 
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biasanya dilakukan untuk menilai sikap, tingkah laku 

dan kepribadian peserta didik selama kegiatan belajar 

mengajar dikelas.  

Jenis-jenis instrumen dalam evaluasi pembelajaran ada 2 

macam yaitu tes objektif dan tes non–objektif. Tes objektif 

dibagi menjadi 4 yang meliputi: soal pilihan ganda, pilihan 

benar salah, menjodohkan dan isian singkat. Sedangkan 

tes non– objektif berbentuk uraian panjang. Dalam 

penulisan artikel ini bertujuan untuk membahas 

bagimana cara penggunaan instrumen evaluasi 

pembelajaran baik objektif dan non-objektif. 

Uraian Materi 

A. Pengertian Evaluasi Pembelajaran   

1. Kata evaluasi, pengukuran, dan penilaian. 

Bahkan, banyak orang mengartikan ketiganya 

dengan satu pengertian yang sama. Hal ini karena 

orang hanya mengidentikkan kegiatan evaluasi 

sama dengan menilai. Karena biasanya, aktivitas 

mengukur sudah termasuk di dalamnya. 

Pengukuran, penilaian, dan evaluasi merupakan 

kegiatan yang tidak dapat dipisahkan satu sama 

lain, dan dalam pelaksanaannya harus dilakukan 

secara berurutan. 

2. Evaluasi pembelajaran merupakan rutinitas yang 

dilakukan dalam kegiatan pendidikan dan 

pengajaran di lembaga pendidikan (sekolah). 
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Evaluasi pembelajaran diselenggarakannya untuk 

melihat dan mengetahui sejauh mana penguasaan 

terhadap materi-materi pelajaran yang telah 

disampaikan, sehingga dapat terlihat kemajuan 

pada peserta didik. 

3. Pengertian evaluasi dalam arti luas adalah suatu 

proses dalam merencanakan, memperoleh, dan 

menyediakan informasi yang sangat diperlu- kan 

untuk membuat berbagai alternatif keputusan. 

Sedangkan evaluasi pembelajaran adalah suatu 

proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan 

penafsiran informasi, dalam menilai (assessment) 

keputusan yang dibuat untuk merancang suatu 

sistem pembelajaran. Sesuai dengan pengertian 

tersebut maka setiap kegiatan evaluasi 

mempunyai tiga im- plikasi berikut ini. 

4. Pertama, evaluasi merupakan suatu proses terus-

menerus, bukan hanya pada akhir pengajaran, 

tetapi dimulai sebelum dilaksanakannya 

pembelajaran. Kedua, proses evaluasi harus 

diarahkan ke tujuan tertentu, yaitu untuk 

mendapatkan berbagai jawaban tentang 

bagaimana mem- perbaiki pembelajaran. Ketiga, 

evaluasi mengharuskan penggunaan berbagai alat 

ukur yang akurat dan bermakna, untuk 

mengumpulkan informasi yang dibutuhkan guna 

membuat keputusan. Dengan demikian, evaluasi 

adalah proses yang berkaitan dengan 
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pengumpulan informasi yang memungkinkan 

pendidik untuk menentukan tingkat kemajuan 

pembelajaran, dan menentukan pembelajaran ke 

depan agar lebih baik. 

5. Dalam hubungannya dengan kegiatan 

pembelajaran, Norman E Gronlund (1976) 

merumuskan pengertian evaluasi sebagai berikut: 

"Evaluation... a systematic process of determining 

the extent to which instructional objectives are 

achieved by pupils. Evaluasi merupakan suatu 

proses yang sistematis untuk menentukan atau 

membuat keputusan, sampai sejauh mana 

berbagai tujuan pembelajaran telah dicapai oleh 

peserta didik. 

6. Dengan kata-kata yang berbeda, namun 

mengandung pengertian yang hampir sama, 

Whrighstone dkk (1956) mengemukakan rumusan 

evaluasi pendidikan sebagai berikut: "Educational 

evaluation is the estimation of the growth and 

progress of pupils toward objectives of values in the 

curriculum". (Evaluasi pendidikan adalah 

penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan 

peserta didik ke arah berbagai tujuan atau nilai 

yang telah ditetapkan dalam kurikulum). 

B. Kedudukan Evaluasi Pembelajaran  

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 
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lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan 

bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi 

proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, 

penguasaan kemahiran dan tabiat, serta 

pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta 

didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses 

untuk membantu peserta didik agar dapat belajar 

dengan baik. Proses pembelajaran dialami sepanjang 

hayat seorang manusia serta dapat berlaku di 

manapun dan kapanpun. Pembelajaran mempunyai 

pengertian yang mirip dengan pengajaran, walaupun 

mempunyai konotasi yang berbeda. 

Evaluasai memiliki kedudukan yang sangat penting 

dalam proses pembelajaran, evaluasi pembelajaran 

bahasa merupakan upaya menafsirkan (interpretasi) 

proses pembelajaran berdasarkan beberapa informasi 

penilaian. Informasi penilaian tersebut dapat berupa 

pengukuran melalui tes maupun nontes dalam 

pembelajaran bahasa. Istilah evaluasi pembelajaran 

mencakup konsep yang paling luas, yakni mencakup 

serangkaian kegiatan penilaian yang meliputi 

pengukuran, baik yang menggunakan tes maupun non 

tes. 

Evaluasi memegang peran yang amat penting dalam 

pembelajaran. Akurasi data kemampuan sis- wa atau 

data kesulitan siswa dalam belajar sangat tergantung 

kepada akurasi alat evaluasi dan proses evaluasi. 
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Oleh karena itu, alat evaluasi harus disu- sun 

secermat mungkin, agar secara konsisten mam- pu 

mengukur apa yang semestinya diukur. Selain itu, 

alat evaluasi harus diujicoba, dan bila perlu harus 

diujicoba beberapa kali, agar persyaratan validitas, 

reliabilitas, daya pembeda, tingkat kesukaran, dan 

persyaratan alat evaluasi lainnya dapat dipenuhi 

dengan baik. Alat evaluasi dalam proses pembelajaran 

dinamakan tes, atau lengkapnya tes hasil belajar. 

C. Fungsi Evaluasi Pembelajaran  

Fungsi evaluasi di dalam pendidikan tidak dapat 

dilepaskan dari tujuan evaluasi itu sendiri. Tujuan 

dari evaluasi pendidikan itu sendiri adalah untuk 

mendapatkan data pembuktian yang akan 

menunjukkan tingkat keberhasilan peserta didik 

untuk mencapai tujuan kurikuler. Selain itu, evaluasi 

juga dapat digunakan oleh pendidik dan pengawas 

pendidikan dalam mengukur atau menilai keefektifan 

mengajar, kegiatan belajar, maupun metode mengajar 

yang digunakan. Dengan demikian, evaluasi itu dapat 

dikatakan sangat penting dalam proses belajar 

mengajar. Secara rinci, fungsi evaluasi dalam 

pembelajaran dapat dikelompok- kan menjadi empat 

fungsi berikut. 

a. Untuk mengetahui seberapa maju dan 

berkembangnya peserta didik setelah melakukan 

kegiatan belajar selama jangka waktu tertentu. 
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Hasil evaluasi yang didapatkan itu selanjutnya 

digunakan untuk memperbaiki cara belajar 

peserta didik atau mengisi rapor. Hal itu berarti 

pula untuk menentukan kenaikan kelas atau 

kelulusanseorang peserta didik di sekolah atau 

lembaga pendidikan. 

b. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program 

pengajaran. Pengajaran sebagai suatu sistem 

terdiri dari beberapa komponen yang memiliki 

keterkaitan. Komponen tersebut adalah tujuan, 

materi bahan pengajaran, metode belajar, alat dan 

sumber pelajaran, serta alat evaluasi. 

c. Untuk keperluan Bimbingan dan Konseling (BK). 

Berbagai hasil evaluasi yang telah dilaksanakan 

pendidik terhadap peserta didik dapat digunakan 

sebagai sumber informasi atau data bagi 

pelayanan BK, oleh para konselor sekolah atau 

pembimbing lainnya untuk: 

1) Membuat berbagai diagnosis kelemahan, 

kekuatan, atau kemampuan peserta didik,  

2) Mengetahui dalam hal apa yang harus 

diperbaiki atau remedial dari peserta didik,  

3) Sebagai dasar untuk menangani berbagai 

kasus yang terjadi pada peserta didik, 

4) Sebagai acuan dalam melayani berbagai 

kebutuhan peserta didik untuk membimbing 

kariernya di masa depan.  
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d. Untuk mengetahui berbagai keperluan 

pengembangan dan per- baikan kurikulum 

sekolah. Seperti yang telah dijelaskan di awal 

bahwa hampir setiap saat pendidik melakukan 

kegiatan evaluasi, untuk menilai berbagai 

keberhasilan belajar peserta didik dan menilai 

program pembelajaran. Dengan demikian, 

pendidik juga menilai isi dan juga materi 

pelajaran yang ada di dalam kurikulum. 

Seorang pendidik yang dinamis tentunya tidak 

begitu saja mengikuti apa yang ada di dalam 

kurikulum, namun mereka juga menyesuaikan 

materi tersebut dengan berbagai materi yang 

dibutuhkan peserta didik, lingkungannya, dan 

juga perkembangan masyarakat. Materi 

kurikulum yang sudah tidak sesuai maka tidak 

digunakan. Benar adanya bahwa terdapat 

anggapan mengenai hakikat kurikulum sekolah 

yang sebenarnya ditemukan oleh para pendidik. 

Evaluasi juga mempunyai fungsi yang bervariasi di 

dalam proses belajar mengajar, yaitu sebagai berikut. 

a. Sebagai alat guna mengetahui apakah peserta 

didik telah menguasai pengetahuan, nilai-

nilai dan keterampilan yang telah diberikan 

oleh seorang guru. 
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b. Untuk mengetahui aspek-aspek kelemahan 

peserta didik dalam melakukan kegiatan 

belajar.  

c. Mengetahui tingkat ketercapaian siswa dalam 

kegiatan belajar.  

d. Sebagai sarana umpan balik bagi seorang 

guru, yang bersumber dari siswa 

e. Sebagai alat untuk mengetahui 

perkembangan belajar siswa. 

f. Sebagai materi utama laporan hasil belajar 

kepada para orang tua siswa. 

D. Kompenen Evaluasi   

Evaluasi adalah kegiatan identifikasi untuk melihat 

apakah suat program yang telah direncanakan telah 

tercapai atau belum, berharga atau tidak, dan dapat 

pula untuk melihat tingkat efisiensi pelaksanaannya. 

Evaluasi berhubungan dengan keputusan nilai (value 

judgement). Di bidang pendidikan, kita dapat 

melakukan evaluasi terhadap kurikulum baru, suatu 

kebijakan pendidikan, sumber belajar tertentu, atau 

etos kerja guru. 

1. Pengukuran 

Pengukuran (measurement) adalah proses 

pemberian angka atau usaha memperoleh 

deskripsi numerik dari suatu tingkatan dimana 

seorang peserta didik telah mencapai 

karakteristik tertentu.  
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2. Penilaian 

Ada dua macam penilaian, yaitu:  

1) Penilaian (assessment) adalah proses 

pengumpulan dan pengolahan informasi 

untuk mengukur pencapaian hasil belajar 

peserta didik dengan berbagai cara dan  

beragam alat penilaian belajar peserta didik. 

Penilaian menjawab pertanyaan tentang 

sebaik apa hasil atau prestasi belajar seorang 

peserta didik. Hasil penilaian dapat berupa 

nilai kualitatif (pernyataan naratif dalam kata-

kata) dan nilai kuantitatif (berupa angka). 

Pengukuran berhubungan dengan proses 

pencarian atau penentuan nilai kuantitatif 

tersebut.  

2) Penilaian autentik merupakan penilaian 

yang dilakukan secara komperhensif untuk 

menilai mulai dari masukan (input), proses, 

dan keluaran (output) pembelajaran, yang 

meliputi ranah sikap, pengetahuan dan 

keterampilan 

 

3. Tes 

Tes adalah cara penilaian yang dirancang dan 

dilaksanakan kepada peserta didik pada waktu 

dan tempat tertentu serta dalam kondisi yang 

memenuhi syarat-syarat tertentu yang jelas. 
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Secara khusus, dalam konteks pembelajaran di 

kelas, penilaian dilakukan untuk mengetahui 

kemajuan dan hasil belajar peserta didik, 

mendiagnosa kesulitan belajar, memberikan 

umpan balik/perbaikan proses belajar mengajar, 

dan penentuan kenaikan kelas. Melalui penilaian 

dapat diperoleh informasi yang akurat tentang 

penyelenggaraan pembelajaran dan keberhasilan 

belajar peserta didik, guru, serta proses 

pembelajaran itu sendiri. Berdasarkan informasi 

itu, dapat dibuat keputusan tentang 

pembelajaran, kesulitan peserta didik dan upaya 

bimbingan yang diperlukan serta keberadaan 

kurikukulum itu sendiri.  

E. Prinsip-Prinsip Evaluasi 

Evaluasi hasil belajar dapat dikatakan terlaksana 

dengan baik jika berpegang pada tiga prinsip dasar 

berikut. 

a. Prinsip Keseluruhan 

Prinsip keseluruhan atau prinsip menyeluruh 

dikenal dengan prinsip komperehensif. Dengan 

prinsip ini maka evaluasi hasil belajar dapat 

terlaksana dengan baik, apabila evaluasi tersebut 

dilaksanakan secara utuh atau menyeluruh. Perlu 

diingat bahwa evaluasi hasil belajar itu tidak 
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boleh dilakukan sepotong-potong, melainkan 

harus dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh.  

b. Prinsip Kesinambungan 

Prinsip ini dikenal dengan prinsip kontinuitas, 

yakni evaluasi hasil belajar yang baik adalah 

evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan secara 

teratur dan sambung menyambung dari waktu ke 

waktu. 

c. Prinsip Objektivitas 

Prinsip objektivitas mengandung makna bahwa 

evaluasi hasil belajar dapat dinyatakan sebagai 

evaluasi yang baik apabila dapat terlepas dari 

faktor-faktor yang sifatnya subjektif. Seorang 

pendidik juga harus memerhatikan berbagai 

prinsip dalam menilai hasil belajar peserta 

didiknya. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai 

berikut. 

1) Sahih. Penilaian yang dilakukan pendidik 

dapat sahih ketika dilakukan berdasarkan 

data yang mencerminkan kemampuan yang 

diukur, dan menggunakan instrumen 

pengukuran yang jelas,  

2) Objektif. Pendidik tidak memasukan penilaian 

secara subjektif. Dengan demikian, 

digunakan pedoman penilaian (rubrik) 
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sehingga dapat menyamakan antara persepsi 

penilai dan memperkecil subjektivitas.  

3) Adil. Penilaian harus sesuai dengan hasil 

nyata capaian belajar peserta didik dengan 

kompetensi yang dinilai. 

d. Terpadu. Penilaian oleh pendidik adalah salah 

satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari 

kegiatan pembelajaran, dan mengacu pada 

kompetensi yang diajarkan pada proses 

pembelajaran.  

1) Terbuka. Prosedur dan kriteria penilaian 

harus terbuka dan jelas, serta diketahui oleh 

pendidik dan peserta didik. Peserta didik atau 

pengguna hasil penilaian harus tahu proses 

dan acuan apa yang dipakai untuk 

merumuskan penilaian. 

2) Menyeluruh dan berkesinambungan. 

Penilaian yang dilakukan oleh pendidik harus 

mencakup semua aspek kompetensi, dengan 

menggunakan berbagai teknik penilaian yang 

sesuai dengan instrumen Penilaian itu juga 

dilakukan sepanjang proses pembelajaran, 

dan menggunakan pendekatan assessment as 

learning, for learning, dan of learning secara 

seimbang, 
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3) Sistematis. Penilaian dilakukan secara 

berencana dan bertahap dengan mengikuti 

berbagai langkah baku. Hal ini diawali dengan 

pemetaan, yaitu mengidentifikasi, 

menganalisis KD, dan indikator ketercapaian 

KD. Berdasarkan hasil identifikasi dan 

analisis tersebut selanjutnya dipetakan teknik 

penilaian, bentuk instrumen, dan waktu 

penilaian yang sesuai beracuan kriteria 

penilaian Penilaian dilakukan sesuai dengan 

acuankriteria minimal yang telah ditetapkan. 

Peserta didik yang telah mencapai batas 

tersebut maka dinyatakan tuntas, sedangkan 

peserta didik yang belum mencapai batas 

harus menjalani remedial  

e. Akuntabel.  

Hasil penilaian dapat dipertanggungjawabkan 

dari segiteknik, prosedur, maupun hasilnya. 

Selain penilaian dilakukan secara sahih, objektif, 

adil, dan terbuka, namun penilaian juga harus 

memiliki makna bagi peserta didik dan juga 

proses pembelajarannya. 

F. Ruang Lingkup Evaluasi 

Ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam 

perspektif domain hasil belajar dapat mengikuti 

pengelompokkan dari Benyamin S. Bloom, dkk (1956) 
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yang membagi hasil belajar menjadi tiga domain, yaitu 

kognitif, afektif dan psikomotor. Setiap domain dibagi 

lagi menjadi beberapa jenjang kemampuan. Domain 

kognitif (cognitive domain) terdiri atas enam jenjang 

kemampuan, yaitu pengetahuan (knowledge), 

pemahaman (comprehension), penerapan 

(application), analisis (analysis), sintesis (synthesis), 

dan evaluasi (evaluation). Domain afektif (affective 

domain), terdiri atas: kemauan menerima (receiving), 

kemauan menjawab (responding), menilai (valuing), 

dan organisasi (organization). Domain psikomotor 

(psychomotor domain), terdiri atas: muscular or motor 

skill, manipulations of materials or objects, dan 

neuromuscular coordination. 

Ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam 

perspektif sistem pembelajaran terdiri atas: 

a. program pembelajaran, yang meliputi tujuan 

pembelajaran umum atau kompetensi dasar, 

isi/materi pembelajaran, metode pembelajaran, 

media pembelajaran, sumber belajar, lingkungan, 

dan penilaian  

b. proses pelaksanaan pembelajaran, yang meliputi 

kegiatan pembelajaran, guru, dan peserta didik  

c. hasil pembelajaran, baik untuk jangka pendek, 

jangka menengah maupun jangka panjang. Ruang 

lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif 

penilaian proses dan hasil belajar terdiri atas 
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sikap, pengetahuan dan pemahaman peserta 

didik terhadap bahan pelajaran, kecerdasan 

peserta didik, perkembangan jasmani/kesehatan, 

dan keterampilan. 

Ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam 

perspektif penilaian berbasis kelas terdiri atas 

kompetensi dasar mata pelajaran, kompetensi 

rumpun pelajaran, kompetensi lintas kurikulum, dan 

kompetensi tamatan. Penguasaan berbagai 

kompetensi ini dapat ditempuh melalui berbagai 

pengalaman belajar yang juga memberikan efek positif 

(nurturan effects) dalam bentuk kecakapan hidup (life 

skills). Jenis-jenis kecakapan hidup yang perlu dinilai 

antara lain keterampilan diri (keterampilan personal), 

keterampilan berikir rasional, keterampilan sosial, 

keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional. 

G. Teknik dan Instrumen  Evaluasi 

Istilah “tehnik” dapat diartikan sebagai “alat”. Jadi 

dalam istilah tehnik evaluasi hasil belajar terkandung 

arti alat-alat (yang dipergunakan dalam rangka 

melakukan) evaluasi hasil belajar. Secara garis besar 

ada dua kelompok tehnik evaluasi yang dapat 

digunakan oleh seorang guru dalam usahanya 

mencari informasi yang diperlukan. Kedua kelompok 

tersebut yaitu tes dan non tes.  

a. Teknik Tes 
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Pertama, tehnik evaluasi menggunakan cara tes, 

yang didalamnya berupa satu set atau lebih item 

pertanyaan atau pernyataan yang relevan dengan 

tujuan tes yang digunakan oleh seorang guru. 

Kedua, tehnik evaluasi yang juga banyak 

digunakan didalam kelas adalah tehnik evaluasi 

melalui nontes. Tes ini tidak menggunakan item 

pertanyaan atau pernyataan seperti disebutkan 

diatas, tetapi tes ini mengguanakan metode lain 

untuk memperoleh data atau informasi yang 

diperlukan.  

b. Teknik Non-Tes 

Non tes adalah alat mengevaluasi yang biasanya di 

gunakan untuk menilai aspek tingkah laku 

termasuk sikap, minat, dan motivasi. Ada 

beberapa non-tes sebagai alat evaluasi, 

diantaranya: a. skala bertingkat, b. kuesioner, c. 

daftar cocok, d. wawancara, e. pengamatan, f. 

riwayat hidup. 

1) Skala Bertingkat 

Skala bertingkat menggambarkan suatu nilai 

yang berwujud angka terhadap suatu hasil 

penentuan. Kita dapat menilai hampir segala 

aspek dengan skala. Dengan maksud agar 

pencatatannya objektif, maka penilaian 

terhadap penampilan atau pengambaran 

kepribadian seseorang disiapkan dalam 

bentuk skala. 
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2) Kuesioner 

Kuesioner juga dapat di artikan angket yang 

digunakan sebagai alat bantu dalam rangka 

pengukuran dan penilaian hasil belajar. 

Dengan adanya angket yang harus diisi oleh 

siswa maka guru akan mengetahui keadaan, 

pengalaman, pengetahuan dan tingkah. 

Angket atau soal kuesioner dapat di berikan 

secara langsung dan dijawab atau diisi 

langsung oleh objeknya, ini dikatakan 

kuesioner langsung. Dan jika angket atau soal 

kuesioner dikirim dan diisi oleh orang lain 

(sanak saudaranya), namun soalnya dituju 

untuk objek, ini disebut kuesioner tidak 

langsung. Dengan cara tes ini lebih 

menghemat waktu dan tenaga. 

3) Daftar Cocok 

Daftar cocok adalah deretan pertanyaan yang 

singkat serta mudah dipahami oleh 

penjawabnya dengan cara menconteng saja, 

4) Wawancara 

Wawancara juga disebut dengan interview, 

secara umum adalah proses pengumpulan 

keterangan yang dilakukang dengan tanya 

jawab lisan sepihak, bertatap muka langsung, 

dengan arah serta tujuan yang telah 

ditentukan. Wawancara dapat dibedakan 

dengan dua jenis: 1. wawancara terpimpin, 
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yang materi pertanyaannya telah terstruktur 

dengan tujuannya 2. wawacara bebas, yang 

materi yang ditanyakan bebas tidak 

terstruktur akan tetapi mempunyai tujuan. 

Objeknya bisa pada siswa langsung atau 

orang tuanya. 

5) Pengamatan 

Pengamatan atau observasi adalah sebuah 

cara menghimpun data yang dilakukan oleh 

guru kepada peserta didiknya dengan cara 

pengamatan yang teliti dan mencatat hasil 

pengamatan secara sistematis. Observasi atau 

pengamatan dapat dibedakan menjadi 3 

bentuk: 1. Pengamatan partisipan adalah 

pengamatan yang pengamatnya langsung 

memasuki dan mengikuti kegiatan yang 

sedang diamati. Seperti pengamatan tentang 

pertanian, maka pengamat harus bergabung 

menjadi petani. 2. Pengamatan sistematik 

adalah observasi dimana faktor yang diamati 

sudah didaftar secara sistematis, dan sudah 

diatur menurut kata gorinya. Pengamatan ini 

dilakukan di luar dari kelompok yang ingin 

diamati. 3. Pengamatan eksperimental akan 

terjadi jika pengamat tidak berpartisipasi 

dalam kelompok. Dalam hal ini ia dapat 

mengendalikan unsure-unsur penting dalam 
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situasi sedemikian rupa sehingga situasi 

dapat diatur sesuai dengan tujuan evaluasi. 

6) Riwayat hidup 

Riwayat hidup juga bisa kita katakan 

curiculum vite (CV). Atau gambaran hidup 

peserta didik, dalam segala aspek. Dengan 

mengkaji atau menganalisis dukumen atau 

riwayat hidupnya maka seorang guru akan 

dapat menarik kesimpulan tentang tingkah 

laku atau kepribadian dan sikap dari peserta 

didik. Soal-soal yang biasa digunakan seperti. 

Nama siswa, status dalam keluarga, agama 

yang dianut, prestasinya 

Instrumen evaluasi pembelajaran dapat dibedakan 

menjadi 2, yaitu:  

a. Tes Objektif  

Tes Objektif adalah tes tertulis yang menuntut 

siswa memilih jawaban yang telah disediakan 

atau memberikan jawaban singkat dan 

pemeriksaannya dilakukan secara objektif 

(seragam) terhadap semua murid. Ada beberapa 

jenis tes bentuk objektif yaitu: pilihan ganda, 

bentuk pilihan benar salah, menjodohkan, dan 

isian singkat. 

1) Pilihan ganda 

Tes pilihan ganda merupakan bentuk tes 

objektif yang menyajikan soal dan beberapa 
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pilihan jawaban yang hanya ada satu jawaban 

yang benar. Tes pilihan ganda dapat diskor 

dengan mudah, cepat, dan memiliki 

obyektifitas yang tinggi untuk mengukur 

tingkat kognitif peserta didik. Bentuk tes ini 

sangat cocok digunakan pada ujian yang 

berskala besar dan hasilnya harus segera 

diumumkan, seperti: ujian akhir sekolah dan 

ujian nasional. Namun, untuk menyusun tes 

berbentuk. 

Soal pilihan ganda yang berkualitas 

membutuhkan waktu yang lama dan penulis 

soal akan kesulitan membuat pengecoh yang 

homogen. Sebelum menyusun tes pilihan 

ganda terdapat hal-hal yang harus 

diperhatikan dalam menyusun tes pilihan 

ganda yaitu: 1) Ada kesesuaian antara soal 

dan jawaban, 2) Penyusunan kalimat tiap soal 

harus jelas, 3) Bahasa yang digunakan mudah 

dipahami, 4) Setiap soal harus mengandung 

satu masalah. 

2) Pilihan Benar-Salah 

3) Bentuk tes Benar-Salah (B-S) adalah soal 

yang mengandung dua kemungkinan 

jawaban, yaitu benar atau salah. Fungsi 

bentuk soal benar salah adalah untuk 

mengukur kemampuan peserta didk untuk 
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membedakan antara fakta dengan pendapat. 

Agar soal dapat berfungsi dengan baik, maka 

materi yang ditanyakan sebaiknya homogen 

dari segi isi. Bentuk soal ini banyak 

digunakan untuk mengukur kemampuan 

mengidentifikasi informasi berdasarkan 

hubungan yang sederhana. Cara mengerjakan 

soal ini dengan melingkari atau menandai 

pada jawaban yang dianggap benar. 

Kelebihan tes benar salah yaitu: mudah 

disusun dan dilaksanakan, dapat dinilai 

dengan cepat dan objektif, dan dapat 

mecakup materi yang lebih luas. Sedangkan 

kekurangan dari tes ini yaitu, peserta didik 

cenderung menjawab dengan coba-coba, 

memiliki derajat validitas dan reliabilitas yang 

rendah, dan sering terjadi kekaburan untuk 

membuat soal yang benar-benar jelas. 

Sebelum menyusun soal benar salah ada hal-

hal yang harus diperhatikan, yaitu: membuat 

petunjuk dengan jelas agar peserta didik tidak 

bingung, setiap soal hendaknya mengandung 

satu pengertian saja, jangan membuat soal 

yang masih dipertanyakan benar salahnya, 

hindari menggunakan kata yang dapat 

memberi petunjuk tentang jawaban yang 

dikehendaki. 

4) Menjodohkan 
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5) Tes menjodohkan yaitu bentuk tes yang terdiri 

atas kumpulan soal dan kumpulan jawaban 

yang keduanya dikumpulkan pada dua kolom 

yang berbeda, yaitu kolom pertanyaan sebelah 

kiri dan kolom jawaban sebelah kanan. Tugas 

murid ialah mencari dan menempatkan 

jawaban-jawaban sehingga sesuai atau cocok 

dengan pertanyaan. Bentuk tes ini digunakan 

untuk mengukur kemampuan peserta didik 

dalam mengidentifikasi informasi 

berdasarkan hubungan yang sederhana dan 

kemampuan menghubungkan antara dua hal. 

Semakin banyak hubungan antara premis 

dengan respon dibuat, maka semakin baik 

soal yang disajikan. 

6) Untuk menyusun soal tes menjodohkan harus 

memperhatikan teknik berikut: 1) 

menyesuaikan kompetensi dasar dengan 

indikator, 2) kumpulan soal diletakkan 

dikolom sebelah kiri dan kumpulan jawaban 

diletakkan di sebelah kanan, 3) menggunakan 

kalimat singkat dan terarah pada pokok 

permasalahan. 

7) Isian Singkat 

8) Tes Isian Singkat adalah tes yang ditandai 

dengan adanya jawaban pada tempat kosong 

yang disediakan oleh guru untuk menulis 

jawabannya dengan singkat sesuai dengan 
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petunjuk. Cara menyusun tes isian singkat 

yaitu: 1) soal yang disusun sebaiknya tidak 

menggunakan soal yang terbuka sehingga 

siswa dapat menjawab dengan terurai, 2) 

Pernyataan sebaiknya hanya mengandung 

satu alternatif jawaban, 3) Titik-titik kosong 

sebagai tempat jawaban hendaknya 

diletakkan pada akhir atau tengah kalimat, 4) 

Dapat menggunakan gambar-gambar 

sehingga soal dapat dipersingkat dan jelas. 

b. Tes non-objektif 

Tes non-objektif atau disebut tes uraian yaitu tes 

yang pertanyannya membutuhkan jawaban 

peserta didik untuk menguraikan, 

mengorganisasikan dan menyatakan jawaban 

dengan kata-katanya sendiri dalam bentuk, 

teknik, dan gaya yang berbeda satu dengan yang 

lainnya. Bentuk uraian sering juga disebut bentuk 

subjektif, karena dalam pelaksanaannya sering 

dipengaruhi oleh faktor subjektifitas guru. Tes ini 

cocok digunakan untuk bidang studi ilmu-ilmu 

sosial. Bentuk tes uraian terbagi menjadi 2 

macam yaitu: 

 

1) Uraian terbatas 

2) Peserta didik diberi kebebasan untuk 

menjawab soal yang ditanyakan namun arah 
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jawabannya dibatasi sehingga kebebasan 

tersebut menjadi bebas yang terarah. 

3) Uraian Bebas 

Peserta didik bebas untuk menjawab soal 

dengan cara sistematika sendiri. Bebas 

mengungkapakan pendapat sesuai dengan 

kemampuannya. Namun guru tetap harus 

mempunyai acuan atau patokan dalam 

mengoreksi jawaban peserta didik. 

Tes non-objektif ini memiliki kelebihan dan 

kekuranagan. Kelebihan dari tes ini yaitu: 1) Tes 

dapat dibuat dengan cepat dan mudah, 2) 

mendorong siswa untuk berani mengemukakan 

pendapat dengan gaya bahasa sendiri dan 

menyusun kalimat dalam bentuk yang bagus, dan 

3) untuk mengukur tingkat pemahaman siswa. 

Sedangkan kelemahan dari tes ini yaitu: kurang 

bisa mencakup isi materi kesekuruhan, 2) Kadar 

validitas dan reliabilitas rendah karena 

pengetahuan siswa yang betul-betul dipahami 

sulit diketahui, 3) Cara memeriksanya banyak 

dipengaruhi unsur-unsur subyektif dan 

membutuhkan waktu yang lama untuk 

mengoreksi. 

Cara penyususnan tes non-objektif yaitu: 1) Butir-

butir soal tes uraian dapat mencakup materi yang 

telah diajarkan dan sesuai dengan indikator, 2) 
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Penyusunan kalimat soal sebaiknya berlainan 

dengan kalimat yang ada di buku namun 

mengandung arti yang sama, 3) kalimat soal 

disusun secara ringkas, padat, dan jelas sehingga 

mudah dipahami peserta didik, 4) Menyusun 

jawaban yang dikehendaki pembuat soal (guru) 

untuk pedoman jawaban yang betul dan untuk 

mengurangi faktor subyektifitas, dan 5) Membuat 

pedoman dalam menjawab tes. 

c. Instrumen Non-Tes 

Instrument non-tes adalah instrument selain tes 

prestasi belajar.  

Alat penilaian yang dapat digunakan adalah: 

lembaran pengamatan/observasi (seperti catatan 

harian, portofolio, life skill) dan instrument tes 

sikap, minat dan lain sebagainya. Meliputi: 

1) Tes skala sikap 

Tes skala sikap adalah tes yang dilakukan 

secara sengaja ataupun tidak sengaja. 

Penilaian ini dilakukan guru terhadaap 

peserta didik bukan dilakukan ke dalam 

kegiatan belajar mengajar, akan tetapi juga 

dilakukan diluar belajar mengajar. 

2) Tes minat belajar 

Tes minat belajar adalah tes yang dilakukan 

oleh guru kepada peserta didik untuk 

meningkatkan minat peserta didik dalam 
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mata pelajaran, karena dengan adanya tes 

minat belajar peserta didik akan sangat 

bersungguh-sungguh dalam belajar dan 

membantu guru untuk bisa membuat peserta 

didik mampu memahami pelajaran. 

3) Tes motivasi berprestasi 

4) Tes motivasi berprestasi adalah tes yang 

dilakukan oleh guru kepada peserta didik 

untuk mendorong motivasi peserta didik 

dalam belajar sehingga dapat memperoleh 

prestasi lebih baik dari sebelumnya. 

5) Tes kreativitas 

6) Tes kreativitas adalah tes yang dilakukan oleh 

guru kepada peserta didik untuk mengukur 

kreativitas peserta didik dalam belajar, 

sehingga akan terlihat kemampuan saat 

melakukan tugas yang dilakukan oleh guru 

maupun saat bertingkah laku didalam kelas.  

7) Tes lisan 

Tes lisan adalah tes yang dilakukan dengan 

cara mengadakan tanya jawab secara 

langsung terhadap peserta dididk baik satu 

persatu, berpasangan, dalam kelompok 

ataupun klasikal. Aspek yang dapat dinilai 

dari tes ini yaitu: 1) Proses berfikir peserta 

didik dalam memecahkan suatu masalah, 2) 

Penguasaan bahasa dan penguasaan materi 

pelajaran. 
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H. Prosedur Melaksanakan Evaluasi 

Dalam melaksanakan evaluasi pendidikan hendaknya 

dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Dalam 

evaluasi pendidikan secara garis besar melibatkan 3 

unsur yaitu input, proses dan out put. Apabila 

prosesdur yang dilakukan tidak bercermin pada 3 

unsur tersebut maka dikhawatirkan hasil yang 

digambarkan oleh hasil evaluasi tidak mampu 

menggambarkan gambaran yang sesungguhnya 

terjadi dalam proses pembelajaran. Langkah-langkah 

dalam melaksanakan kegiatan evaluasi pendidikan 

secara umum adalah sebagai berikut: 

a. Perencanaan (mengapa perlu evaluasi, apa saja 

yang hendak dievaluasi, tujuan evaluasi, 

teknikapa yang hendak dipakai, siapa yang 

hendak dievaluasi, kapan, dimana, penyusunan 

instrument, indikator, data apa saja yang hendak 

digali, dsb). 

b. Pengumpulan data (tes, observasi, kuesioner, dan 

sebagainya sesuai dengan tujuan). 

c. Verifiksi data (uji instrument, uji validitas, uji 

reliabilitas, dsb). 

d. Pengolahan data (memaknai data yang terkumpul, 

kualitatif atau kuantitatif, apakah hendak di olah 

dengan statistikatau non statistik, apakah dengan 

parametrik atau non parametrik, apakah dengan 

manual atau dengan software (misal : SAS, SPSS). 
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e. penafsiran data, (ditafsirkan melalui berbagai 

teknik uji, diakhiri dengan uji hipotesis ditolak 

atau diterima, jika ditolak mengapa? Jika diterima 

mengapa? Berapa taraf signifikannya?) 

interpretasikan data tersebut secara 

berkesinambungan dengan tujuan evaluasi 

sehingga akan tampak hubungan sebab akibat. 

Apabila hubungan sebab akibat tersebut muncul 

maka akan lahir alternatif yang ditimbulkan oleh 

evaluasi itu.  

I. Subjek dan Objek Evaluasi 

Objek dan subjek evaluasi dapat dilihat dari aspek 

inputnya, maka objek dari evaluasi pendidikan itu 

sendiri meliputi tiga aspek: 

a. Aspek Kognitif (Kemampuan) 

b. Alat yang biasa digunakan dalam rangka 

mengevaluasi kemampuan peserta didik itu 

adalah tes kemampuan (aptitude tes) 

c. Aspek Psikomotor (Kpribadian) 

Kepribadian adalah sesuatu yang terdapat 

pada diri seseorang, yang menampakkan 

bentuknya dari tingkah lakunya. Evaluasi 

yang dilakukan untuk mengetahui atau 

mengungkap kepribadian seseoarng adalah 

dengan jalan menggunakan tes kepribadian 

(personality test). 

d. Aspek Afektif (Sikap) 
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e. Sikap, pada dasarnya adalah merupakan 

bagian dari tingkah laku manusia, sebagai 

gejala atau gambaran kepribadian yang 

memencar keluar. Aspek sikap perlu dinilai 

atau dievaluasi terlebih dahulu bagi para 

calon peserta didik sebelum mengikuti 

program pendidikan tertentu. 

Berdasarkan input dan outputnya, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Input 

Calon peserta didik sebagai pribadi yang utuh, 

dapat ditinjau dari beberapa segi yang 

menghasilkan bermacam-macam bentuk tes 

yang digunakan sebagai alat untuk 

mengukur. Aspek yang bersifat rohani 

setidak-tidaknya mencakup 4 hal 

(kemampuan, kepribadian, sikap-sikap, 

inteligensi) 

1) Kemampuan 

Untuk dapat mengikuti program dalam 

suatu lembaga/sekolah/institusi maka 

calon peserta didik harus memiliki 

kemampuan yang sepadan. Alat ukur 

yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan ini disebut tes kemampuan 

atau attitude test. 

2) Kepribadian 

Kepribadian adalah sesuatu yang terdapat 

pada diri manusia dan menampakkan 

bentuknya dalam tingkah laku. Dalam 
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hal-hal tertentu, informasi tentang 

kepribadian sangat diperlukan. Alat 

untuk mengetahui kepribadian seseorang 

disebut tes kepribadian atau pesonality 

test. 

3) Sikap-sikap 

4) Sebenarnya sikap ini merupakan bagian 

dari tingkah laku manusia sebagai gejala 

atau gambaran kepribadian yang 

memancar keluar. Namun karena sikap 

ini merupakan sesuatu yang paling 

menonjol an sangat dibutuhkan dalam 

pergaulan maka banyak orang yang 

menginginkan informasi khusus 

tentangnya. Alat untuk mengukur 

keadaan sikap seseorang dinamakan tes 

sikap atau attitude test. Oleh karena tes 

ini berupa skala, maka lalu disebut skala 

sikap atau attitude scale. 

5) Inteligensi 

6) Untuk mengetahui tingkat inteligensi ini 

digunakan tes inteligensi yang sudah 

banyak diciptakan oleh para ahli. Dalam 

hal ini yang terkenal adalah tes buatan 

Binet dan Simon yang dikenal dengan tes 

Binet-Simon. Selain itu ada lagi tes-tes 

yang lain misalnya SPM, Tintum, dan 
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sebagainya. Dari hasil tes akan diketahui 

IQ (Intelligence Quotient) orang tersebut. 

7) Transformasi 

8) Unsur-unsur dalam transformasi yang 

menjadi objek penilaian antara lain: 

 Kurikulum/materi 

 Metode dan cara penilaian 

 Sarana pendidikan/media 

 Sistem administrasi 

 Pengajar dan personal lainnya 

b. Output 

c. Penilaian terhadap lulusan suatu sekolah 

dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh 

tingkat pencapaian/prestasi belajar mereka 

selama mengikuti program. Alat yang 

digunakan untuk mengukur pencapaian ini 

disebut tes pencapaian atau achievement test. 

d. Subjek evaluasi adalah orang yang melakukan 

pekerjaan evaluasi dalam bidang pendidikan. 

Dilihat dari jenis subjek evaluasi: 

1. Evaluasi internal 

2. Evaluasi yang dilakukan oleh orang dalam 

sekolah sebagai evaluator, misalnya 

pengajar. 
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3. Evaluasi eksternal 

Evaluasi yang dilakukan oleh orang luar 

sekolah sebagai evaluator, misalnya 

orangtua, masyarakat. 

Soal Latihan 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan evaluasi 

pembelajaran? 

2. Jelaskan bagaimana kedudukan evaluasi dalam 

pembelajaran? 

3. Tuliskan Fungsi evaluasi pembelajaran? 

4. Jelaskan komponen-komponen evakuasi 

pembelajaran? 

5. Tuliskan dan jelaskan prinsip-prinsip evaluasi? 

6. Apa saja ruang lingkup evaluasi pembelajaran? 

7. Bagaimana teknik dalam melakukan evaluasi 

pembelajaran? 

8. Jelaskan bagiamana langkah-langkah evaluasi 

pembelajaran? 

9. Tuliskan apa saja objek evaluasi? 

10. Tuliskan subjek evaluasi pembelajaran 

Rangkuman 

1. Evaluasi pembelajaran merupakan rutinitas yang 

dilakukan dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran 

di lembaga pendidikan (sekolah). Evaluasi 

pembelajaran diselenggarakannya untuk melihat dan 

mengetahui sejauh mana penguasaan terhadap 
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materi-materi pelajaran yang telah disampaikan, 

sehingga dapat terlihat kemajuan pada peserta didik. 

2. Kedudukan yang sangat penting dalam proses 

pembelajaran, evaluasi pembelajaran bahasa 

merupakan upaya menafsirkan (interpretasi) proses 

pembelajaran berdasarkan beberapa informasi 

penilaian. Informasi penilaian tersebut dapat berupa 

pengukuran melalui tes maupun nontes dalam 

pembelajaran bahasa. Istilah evaluasi pembelajaran 

mencakup konsep yang paling luas, yakni mencakup 

serangkaian kegiatan penilaian yang meliputi 

pengukuran, baik yang menggunakan tes maupun 

non tes. 

3. Evaluasi pembelajaran mempunyai fungsi yang 

bervariasi di dalam proses belajar mengajar.  

4. Prinsip-Prinsip Evaluasi  

a. Prinsip Prinsip Keseluruhan,  

b. Prinsip Kesinambungan,  

c. Prinsip Objektivitas 

d. Prinsip Terpadu, 

e. Prinsip Akuntabel 

5. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam 

perspektif sistem pembelajaran terdiri atas: 

a. Program pembelajaran  

b. Proses pelaksanaan pembelajaran  

c. Hasil pembelajaran,  

6. Teknik dan Instrumen Evakuasi yaitu dengan 

menggunakan Tes berupa tes pilihan ganda, uraian 
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dan lain-lain, non tes berupa obsevasi, wawancara, 

daftar ceklist, riwayat dan lain-lain. 

7. Langkah-langkah dalam melaksanakan kegiatan 

evaluasi pendidikan secara umum adalah sebagai 

berikut: 

a. Perencanaan  

b. Pengumpulan data  

c. Verifiksi data  

d. Pengolahan data  

e. penafsiran data  

8. Objek dan subjek evaluasi Objek Evaluas yaitu: 

a. Aspek Kognitif (Kemampuan) 

b. Aspek Psikomotor (Kpribadian) 

c. Aspek Afektif (Sikap) 

9. Subjek evaluasi adalah orang yang melakukan 

pekerjaan evaluasi dalam bidang pendidikan. Dilihat 

dari jenis subjek evaluasi: 

a. Evaluasi internal 

b. Evaluasi yang dilakukan oleh orang dalam 

sekolah sebagai evaluator, misalnya pengajar. 

c. Evaluasi eksternal 
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BAB 2 
RUBRIK PENILAIAN 

Pendahuluan 

Capaian Pembelajaran: 

1. Mahasiswa dapat mengetahui pengertian Rubrik 

Penilaian 

2. Mahasiswa dapat   mengetahui isi rubrik penilaian 

Mahasiswa dapat mengetahui manfaat rubrik 

penilaian 

3. Mahasiswa dapat mengetahui komponen rubrik 

penilaian 

4. Mahasiswa dapat mengetahui langkah langkah dalam 

menyusun rubrik penilaian 

5. Mahasiswa dapat mengetahui kelebihan dan 

kekurangan rubrik penilaian 

6. Mahasiswa dapat mengetahui macam-macam rubrik 

penilaian 

Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting bagi 

kehidupan manusia, karena pendidikan dapat 

membentuk manusia yang cerdas dan berkualitas. Salah 

satu hal yang tak bisa terlepaskan dalam bidang 

pendidikan adalah hasil belajar. Dimana hasil belajar 

yang diperoleh peserta didik sangat mempengaruhi 
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keberhasilan dari tujuan pembelajaran. Hasil belajar 

dapat menjadi tolak ukur keberhasilan seorang guru 

dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 

Pergantian kurikulum pendidikan yang intensitasnya 

cukup tinggi membuat pola pembelajaran tidak menentu, 

sehingga buku teks, model pembelajaran, dan cara 

penilaian juga ikut berubah. Setiap manusia mempunyai 

panca indera dan mempunyai gaya belajar yang berbeda-

beda. Panca indera tersebut membantu setiap manusia 

dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu sangat tidak 

efektif jika suatu pembelajaran hanya menggunakan 

penilaian yang baku saja, padahal siswa juga perlu belajar 

untuk tampil dan melontarkan pendapatnya atau dengan 

mengeskspresikan dirinya dalam bentuk apapun. Dengan 

demikian suatu penilaian perlu memperhatikan aspek-

aspek yang juga perlu dinilai dan dikembangkan dalam 

suatu pembelajaran siswa selain hanya aspek kognitif 

siswa saja. 

Penilaian memiliki peran besar dalam menentukan 

kesuksesan pendidikan. Penilaian yang baik memberikan 

dampak pada proses pembelajaran dan menjadi rujukan 

untuk kebijakan selanjutnya. Ketepatan pemilihan 

metode penilaian akan sangat berpengaruh terhadap 

objektivitas dan validitas hasil penilaian yang ujungnya 

adalah adalah informasi objektif dan valid atas kualitas 

pendidikan. Sebaliknya kesalahan dalam memilih dan 

menerapkan metode penilaian juga berimbas pada 
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informasi yang tidak valid mengenai hasil belajar dan 

pendidikan. 

Penilaian aspek afektif dapat dilakukan menggunakan 

teknik observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat, 

serta jurnal. Instrumen yang digunakan pada jurnal 

berupa catatan pendidik. Sedangkan untuk observasi, 

penilaian diri, dan penilaian antarpeserta didik 

menggunakan instrumen berupa daftar cek atau skala 

penilaian yang disertai rubrik. 

Rubrik adalah pedoman penskoran yang digunakan 

untuk menilai unjuk kerja siswa berdasarkan jumlah skor 

dari beberapa kriteria dan tidak hanya menggunakan satu 

skor saja (Mahmud, 2013). Berdasarkan pendapat-

pendapat rubrik dapat diartikan sebagai pedoman 

penilaian kinerja atau hasil kerja peserta didik yang terdiri 

atas skor dan kriteria yang harus dipenuhi untuk 

mencapai skor tersebut. Rubrik juga merupakan salah 

satu assessment alternatif yang dapat digunakan untuk 

mengukur dan menilai siswa secara komprehensif. 

Dikatakan komprehensif karena kompetensi siswa tidak 

hanya dilihat pada akhir proses saja, tetapi juga pada saat 

proses berlangsung. Maka dari itu rubrik dapat berfungsi 

ganda yaitu sebagai penuntun kerja dan sebagai 

instrument evaluasi. Selain itu, rubrik juga sangat cocok 

digunakan pada era yang sangat mengedepankan 

kompetensi seperti saat ini. 
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Rubrik dapat mengukur berbagai kompetensi yang 

diharapkan dikuasai selama proses perkuliahan, dapat 

berupa keterampilan atau pun produk yang dihasilkan 

oleh mahasiswa. Contoh keterampilan yang dapat dinilai 

menggunakan rubrik, yaitu: keterampilan presentasi, 

diskusi, debat, membaca, kerjasama kelompok. Atau pun 

produk yang dihasilkan mahasiswa seperti; makalah, 

jurnal, peta, video pembelajaran, web design, laporan 

praktikum dsb. Jadi rubrik sangat mungkin diandalkan 

untuk mengemas sebuah proses evaluasi menjadi proses 

yang variatif. Semua aspek yang ada dalam rubrik akan 

dapat mengukur kriteria yang diharapkan dari 

ketercapaian kompetensi mahasiswa. Rubrik juga akan 

jauh mengurangi subjektivitas dalam menilai kompetensi 

seorang mahasiswa, karena bukan hanya dosen yang 

berhak menggunakan rubrik ini, melainkan mahasiswa 

sejawat pun dapat dilibatkan dalam proses penilaian. 

Uraian Materi 

A. Pengertian Rubrik Penilaian 

Rubrik merupakan salah satu assessment yang 

digunakan dalam mengukur dan menilai peserta didik 

secara menyeluruh. Secara menyeluruh di sini 

diartikan bahwa penilaian peserta didik tidak hanya 

pada tahap akhir, namun juga ketika proses berjalan. 

Rubrik juga berguna untuk menuntun kerja dan 

instrumen untuk evaluasi. Rubrik sebagai suatu alat 
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penskoran yang terdiri dari daftar seperangkat criteria 

atau apa yang harus dihitung. 

Panduan yang umum digunakan untuk membantu 

pendidik/dosen dalam menetapkan penilaian dan 

evaluasi yang lebih akurat melibatkan usaha 

penskoran adalah rubric. Rubrik (kriteria penilaian) 

dalam penilaian kinerja merupakan hal yang sangat 

penting. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan 

obyektivitas penskoran, sehingga dapat 

meningkatkan reliabilitas, validitas dan keadilan 

penilaian dalam proses pembelajaran. 

Rubrik merupakan instrumen yang bersifat kualitatif 

yang dipergunakan untuk memberi nilai terhadap 

peningkatan belajar, atau kinerja mahasiswa maupun 

siswa. Rubrik juga dapat digolongkan sebagai 

pedoman penilaian kinerja maupun hal lainnya, atau 

dapat digunakan untuk membedakan kualitas yang 

dimiliki, yang didalamnya memuat penjelasan 

mengenai indikator dan kemampuan yang menjadi 

kriteria dalam penilaian dengan skala skor tertentu. 

Adapun rubrik menurut para ahli yaitu: 

1. Menurut Lipton (1997) rubrik berasal dari bahasa 

latin rubric terra, yang mengacu pada 

penggunaan tanah merah berabad-abad silam 

untuk menandai sesuatu yang penting. 
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2. Menurut Hart Diane (1994) A rubrik is an 

established set of criteria used for scoring or rating 

student’s test, portofolios or performance. A 

scoring rubrik describes the levels of performance 

student might be expected to attain relative to a 

desired standard of achievement. 

3. Menurut   Arens Rubrik adalah Deskripsi 

terperinci tentang tipe kinerja tertentu dan 

kriteria yang akan digunakan untuk menilainya 

4. Menurut Bernie Dodge dan Nancy Pickett Rubrik 

adalah dalah alat skoring untuk asesmen yang 

bersifat subjektif, yang didalamnya terdapat satu 

set kriteria dan standar yang berhubungan 

dengan tujuan pembelajaran yang akan diases ke 

anak didik. 

5. Menurut Nitko Rubrik adalah suatu alat yang 

berisi seperangkat aturan yang digunakan untuk 

mengases kualitas dari performansi/kinerja 

mahasiswa/ peserta didik. 

Menurut Mueller dalam (Nisrokha, 2018) Rubrik dapat 

dipahami sebagai sebuah skala penyekoran yang 

dipergunakan untuk menilai kinerja subjek diidk 

untuk tiap kriteria terhadap tugas-tugas tertentu. 

Rubrik dipergunakan untuk menentukan tingggi 

rendahnya pencapaian kinerja peserta didik. Dalam 

sebuah rubrik terdapat dua hal pokok yang harus 

dibuat, yaitu kriteria dan tingkat pencapaian kinerja 
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tiap kriteria. Kriteria berisi halhal esensial yang ingin 

diukur tingkat pencapaian kinerjanya yang secara 

esensial dan konkret mewakili kompetensi yang 

diukur pencapaiannya. Kriteria haruslah dirumuskan 

atau dinyatakan singkat padat, komunikatif, denagn 

bahasa yang gramatikal, dan benar-benar 

mencerminkan kompetensi yang di ukur. Dalam 

sebuah rubrik, kriteria mungkin saja dilabeli dengan 

kata-kata tertentu yang lebih mencerminkan isi, 

misalnya dengan kata-kata: unsur yang dinilai. 

Jadi Rubrik merupakan panduan penilaian yang 

menggambarkan kriteria yang diinginkan guru dalam 

menilai atau memberi tingkatan dari hasil pekerjaan 

siswa. Rubrik perlu memuat daftar karakteristik yang 

diinginkan yang perlu ditunjukkan dalam suatu 

pekerjaan siswa disertai dengan panduan untuk 

mengavaluasi masing-masing karakteristik tersebut.  

B. Isi Rubrik  

Rubrik terdiri dari komponen-komponen yang akan 

dinilai disertai tingkatan mutu untuk setiap aspek 

penilaian tersebut mulai dari tingkat yang paling 

sempurna sampai tingkat yang paling buruk disertai 

dengan skor untuk setiap tingkat mutu tersebut. 

Setiap tingkatan mutu perlu ditentukan indicator 

pencapaiannya. Dalam setiap dimensi atau aspek 

penilaian terdiri dari satu atau beberaapa aspek.  
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Aspek-aspek kinerja inilah yang akan ditentukan 

tingkatan mutunya. Rubrik biasanya dibuat dalam 

bentuk tabel. Secara singkat rubrik terdiri dari 

beberapa komponen, yaitu (Eko Putro Widoyoko, 

2018:214):  

1. Aspek penilaian yang akan dijadikan dasar dalam 

menilai kinerja maupun hasil kerja siswa;  

2. Indicator mutu beserta capaian indicator yang 

menunjukkan tingkatan mutu dari aspek 

penilaian mulai dari yang paling sempurna 

sampai yang paling buruk;  

3. Skor untuk tiap-tiap tingkatan mutu dari 

aspek/subaspek penilaian.  

4. Skala yang akan digunakan untuk menilai 

dimensi kinerja atau aspek penilaian mulai dari 

skala 3, 4 atau skala 5.  

Kriteria-kriteria rubrik yang baik (Herman & Yustiana, 

204: 186):  

1. Rubrik berisi kriteria yang dapat dinilai jika guru 

hanya menilai keterampilan siswa nya 

mencantumkan kriteria yang dapat mengukur 

keterampilan siswa tersebut begitu pula jika 

digunakan untuk menilai kemampuan 

pengetahuan sikap atau perilaku siswa.  

2. Rubrik dibuat ringkas singkat dan tidak rumit itu 

bertujuan agar guru dan siswa mudah memahami 

dan menggunakan rubrik tersebut. Setiap kriteria 
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di dalam rubrik harus ringkas dan bersifat 

descriptif sehingga dapat menjadi acuan yang 

jelas bagi guru dan siswa.  

3. Setiap kriteria tidak dapat di aplikasikan pada 

semua penilaian ketrampilan pada subjek, topik 

atau aktivitas pembelajaran tertentu. Misalnya, 

keterampilan berbicara pada mata pelajaran 

bahasa Inggris tentang Pronounciation, maka 

tersebut dapat digunakan pada setiap topik 

Pronounciation.  

4. Rubrik menggambarkan pengetahuan, sikap atau 

keterampilan yang bisa di observasi seperti 

keterampilan membaca, berpidato, berhitung, 

menyanyi, sikap atau perilaku pada saat 

melaksanakan aktivitas pembelajaran dan lain 

lain. 

Rubrik biasanya dibuat dalam bentuk tabel dua lajur, 

yaitu baris yang berisi kriteria dan kolom yang berisi 

mutu. Kriteria dapat dinyatakan secara garis besar. 

Kemudian dirinci menjadi komponen-komponen 

penting atau dapat pula komponen-kpmponen ditulis 

langsung tanpa dikelompokkan dalam garis besar. 

Rubrik dapat bersifat menyeluruh atau berlaku 

umum dan dapat juga bersifat khusus atau hanya 

berlaku untuk suatu topik tertentu. Rubrik yang 

bersifat menyeluruh dapat disajikan dalam 

bentuk holistic rubrik. Rubrik holistik adalah 
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pedonan untuk menilai berdasarkan kesan 

keseluruhan atau kombinasi semua kriteria. Serta 

dapat pula dalam bentuk analytic rubrik, rubrik 

analitik adalah pedoman untuk menilai berdasarkan 

beberapa kriteria yang ditentukan. dengan 

menggunakan rubrik ini dapat dianalisis kelemahan 

atau kelebihan siswa. 

C. Manfaat Rubrik Penilaian   

Berikut manfaat pemakaian rubrik menurut Dikti 

(2008: 39):  

1. Rubrik menjelaskan deskripsi tugas  

2. Rubrik memberikan informasi bobot penilaian  

3. Peserta didik memperoleh umpan balik yang cepat 

dan akurat  

4. Penilaian lebih objektif dan konsisten  

Berdasarkan poin di atas, manfaat pada poin a rubrik 

menjelaskan deskripsi tugas yang berarti dengan 

adanya rubrik, siswa mengetahui kompetensi yang 

hendak dicapai dalam sebuah tugas karena tugas 

terdeskripsi secara jelas. Pada poin b rubrik 

memberikan informasi bobot penilaian yang berarti 

dengan adanya rubrik, siswa tahu bobot penilaiannya 

sehingga siswa dapat mengerjakannya dengan 

optimal. 

Herman & Yustiana (2014: 186) menyatakan bahwa 

manfaat rubrik adalah sebagai berikut: 
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Guru Siswa 

Menyediakan 
spesifikasi kriteria dari 

tugas yang akan 

dilaksanakan siswa, 

sikap atau perilaku 

siswa 

Memperjelas kriteria, sikap 

atau perilaku yang harus 

dilakukan 

Menyediakan 
spesifikasi kriteria yang 

lebih terfokus pada 

penilaian siswa  

Memperjelas penekanan 

kemampuan, kinerja pada 
proses atau produk, atau 

keduanya; nilai sikap atau 

perilaku siswa   

Menjadi pedoman 

penilaian sehingga 

penilaian menjadi lebih 
konsisten 

Membantu siswa 

memonitor dan 

mengevaluasi kinerjanya 
sendiri   

Mengindari 

subjektivitas penilaian   

Menyediakan deskripsi 

informatif berkaitan 

dengan kemampuan 

kinerja, sikap atau perilaku 

siswa 

Menyediakan deskripsi 

kemampuan, kinerja, 
sikap, dan perilaku 

siswa yang informative 

kepada siswa dan 

orang tua 

Memberikan informasi 

yang jelas tentang 

penilaian 

Banyak keuntungan yang dapat diperoleh bila guru 

menggunakan rubrik, diantaranya (Abdul Majid, 

2014: 107):  

1. Guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

dengan memberikan focus, penekanan dan 

perhatian pada perincian tertentu sebagai model 

untuk siswa.  

2. Siswa mempunyai pedoman yang jelas mengenai 

apa yang diharapkan guru.  
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3. Siswa dapat menggunakan rubrik sebagai alat 

untuk mengembangkan kemampuannya.  

4. Guru dapat menggunakan kembali rubrik 

tersebut untuk berbagai kegiatan berikutnya yang 

sejenis. 

Secara jelas bahwa rubrik menyediakan cara 

penilaian lebih transparan baik bagi fasilitator 

maupun siswa/mahasiswa.  Beberapa manfaat dari 

rubrik, yaitu:  

1. Rubrik dapat menjadi pedoman penilaian yang 

objektif dan konsisten dengan kriteria yang jelas; 

2. Rubrik dapat memberikan informasi bobot 

penilaian pada tiap tingkatan kemampuan 

mahasiswa; 

3. Rubrik dapat memotivasi mahasiswa untuk 

belajar lebih aktif; 

4. Mahasiswa dapat menggunakan rubric untuk 

menentukan strategi pembelajarannya 

serta   mengukur capaian kemampuannya sendiri 

atau kelompok belajarnya;  

5. Mahasiswa mendapatkan umpan balik yang cepat 

dan akurat; 

6. Rubrik dapat digunakan sebagai instrumen untuk 

refleksi yang efektif tentang proses pembelajaran 

yang telah berlangsung;  

7. Sebagai pedoman dalam proses belajar maupun 

penilaian hasil belajar mahasiswa. 
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Rubrik digunakan untuk melakukan observasi 

terhadap pekerjaan mahasiswa, mencocokkan hasil 

pekerjaan yang dilaku- kan mahasiswa dengan 

diskripsi yang ada serta memberikan masukan bagi 

guru untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi rubrik 

dimaksudkan untuk mengawal proses belajar yang 

sedang berlangsung bukan untuk menilai hasil akhir. 

Rubrik penting karena dapat digunakan untuk 

mengecek kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh 

mahasiswa. Melalui rubrik mahasiswa dapat 

memahami apa yang harus mereka capal dalam 

melaksanakan tugas yang diberikan kepada mereka. 

Oleh sebab itu manfaat ialah: 

1. Membantu dosen untuk mengajar  

Rubrik yang disiapkan dosen untuk kepentingan 

pengajaran diarahkan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran atau kom-petensi yang akan 

dikuasai oleh mahasiswa. Dengan kata lain rubrik 

yang disiapkan diarahkan pada apa yang akan 

mahasiswa pelajari daripada apa yang akan 

diajarkan oleh dosen. Dengan demikian rubrik 

yang digunakan lebih difokuskan pada apa yang 

akan mahasiswa kuasai baik dari sisi konten 

maupun hasil akhir. Melalui rubrik yang menjadi 

fokus ialah proses belajar bukan sekedar 

menyelesakan tugas yang diberikan. 
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2. Rubrik membantu mengkoordinasikan 

pengajaran dan asesmen  

Rubrik yang telah disusun dapat digunakan 

beberapa kali untuk tugas yang berbeda-beda. 

Mahasiswa diberikan rubrik pada awal 

melakukan sebuah tugas. Dengan rubrik itu 

mereka melakukan tugas yang diberikan misalnya 

menulis, menerima umpan balik, berlatih, 

memperbaiki. menulis lagi dan seterusnya hingga 

mendapat nilai akhir. Proses yang dilalui 

menggunakan rubrik yang sama memungkinkan 

mahasiswa untuk belajar dan pada akhirnya 

menginternalisasi proses tersebut daripada 

melakukan tugas yang banyak tetapi kriteria yang 

berbeda-beda. 

3. Rubrik membantu Mahasiswa untuk belajar  

Kriteria dan diskripsi kualitas pekerjaan yang 

diharapkan melalui rubrik membantu mahasiswa 

untuk memahami kualitas dan performas atau 

kinerja apa yang diinginkan dan wujud 

tampilannya seperti apa. Dengan mengikuti 

rubrik mahasiswa akan mengetahui apakah hasil 

pekerjaan mereka telah memenuhi standar yang 

diharapkan ataukah belum. 

D. Macam – macam Rubrik  

Abdul Majid (2014: 108) mengelompokkan rubrik 

menjadi 2 tipe, yaitu:  
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1. Rubrik holistik Penskoran dilakukan terhadap 

proses keseluruhan atau kesatuan produk tanpa 

menilai bagian komponen secara terpisah. 

Contoh: rubrik untuk penilaian pada seminar 

rencana penelitian dan hasil penelitian.  

2. Rubrik analitik Penskoran mula-mula dilakukan 

atas bagian-bagian individual produk atau 

penampilan secara terpisah, kemudian 

dijumlahkan skor individual itu untuk 

memperoleh skor total.  

Sedangkan menurut Eko Putro Widiyoko (2018: 221) 

berdasarkan dimensi kinerja (aspek penilaian) rubrik 

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:  

1. Rubrik holistik adalah rubrik yang deskripsi 

aspek penilaiannya dibuat secara umum. 

Penskoran dilakukan terhadap proses 

keseluruhan tanpa menilai bagian komponen 

secara terpisah.  

2. Rubrik analitik Rubrik analitik merupakan rubrik 

yang aspek-aspek penilaian dan indicator kinerja 

serta pencapaian indicator dibuat lebih rinci. 

Aspek penilaian yang akan dinilai disesuaikan 

dengan kinerja yang akan diukur. 

Rubrik dapat juga dibuat secara analitis dan holistik. 

Rubrik analistis menunjuk pada rubrik yang 

memberikan penilaian tersendiri untuk tiap kriteria. 

Jadi, tiap kriteria mempunyai nilai tersendiri. Pada 
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umumnya, rubrik bersifat analitis. Contoh di atas juga 

merupakan rubrik analisis. Rubrik holistik, dipihak 

lain, adalah yang tidak memberikan penilaian 

pencapaian kinerja untuk tiap kriteria. Penialian 

pencapaian kinerja diberikan secara menyeluruh 

untuk seluruh kriteria sekaligus. Misalnya, penilaian 

diberikan dalam pernyataan verbalseperti: sedang, 

cukup, baik, amat baik; atau kurang memuaskan, 

memuaskan, amat memuaskan. 

Rubrik yang dikembangkan bisa secara holistik, 

analitik, atau kombinasi keduanya. Rubrik holistik 

adalah konstruk yang berisi macam-macam tingkatan 

pekerjaan yang mendeskripsikan kualitas, kuantitas 

suatu tugas, atau seluruhnya berupa kuantitas dan 

kualitas pekerjaan. Rubrik holistik mengharuskan 

seorang pendidik menentukan tingkat pekerjaan. 

Rubrik analitik merupakan rubrik yang memberikan 

penilaian masing-masing untuk setiap kriteria 

(Nurgiantoro, 2011). Rubrik holistik dan analitik 

adalah dua rubrik yang paling sering ditampilkan. 

Rubrik dapat dikategorikan menjadi model spesifik-

tugas atau generik (Haladyna & Rogriguez, 2013). 

Rubrik yang spesifik untuk suatu tugas mengacu 

pada model spesifik tugas. Rubrik yang digunakan 

untuk tugas yang tidak spesifik tetapi 

memiliki kriteria yang mirip dengan tugas tertentu 

disebut model generik. Model spesifik tugas paling 
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baik digunakan untuk pembelajaran di kelas, 

sedangkan 

model generik lebih cocok untuk digunakan untuk tes 

dan ujian. 

Penilaian alternatif yang cocok digunakan saat ini 

adalah rubrik karena dalam kontribusinya, rubrik 

digunakan untuk menilai kinerja siswa mencakup 

aspek afektif dan psikomotorik siswa yang merupakan 

cakupan aspek pembelajaran, yang dianggap sama 

pentingnya dengan aspek kognitif. Rubrik juga dapat 

digunakan dalam bidang yang lain bahkan dalam 

tingkat pendidikan yang rendah sampai yang tinggi. 

Rubrik dalam penggunaannya, tidak hanya untuk 

menilai performance (kinerja), akan tetapi juga dapat 

digunakan untuk menilai project siswa. 

E. Komponen dan Format Penilaian Rubrik 

Karena rubrik merupakan suatu panduan 

pengamatan dalam menilai kinerja dan produk 

peserta didik maka rubrik dibuat dengan mengacu 

pada tes kinerja yang berisi deskripsi tugas. Deskripsi 

tugas ini berisi tentang berbagai proses kerja dan juga 

spesifikasi produk hasil kerja, Hal ini tentunya harus 

diperlihatkan pada peserta didik, baik dalam- 

melakukan, membuat, mendemonstrasikan, 

memeragakan, atau ketika menggunakan sesuatu. 

Deskripsi tugas dapat menjadi salah satu dari proses 

kerja atau produk hasil kerja, bahkan keduanya. 
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Selain itu, pada deskripsi tugas terdapat uraian 

mengenai alat, bahan, berbagai langkah dan juga 

mengenai pelaksanaannya. 

Suatu rubrik setidaknya harus memiliki kelengkapan 

komponen seperti:  

1. aspek yang diamati untuk dinilai,  

2. skala atau kategori penilaian untuk menandai 

tingkatan kualitas pelaksanaan kinerja atau 

produk,  

3. deskripsi dari setiap aspek dalam setiap tingkat 

skala atau kategori penilaian, dan  

4. penghitungan nilai akhir. 

 
Gambar 1. Komponen dan Format Rubrik 

 

Aspek (dimensi) merupakan bagian esensial dari 

setiap proses kinerja ataupun produk yang menjadi 

objek untuk diamati. Dengan demikian, dalam suatu 

rubrik, bagian-bagian esensial tersebut dapat terdiri 

atas beberapa aspek. Jumlah aspek yang diamati 

tergantung dari kompleksitas kinerja yang dilakukan 
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maupun produk yang dihasilkan. Jumlah aspek 

esensial yang ideal adalah 3 sampai 5 aspek. Jika 

kurang dari 3 maka dapat mengurangi penilaian 

secara keseluruhan, sedangkan jika lebih dari 5 maka 

dapat membebani penilai. 

Skala atau kategori merupakan rentang capaian 

penilaian yang dapat menunjukkan gradasi kualitas 

kinerja atau produk yang dihasilkan oleh peserta 

didik. Skala dapat berbentuk angka 1, 2, 3, dan 4, 

sedangkan kategori dapat berbentuk kata baik, 

cukup, kurang atau selalu, sering. kadang-kadang, 

maupun jarang. 

Penggunaan rubrik untuk mengevaluasi tulisan siswa 

muncul dari ketidakpuasan umum, antara guru dan 

administrator, dengan strategi penilaian esai 

tradisional. Dalam lingkungan pendidikan penilaian 

tingkat tinggi saat ini, banyak pendidik yang secara 

teratur dan percaya diri mempekerjakan rubrik 

sebagai cara menilai pekerjaan siswa. Ini merupakan 

indikasi bahwa rubrik sangat dihargai alat yang 

meningkatkan keandalan dan validitas dalam 

penilaian. Perlu dicatat: Namun, sesederhana itu 

implementasi rubrik mungkin tidak menjamin 

penilaian yang efektif. 

F. Kelebihan dan Kekurangan Rubrik Penilaian 

Rubrik penilaian dapat memberikan panduan 

pengamatan bagi para pengajar sehingga mereka 
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dapat berfokus pada berbagai aspek dari kinerja dan 

juga produk yang akan dinilai. Sedangkan untuk 

peserta didik, rubrik dapat berguna sebagai acuan 

untuk merencanakan berbagai hal yang diperlukan, 

berbagai langkah kerja, pelaksanaan kerja, dan juga 

dalam menghasilkan suatu produk. Tak hanya itu, hal 

ini juga dapat menghilangkan subjektivitas 

pengamatan karena deskripsi yang terdapat di rubrik 

dapat dicocokkan dengan hasil kinerja atau karya 

yang telah dihasilkan oleh peserta didik. 

Menurut Anders Jonsson dan Gunilla Svingby (2007), 

rubrik dapat memperbaiki pengajaran, memberikan 

umpan balik kepada peserta didik, berkontribusi 

terhadap penilaian yang lebih baik, menjadi sumber 

informasi penting untuk perbaikan program, serta 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Sama halnya 

dengan pandangan Kenneth Wolf and Ellen Stevens 

(2007) yang menyatakan empat kelebihan 

penggunaan dari rubrik, yaitu berkontribusi pada 

peningkatan kualitas pembelajaran dengan adanya 

target pembelajaran yang lebih jelas, memandu desain 

dan penyampaian instruksional, membuat proses 

penilaian lebih akurat dan adil, serta memberikan 

peserta didik alat untuk penilaian diri dan umpan 

balik rekan. Akan tetapi, Porath (2010) menyuarakan 

bahwa di samping kelebihan dari rubrik ini, terlihat 

jelas kelemahannya yaitu membatasi kreativitas 
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peserta didik karena penilaian hanya sesuai yang 

terdapat dalam rubrik. 

Salah satu kelebihan utama menggunakan rubrik 

adalah rubrik memberi gambaran 

yang jelas untuk setiap penilaian yang dibuat. Denga

n menggunakan rubrik, guru mampumengkhususka

n garis panduan yang diharapkan dalam setiap aspek-

aspek suatu projek. Sepanjang tempoh pelajar 

mengikuti rubrik, mereka tidak akan keliru dengan 

apa yang diharapkan daripada mereka. Hal ini akan 

mengurangkan tekanan baik bagi pelajar mahupun 

guru. Pemahaman lebih mendalam tentang harapan 

juga boleh menyebabkan peningkatan kualiti pelajar 

lebih tinggi. 

Kelebihan lain menggunakan rubrik ialah dapat 

meringankan beban guru dengan mengurangkan 

masa penilaian yang harus disediakan oleh mereka. 

Walaupun disiplin ilmu seperti English High 

School mungkin mempunyai lebih daripada beberapa 

sistem penilaian, semua disiplin dan kelas tersebut 

terpaksa berhadapan dengan tekanan dalam 

menanda kertas contohnya ujian ataupun 

peperiksaan. Rubrik membantu dalam memfokuskan 

perhatian guru terhadap aspek tertentu yang ada 

dalam rubrik, yang mana dapat membantu guru 

memendekkan masa penilaian pelajar. 
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Selain itu, kriteria-kriteria yang ada pada rubrik 

menggambarkan prestasi pelajar yang sebenar. 

Melalui penilaian rubrik, pelajar dapat mengetahui 

kekuatan dan kelemahan dalam sesuatu aspek, 

bidang atau subjek yang mereka pelajari dengan lebih 

jelas dan terperinci. Oleh itu, pelajar dapat 

memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang 

terdapat dalam diri. Hal ini secara tidak langsung 

dapat meningkatkan prestasi pelajar ke tahap yang 

lebih cemerlang. Rubrik juga memberi gambaran jelas 

kepada guru untuk setiap penilaian yang dibuat. Jadi, 

guru dapat mengenal pasti kelemahan pelajar 

seterusnya membantu pelajar memperkemas aspek-

aspek yang perlu diberi penekanan. 

Salah satu kelemahan rubrik ialah penilaian terhadap 

pelajar kadangkala tidak tepat. Hal ini kerana, 

penilaian yang dibuat adalah berbeza-beza dari segi 

tempat, suasana dan aspek. Faktor inilah yang 

mendorong sama ada pelajar mendapat skor 

cemerlang ataupun lemah. Jadi, penilaian yang 

diperoleh tidak boleh dipercayai sepenuhnya 

disebabkan terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi penilaian tersebut. 

Kelemahan rubrik seterusnya ialah tahap 

pengaplikasian pelajar adalah terhadap berdasarkan 

kriteria yang ditetapkan. Antara kriteria yang 

ditetapkan ialah tajuk, isu dan bahasa. Pengetahuan 
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pelajar kadangkala terbatas dalam sesetengah aspek 

jadi, pelajar mungkin mendapat skor yang rendah 

dalam penilaian. Walau bagaimanapun, kesimpulan 

tidak boleh dibuat berdasarkan penilaian rubrik yang 

tidak memandang kepada aspek dan kriteria yang 

sering bertukar dan berbeda-beda. 

G. Langkah – Langkah Pengembangan Rubrik 

Dalam pengembangan rubrik, perlu diperhatikan 

beberapa langkah. Donna Szpyrka dan Ellyn B. Smith 

(1995) menyebutkan bahwa langkah-langkah 

pengembangan rubrik adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan konsep, keterampilan atau kinerja 

yang akan diasesmen. 

2. Merumuskan atau mendefinisikan dan 

menentukan urutan konsep atau keterampilan 

yang akan diasesmen ke dalam rumusan atau 

definisi yang menggambarkan aspek kognitif dan 

aspek kinerja. 

3. Menentukan konsep atau keterampilan yang 

terpenting dalam tugas yang harus diasesmen. 

4. Menentukan skala yang akan diasesmen. 

5. Mendeskripsikan kinerja mulai dari yang 

diharapkan sampai dengan kinerja yang tidak 

diharapkan (secara gradual). Deskripsi konsep 

atau keterampilan kinerja tersebut dapat diikuti 

dengan memberikan angka pada setiap gradasi 

atau member deskripsi gradasi. 
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6. Melakukan uji coba dengan membandingkan 

kinerja atau hasil kerja dengan rubrik yang telah 

dikembangkan. 

7. Berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja atau 

hasil kerja dari uji coba tersebut kemudian 

dilakukan revisi terhadap deskripsi kinerja 

maupun  konsep dan keterampilan yang akan 

diasesmen. 

8. Memmikirkan kembali tentang skala yang 

digunakan. 

9. Merevisi skala yang digunakan. 

Walaupun suatu rubrik telah diupayakan untuk 

disusun dengan sebaik-baiknya tetapi harus disadari 

bahwa tidak mungkin rubrik yang tersusun itu 

merupakan sesuatu yang sempurna atau dianggap 

sebagai satu-satunya kriteria untuk menialai kinerja 

siswa dalam satu kegiatan. 

Soal Latihan 

1. Apa yang dimaksud dengan Rubrik Penilaian? 

2. Apa saja isi komponen rubrik penilaian? 

3. Apa saja manfaat rubrik penilaian? 

4. Apa saja komponen rubrik penilaian? 

5. Bagaimana langkah langkah dalam menyusun rubrik 

penilaian? 

6. Apa kelebihan dan kekurangan rubrik penilaian? 

7. Sebutkan macam-macam rubrik penilaian? 
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Rangkuman 

1. Rubrik merupakan panduan penilaian yang 

menggambarkan kriteria yang diinginkan guru dalam 

menilai atau memberi tingkatan dari hasil pekerjaan 

siswa.  

2. Suatu rubrik setidaknya harus memiliki kelengkapan 

komponen seperti:  

a. aspek yang diamati untuk dinilai,  

b. skala atau kategori penilaian untuk menandai 

tingkatan kualitas pelaksanaan kinerja atau 

produk,  

c. deskripsi dari setiap aspek dalam setiap tingkat 

skala atau kategori penilaian, dan  

d. penghitungan nilai akhir. 

3. Manfaat Rubrik 

a. Rubrik menjelaskan deskripsi tugas  

b. Rubrik memberikan informasi bobot penilaian  

c. Peserta didik memperoleh umpan balik yang cepat 

dan akurat  

d. Penilaian lebih objektif dan konsisten  

4. Komponen Rubrik 

5. Langkah-langkah menyusun rubrik 

a. Menentukan konsep 

b. Merumuskan atau mendefinisikan  

c. Menentukan konsep  

d. Menentukan skala yang akan diasesmen. 

e. Mendeskripsikan kinerja  
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f. Melakukan uji coba  

g. Berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja atau 

hasil kerja dari uji coba  

h. Memikirkan kembali tentang skala yang 

digunakan. 

i. Merevisi skala yang digunakan. 

6. Kelebihan dan kekurangan rubrik 

7. Macam-macam rubrik penilaian 

a. Rubrik holistik Penskoran  

b. Rubrik analitik Penskoran 
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BAB 3 
EVALUASI HASIL PENELITIAN  

Pendahuluan 

Capaian Pembelajaran 

1. Mahasiswa dapat mengetahui pengertian dari 

penelitian evaluatif. 

2. Mahasiswa dapat mengetahui tujuan dari penelitian 

evaluatif. 

3. Mahasiswa dapat mengetahui ciri-ciri penelitian 

evaluatif 

4. Mahasiswa dapat mengetahui ruag lingkup penelitian 

dalam Pendidikan 

5. Mahasiswa dapat mengetahui model-model evaluatif. 

Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis 

untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga 

merupakan suatu usaha yang sistematis dan 

terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang 

memerlukan jawaban. Dalam kegiatan penelitian terdapat 

sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang 

digunakan oleh peneliti sesuai dengan disiplin ilmu 

masing-masing. Ada beberapa jenis penelitian di 

antaranya adalah penelitian: eksplorasi, penelitian 

pengembangan, verifikasi, kuantitatif, kualitatif, 
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penelitian survai, tindakan, ex post-facto, eksperimen, 

dan penelitian evaluasi. Sudah barang tentu, setiap jenis 

penelitian memiliki ciri-ciri tersendiri, sehingga peneliti 

harus cermat bilamana akan memilih untuk melakukan 

jenis penelitian tertentu. Pemilihan jenis penelitian ini 

harus didasarkan pada jenis masalah yang akan 

dipecahkan.  

Dari sekian banyak jenis penelitian, penelitian evaluatif 

belum banyak dilakukan oleh pendidik. Para pendidik 

umumnya lebih familier dengan penelitian tindakan kelas 

yang dimaksudkan untuk memperbaiki proses 

pembelajaran. Penelitian evaluatif pada dasarnya 

digunakan untuk meneliti keberhasilan suatu program 

termasuk dalam lingkup pendidikan. Begitu banyak 

program dankebijakan yang dikeluarkan oleh institusi 

yang berwenang, misalnya program pemberlakuan 

Kurikulum 2013, program Pendidikan Sistem Ganda 

(PSG), sehingga dibutuhkan penelitian evaluatif tentang 

keberhasilan atau terlaksananya program atau kebijakan 

tersebut dalam implementasinya di lapangan.  

Berdasarkan penjelasan diatas adapun judul makalah 

yaitu “Evaluasi Hasil Penelitian”, dengan tujuan untuk 

mengetahui pengertian dari penelitian evaluatif, untuk 

mengetahui tujuan dari penelitian evaluatif, untuk 

mengetahui ciri-ciri penelitian evaluatif, untuk 

mengetahui ruag lingkup penelitian dalam Pendidikan, 

dan untuk mengetahui model-model evaluatif. 



 

 

  

31 
 

Uraian Materi 

A. Pengertian Evaluasi Pembelajaran   

Dalam konteks pembelajaran terdapat istilah evaluasi 

dan penelitian evaluasi. Kata evaluasi (penilaian) 

merupakan suatu program biasanya dilakukan pada 

suatu waktu tertentu atau pada suatu tahap tertentu 

dengan membandingkan keadaan yang nyata dengan 

keadaan yang diharapkan dalam program tersebut. 

Menurut Borg and Gall (2003) evaluasi merupakan 

proses membuat penilaian tentang manfaat, nilai, 

atau keseimbangan program pendidikan. Kegiatan 

evaluasi biasanya dimulai dengan kebutuhan 

seseorang untuk mengambil keputusan mengenai 

kebijakan, manajemen, atau strategi politik.  

Kegiatan evaluasi dirancang untuk menghasilkan 

data mengenai nilai, jasa, atau nilai fenomena 

pendidikan. Temuan mereka cenderung dinyatakan 

dalam ungkapan-ungkapan seperti"program 

membaca ini lebih unggul dari program lain. Fokus 

dari kegiatan evaluasi adalah program untuk berbagai 

fenomena, metode, material, organisasi, perorangan, 

dll. Dari temuan program tersebut pendidik dapat 

melakukan penilaian dan keputusan. Dengan 

demikian bisa disimpulkan bahwa kegiatan evaluasi 

merupakan salah satu bagian penting dari penelitian 

evaluatif.  
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Penelitian evaluatif pada dasarnya merupakan bagian 

dari penelitian terapan. Arti evaluatif mmengarah 

pada sifat dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, bagian 

yang penting dalam suatu evaluasi adalah adanya 

suatu tujuan atau keadaan yang diharapkan, dan 

kemudian tujuan tersebut dinilai dengan melakukan 

evaluasi. Penilaian dalam evaluasi ini tidak saja 

menyangkut perubahan yang direncanakan, akan 

tetapi juga perubahan-perubahan yang tidak 

direncanakan. Oleh karena itu evaluasi akan dapat 

dilaksanakan dengan baik apabila dalam program 

dicantumkan tujuan yang jelas, sehingga mampu 

mendefinisikan hasil yang diharapkan untuk dicapai 

melalui kerangka konseptual metodologi pada 

penelitian evaluasi. Menurut Borg and Gall (2003) 

evaluasi pendidikan adalah proses membuat penilaian 

tentang manfaat, nilai, atau keseimbangan program 

pendidikan.  

McMillan dan Schumacher (2010) menjelaskan bahwa 

evaluasi merupakan salah satu penerapan dari 

penelitian yang digunakan untuk menentukan 

berhasil atau tidaknya atau apakah ada manfaat/nilai 

dari suatu program atau kebijakan dalam pendidikan.  

Penjelasan lainnya menurut Sukmadinata (2009) 

bahwa evaluasi merupakan kegiatan untuk 

mengumpulkan informasi tentang bekerjanya 

sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut 
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digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat 

dalam mengambil keputusan. Fokus evaluasi pada 

bagian ini adadalah program untuk berbagai 

fenomena, metode, material, organisasi, perorangan, 

dll. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah 

menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi 

pihak decision maker untuk menentukan kebijakan 

yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah 

dilakukan.  

Penelitian evaluatif adalah kegiatan penelitian yang 

sifatnya mengevaluasi suatu kegiatan/program yang 

bertujuan untuk mengukur keberhasilan suatu 

kegiatan/program dan menentukan keberhasilan 

suatu program dan apakah telah sesuai dengan yang 

diharapkan. Penelitian ini juga diarahkan untuk 

menilai keberhasilan manfaat, kegunaan, sumbangan 

dan kelayakan suatu program kegiatan dari suatu 

unit/lembaga tertentu. Penelitian ini mengavu pada 

prosedur ilmiah yang sistematis yang dilakukan 

untuk mengukur hasil program atau proyek 

(efektifitas suatu program) sesuai dengan tujuan yang 

direncanakan atau tidak, dengan cara 

mengumpulkan, menganalisis dan mengkaji 

pelaksaaan program yang dilakukan secara objektif. 

Kemudian merumuskan dan menentukan kebijakan 

dengan terlebih dahulu mempertimbangkan nilai-nilai 

positif dan keuntungan suatu program. 
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Penelitian evaluatif dalam konteks pembelajaran 

merupakan suatu desain atau prosedur dalam 

mengumpulkan dan menganalisis data secara 

sistematik untuk menentukan manfaat dari suatu 

praktik pendidikan (Sukmadinata,2009).  

Penelitian evaluatif bertujuan untuk mengumpulkan 

informasi tentang apa yang terjadi yang merupakan 

kondisi nyata mengenai keterlaksanaan rencana yang 

memerlukan evaluasi. Seiring dengan definisi 

tersebut, Suchman (1967) mendefinisikan penelitian 

evaluatif merupakan penentuan hasil yang diperoleh 

dengan beberapa kegiatan yang dibuat untuk 

memperoleh suatu tujuan tentang nilai atau 

performance dari peserta didik.  

Danim (2000) penelitian evaluatif dimaksudkan untuk 

mengukur keberhasilan suatu program, produk atau 

kegiatan pembelajaranu. Penelitian evaluatif 

menjelaskan adanya kegiatan penelitian yang sifatnya 

mengevaluasi terhadap sesuatu objek, yang biasanya 

merupakan pelaksanaan dan rencana program 

pembelajaran. Berdasarkan beberapa uraian tersebut 

di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian evaluatif 

merupakan suatu prosedur ilmiah yang sistematis 

yang dilakukan untuk mengukur hasil program atau 

proyek dalam pembelajaran disesuaikan dengan 

tujuan yang direncanakan, dengan cara 

mengumpulkan, menganalisis dan mengkaji 
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pelaksaaan program yang dilakukan secara objektif. 

Kemudian merumuskan dan menentukan kebijakan 

dengan terlebih dahulu mempertimbangkan nilai-nilai 

positif dan keuntungan suatu program. 

B. Tujuan Penelitian Evaluatif  

Penelitian evaluatif berbeda dengan evaluasi formal, 

evaluasi formal bisa dilakukan oleh para peneliti atau 

pelaksana dalam bidangnya. Penelitian evaluatif 

bersifat komprehensif membutuhkan data kuantitatif 

dan kuantitatif. Penelitian evaluatif menambah 

pengetahuan tentang kegiatan tertentu dan dapat 

mendorong penelitian atau pengembangan lebih 

lanjut. Secara umum tujuan dari penelitian evaluatif 

adalah untuk merancang, menyempurnakan, dan 

menguji pelaksanaan suatu praktek pendidikan. 

Selain itu, penelitian evaluatif juga dimaksudkan 

untuk minilai keberhasilan kegiatan secara spesifik 

dan minilai manfaat dari kegiatan tersebut. 

Secara umum tujuan dari penelitian evaluatif adalah 

untuk merancang, menyempurnakan, dan menguji 

pelaksanaan suatu program. Secara terperinci tujuan 

penelitian evaluatif menurut Sukmadinata (2009) 

adalah sebagai berikut:  

1. Membantu perencanaan pelaksanaan program, 

2. Membantu dalam penentuan keputusan 

penyempurnaan atau perubahan program 
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3. Membantu dalam penentuan keputusan 

keberlanjutan atau penghentian program 

4. Menemukan fakta-fakta dukungan atau 

penolakan terhdap program, dan 

5. Memberikan sumbangan dalam pemahaman 

proses psikologis, sosial dan politik dalam 

pelaksanaan program serta faktor yang 

mempengaruhi.  

Jadi tujuan utama dari penelitian evaluatif adalah 

sebagai penyedia informasi berkaitan dengan 

program-program pendidikan yang telah 

dilaksanakan.  

Tujuan evaluasi adalah untuk melihat dan 

mengetahui proses yang terjadi dalam proses 

pembelajaran. Proses pembelajaran memiliki 3 hal 

penting yaitu, input, transformasi dan output. Input 

adalah peserta didik yang telah dinilai 

kemampuannya dan siap menjalani proses 

pembelajaran, transformasi adalah segala unsur yang 

terkait dengan proses pembelajaran yaitu; guru, 

media dan bahan beljar, metode pengajaran, sarana 

penunjang dan sistem administrasi. Sedangkan 

output adalah capaian yang dihasilkan dari proses 

pembelajaran.  

Menurut Sukmadinata (2009) tujuan penelitian 

evaluatif adalah sebagai berikut: 

1. Membantu perencanaan pelaksanaan program. 
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2. Membantu dalam penentuan keputusan 

penyempurnaan atau perubahan program 

3. Membantu dalam penentuan keputusan 

keberlanjutan atau penghentian program 

4. Menemukan fakta-fakta dukungan atau 

penolakan terhdap program.  

5. Memberikan sumbangan dalam pemahaman 

proses psikologis, sosial dan politik dalam 

pelaksanaan program serta faktor yang 

mempengaruhi. 

6. Menilai hubungan antar variabel melalui 

pengujian maupun melalui analisis  

Jadi tujuan utama dari penelitian evaluatif adalah 

sebagai penyedia informasi berkaitan dengan 

program-program pendidikan yang telah 

dilaksanakan. 

C. Fungsi Evaluasi Pembelajaran  

Penelitian evaluatif merupakan kegiatan evaluasi yang 

mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku bagi sebuah 

penelitian, yaitu persyaratan keilmiahan, mengikuti 

sistematika dan metodologi secara benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Sejalan dengan pengertian 

yang terkandung di dalamnya, maka penelitian 

evaluatif yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 
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1. Proses kegiatan penelitian tidak menyimpang dari 

kaidah-kaidah yang berlaku bagi penelitian pada 

umumnya. 

2. Dalam melaksanakan evaluasi, peneliti berpikir 

secara sistemik, yaitu memandang program yang 

diteliti sebagai sebuah kesatuan yang terdiri dari 

beberapa komponen atau unsur yang saling 

berkaitan satu sama lain dalam menunjang 

keberhasilan kinerja dari objek yang dievaluasi, 

bagi pengawas adalah keberhasilan program 

pembinaan. 

3. Agar dapat mengetahui secara rinci kondisi dari 

objek yang dievaluasi, perlu adanya identifikasi 

komponen yang berkedudukan sebagai faktor 

penentu bagi keberhasilan program. 

4. Menggunakan standar, kriteria, atau tolok ukur 

sebagai perbandingan dalam menentukan kondisi 

nyata dari data yang diperoleh dan untuk 

mengambil kesimpulan. 

5. Kesimpulan atau hasil penelitian digunakan 

sebagai masukan atau rekomendasi bagi sebuah 

kebijakan atau rencana program yang telah 

ditentukan. Dengan kata lain, dalam melakukan 

kegiatan evaluasi program, peneliti harus 

berkiblat pada tujuan program kegiatan sebagai 

standar, kriteria, atau tolok ukur.  

6. Agar informasi yang diperoleh dapat 

menggambarkan kondisi nyata secara rinci untuk 
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mengetahui bagian mana dari program yang 

belum terlaksana, maka perlu ada identifikasi 

komponen, yang dilanjutkan dengan identifikasi 

sub komponen, dan sampai pada indikator dari 

program yang dievaluasi. 

7. Standar, kriteria atau tolok ukur, diterapkan pada 

indikator, yaitu bagian yang paling kecil dari 

program agar dapat dengan cermat diketahui 

letak kelemahan dari proses kegiatan. 

8. Dari hasil penelitian harus dapat disusun sebuah 

rekomendasi secara rinci dan akurat sehingga 

dapat ditentukan tindak lanjut secara tepat (Borg 

and Gall, 2003). 

Sementara itu Arikunto (2006) mengatakan bahwa 

penelitian evaluatif harus mempunyai ciri-ciri sebagai 

berikut: 

1. Proses kegiatan penelitian tidak menyimpang dari 

kaidah-kaidah yang berlaku bagi penelitian ilmiah 

pada umumnya. 

2. Dalam melaksanakan evaluasi, peneliti berpikir 

sistemik yaitu memandang program yang diteliti 

sebagai sebuah kesatuan yang terdiri dan 

beberapa komponen atau unsur yang saling 

berkaitan antara satu sama lain dalam 

menunjang keberhasilan kinerja dan objek yang 

dievaluasi. 
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3. Agar dapat mengetahui secara rinci kondisi dan 

objek yang dievaluasi, perlu adanya identifikasi 

komponen yang berkedudukan sebagai factor 

penentu bagi keberhasilan program.  

4. Menggunakan standar, kriteria, dan tolok ukur 

yang jelas untuk setiap indikator yang dievaluasi 

agar dapat diketahui dengan cermat keunggulan 

dan kelemahan program. 

5. Agar informasi yang diperoleh dapat 

menggambarkan kondisi nyata secara rinci untuk 

mengetahui bagian mana dari program yang 

belum terlaksana, perlu ada identifikasi 

komponen yang dilanjutkan dengan identifikasi 

sub komponen, dan sampai pada indikator dan 

program yang dievaluasi. 

6. Dari hasil penelitian harus dapat disusun sebuah 

rekomendasi secara rinci dan akurat sehingga 

dapat ditentukan tindak lanjut secara tepat. 

7. Kesimpulan atau hasil penelitian digunakan 

sebagai masukan/rekomendasi bagi kebijakan 

atau rencana program yang telah ditentukan. 

Dengan kata lain, dalam melakukan kegiatan 

evaluasi program, peneliti harus berkiblat pada 

tujuan program kegiatan sebagai standar, criteria, 

atau tolak ukur.  
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Untuk itu peneliti perlu mempersiapkan dengan baik 

agar hasil penelitian mencerminkan satu kesimpulan 

yang benar-benar menggambarkan 

D. Ruang Lingkup Penelitian Evaluatif dalam 

Pendidikan  

Penelitian evaluatif dalam pendidikan mencakup 

bidang yang cukup luas, yaitu Kurikulum, Program 

Pendidikan, Pembelajaran, Pendidik, Peserta Didik, 

Institusi dan Manajemen. Masing-masing bidang 

memiliki kewenangan masing-masing. 

1. Kurikulum  

Dalam bidang kurikulum, hal-hal yang perlu 

dievaluasi mencakup desain kurikulum, 

implementasi dan evaluasi kurikulm. material 

kurikulum berupa buku teks, modul, paket, 

perangkat keras, perangkat lunak, film, video, dll. 

Sumber belajar berupa laboratorium, workshop 

dan perpustakaan. Semua bidang tersebut perlu 

dilalukan penelitian evaluative agar kurikulum 

bias selalu mengikuti perkembang jaman sesuai 

dengan kebutuhan. 

2. Program pendidikan  

Evaluasi terhadap program pendidikan perlu 

dilakukan secara terus menerus. Program 

tersebut mencakup program untuk anak 

berbakat, anak yang lambat, pencegahan putus 

sekolah, remedial. Wujud programnya antara lain: 
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program pada bidang sains, social, matematika, 

dan ketrampilan. 

3. Pembelajaran  

Dalam kegiatan pembelajaran perlu terus 

dilakukan evaluasi agar kegiatan yang dilakukan 

tidak menjadi membosankan. Beberapa model 

pembelajaran yang ditawarkan seperti: discovery 

learning, pembelajaran berbasis masalah, dan 

pembelajaran berbasis proyek. 

4. Pendidik  

Dalam hal ini yang perlu divaluasi tidak hanya 

guru saja tetapi juga termasuk konselor dan 

administrator. 

5. Peserta Didik  

Peserta didik perlu dievaluasi dalam hal 

kepribadian, kecerdasan, sikap, minat, motivasi, 

kebiasan belajar dan prilaku menyimpang. 

6. Organisasi  

Semua lembaga pendidikan mulai dari tingkat 

sekolah dasar, sekolah menengah, pendidikan 

tinggi, pendidikan kejuruan, pendidikan khusus. 

7. Manajemen  

Hal-hal yang perlu dievaluasi pada masalah 

manajemen mencakup: personil, sarana dan 

prasarana, biaya, partisipasi masyarakat, dan 

kegiatan ekstrakurikuler. 
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E. Model-Model Evaluatif 

Terdapat beberapa beberapa model evaluasi sebagai 

strategi atau pedoman kerja pelaksanaan evaluasi 

program, yaitu: 

1. Model Evaluasi CIPP  

Model evaluasi CIPP adalah model evaluasi yang 

tujuannya untuk mengambil keputusan dalam 

merencanakan, melaksanakan, dan 

mengembangkan suatu program. Model CIPP 

merupakan singkatan (akronim) dari contect 

evaluation, input evaluation, process evaluation, 

dan product evaluation yang dikembangkan oleh 

Daniel Stufflebeam dan kawan-kawannya pada 

tahun 1968 di Ohio State University dan 

berorientasi pada pengambilan keputusan. 

Context evaluation to serve planning decision. 

Konteks evaluasi ini membantu merencanakan 

keputusan, menentukan kebutuhan yang akan 

dicapai oleh program dan merumuskan tujuan 

program (Tayibnapis, 1989).  

Evaluasi konteks meliputi penggambaran latar 

belakang program yang dievaluasi, memberikan 

perkiraan kebutuhan dan tujuan program, 

menentukan sasaran program dan menentukan 

sejauh mana tawaran ini cukup responsif 

terhadap kebutuhan yang sudah diidentifikasi 

(Edison, 2009). Evaluasi konteks meliputi: 
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a. analisis masalah/kebutuhan yang 

berhubungan dengan lingkungan. Suatu 

kebutuhan dirumuskan sebagai suatu 

kesenjangan antara kondisi yang ada 

sekarang dengan kondisi yang diharapkan. 

b. menggambarkan secara jelas dan terperinci 

tujuan program yang akan memperkecil 

kesenjangan antara kondisi yang ada 

sekarang dengan kondisi yang diharapkan. 

Dengan singkat dapat dikemukakan bahwa 

evaluasi konteks adalah evaluasi terhadap 

kebutuhan-kebutuhan, tujuan pemenuhan 

kebutuhan serta karakteristik individu yang 

melaksanakan evaluasi. 

Input evaluation, structuring decision. Evaluasi 

ini menolong mengatur keputusan, menentukan 

sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang 

diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai 

kebutuhan. Bagaimana prosedur kerja untuk 

mencapainya (Tayibnapis, 1989:).  

Evaluasi ini digunakan dalam pelaksanaan 

program, diadakan penjadwalan dan prosedur 

pelaksanaannya. Edison (2009) mengatakan 

evaluasi masukan dilaksanakan dengan tujuan 

dapat menilai relevansi rancangan program, 

strategi yang dipilih, prosedur, sumber baik yang 

berupa manusia (guru, siswa) atau mata pelajaran 
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serta sarana prasarana yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Singkatnya masukan (input) merupakan model 

yang digunakan untuk menentukan bagaimana 

cara agar penggunaan sumberdaya yang ada bisa 

mencapai tujuan serta secara esensial 

memberikan informasi tentang apakah perlu 

mencari bantuan dari pihak lain atau tidak. Aspek 

input juga membantu menentukan prosedur dan 

desain untuk mengimplementasikan program.  

Process evaluation, to serve implementing 

decision. Evaluasi proses untuk membantu 

mengimplementasi keputusan. Sampai sejauh 

mana rencana telah diterapkan? Apa yang yang 

harus direvisi? Begitu pertanyaan tersebut 

terjawab, prosedur dapat dimonitor, dikontrol, 

dan diperbaiki (Tayibnapis,1989).  

Evaluasi proses dipergunakan untuk membantu 

memberikan dan menyediakan informasi balikan 

dalam rangka mengimplementasi keputusan, 

sampai sejauh mana rencana-rencana atau 

tindakan-tindakan yang hendak dilakukan untuk 

mengetahui pelaksanaan program sudah sesuai 

dengan prosedur dan penjadwalan yang 

ditetapkan. Evaluasi Proses dilaksanakan dengan 

harapan dapat memperoleh informasi mengenai 

bagaimana program telah diimplementasikan 
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sehari- hari didalam maupun diluar kelas, 

pengalaman belajar apa saja yang telah diperoleh 

peserta didik, serta bagaimana kesiapan guru dan 

siswa dalam implementasi program tersebut dan 

untuk memperbaiki kualitas program dari 

program yang berjalan serta memberikan 

informasi sebagai alat untuk menilai apakah 

sebuah proyek relatif sukses/gagal (Edison, 

2009).  

Product evaluation, to serve recycling decision. 

Evaluasi produk untuk menolong keputusan 

selanjutnya. Apa hasil yang telah dicapai? Apa 

yang dilakukan setelah program berjalan? 

Edison (2009) mengatakan evaluasi produk 

mengakomodasi informasi untuk meyakinkan 

dalam kondisi apa tujuan dapat dicapai dan juga 

untuk menentukan jika strategi yang berkaitan 

dengan prosedur dan metode yang diterapkan 

guna mencapai tujuan sebaiknya berhenti, 

modifikasi atau dilanjutkan dalam bentuk yang 

seperti sekarang. Evaluasi produk meliputi 

penentuan dan penilaian dampak umum dan 

khusus suatu program, mengukur dampak yang 

terantisipasi, mengidentifikasi dampak yang tak 

terantisipasi, memperkirakan kebaikan program 

serta mengukur efektifitas program. Evaluasi 

produk digunakan untuk: menolong keputusan 
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selanjutnya, seberapa besar hasil yang telah 

dicapai dan apa yang akan dilakukan setelah 

program dilaksanakan. b. mengukur keberhasilan 

pencapaian tujuan program yang telah 

ditetapkan. Model evaluasi untuk mengambil 

keputusan dalam merencanakan, melaksanakan, 

dan mengembangkan suatu program dilakukan 

dengan menggunakan evaluasi konteks, evaluasi 

masukan, evaluasi proses, dan evaluasi produk. 

2. Model Evaluasi UCLA  

Alkin (1969) mendefinisikan evaluasi sebagai 

suatu proses meyakinkan keputusan, memilih 

informasi yang tepat, mengumpulkan dan 

menganalisis informasi sehingga dapat 

melaporkan ringkasan data yang berguna bagi 

pembuat keputusan dan memilih beberapa 

alternatif.  

Alkin mengemukakan lima macam evaluasi yaitu: 

System assessment, yang memberikan informasi 

tentang keadaan atau posisi sistem 

(Tayibnapis,1989). 

Sistem ini berfungsi memberikan informasi 

mengenai keadaan atau profil program. Program 

plannin, membantu pemilihan program tertentu 

yang mungkin akan berhasil memenuhi 

kebutuhan program (Tayibnapis,1989).  
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Program implementation, yang menyiapkan 

informasi apakah program sudah diperkenalkan 

kepada kelompok tertentu yang tepat seperti yang 

direncanakan? (Tayibnapis,1989).  

Program improvement, yang memberikan 

informasi tentang bagaimana program berfungsi, 

bagaimana program bekerja, atau berjalan? 

Apakah menuju pencapaian tujuan, adakah hal-

hal atau masalah-masalah baru yang muncul tak 

terduga (Tayibnapis,1989).  

Program improvement, berfungsi memberikan 

informasi tentang bagaimana program tersebut 

bermanfaat dan bagaimana program dapat 

dilaksanakan. Program certification, yang 

memberi informasi tentang nilai guna program 

(Tayibnapis,1989). 

3. Model Evaluasi Brinkerhoff 

Model ini dikembangkan oleh Brinkerhoff et all 

(1983) yang mencakup tiga jenis desain yaitu 

a. Fixed vs Emergant evaluation design. 

Desain fixed ditentukan dan direncanakan 

secara sistematis dan desainnya 

dikembangkan dengan mengacu pada tujuan 

program. Rencana analisis dibuat sebelumnya 

dimana si pemakai akan menerima informasi 

seperti yang telah ditentukan dalam tujuan. 

Strategi pengumpulan informasi dalam desain 
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ini menggunakan tes, angket, lembar 

wawancara. Berbeda dengan desain fixed, 

desain emergent dibuat dengan maksud 

menangkap fenomena yang sedang 

berlangsung yang berpengaruh terhadap 

program seperti masukan-masukan baru. 

Pada prinsipnya desain ini terus berkembang 

sesuai dengan kondisi dan dapat berubah 

sesuai dengan kebutuhan. 

b. Formatif vs Summative evaluation. 

Evaluasi formatif digunakan untuk 

memperoleh data bagi keperluan revisi 

program, sedangkan evaluasi sumatif dibuat 

untuk menilai kegunaan suatu program. Pada 

evaluasi sumatif fokus evaluasi ditujukan 

pada variabel-variabel yang dipandang 

penting dan berkaitan dengan kebutuhan 

pengambilan keputusan. 

c. Desain eksperimental dan Quasi eksperimental 

vs Natural inquiry. 

Desain eksperimental, quasi eksperimental 

dan natural inquiry desain merupakan hasil 

adopsi dari disiplin penelitian. Desain 

eksperimental dan quasi eksperimental 

digunakan untuk menilai suatu program yang 

baru diujicobakan. Sedangkan natural inquiry 

dilakukan dengan cara evaluator terlibat 
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langsung dengan sumbersumber informasi 

serta program yang dilaksanakannya. 

4. Model Evaluasi Stake  

Model ini dikembangkan oleh Stake (1967), 

analisis proses evaluasi yang dikemukakannya 

membawa dampak yang cukup besar dalam 

bidang ini dan meletakkan dasar yang sederhana 

namun merupakan konsep yang cukup kuat 

untuk perkembangan yang lebih jauh dalam 

bidang evaluasi.  

Stake menekankan adanya dua dasar kegiatan 

dalam evaluasi ialah Descriptions dan judgement 

dan yang membedakan adanya tiga tahap dalam 

program pendidikan yaitu: Antecedents (context), 

transaction (process), dan Outcomes (output) 

(Tayibnapis. 1989).  

Tahap pendahuluan (antecedents) menyangkut 

kondisi yang terlebih dahulu ada sampai pada 

saat dilakukan instruksi yang dihubungkan 

dengan hasil yang dicapai. Tahap transaksi 

(transactions) menyangkut proses dilakukannya 

instruksi dan hasil yang diperoleh adalah karena 

pengaruh dari proses tersebut. Tahap outcomes 

menyangkut hasil yang dicapai setelah program 

diimplementasikan serta untuk menentukan 

langkah kerja selanjutnya. Penekanan yang 

umum atau hal yang penting dalam model ini 
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ialah bahwa evaluator yang membuat penilaian 

tentang program yang dievaluasi. Stake 

mengatakan bahwa description di satu pihak 

berbeda dengan judgement atau menilai. Dalam 

model ini, antecedents, transaction dan outcomes 

data dibandingkan tidak hanya untuk 

menentukan apakah ada perbedaan tujuan 

dengan keadaan sebenarnya, tetapi juga 

dibandingkan dengan standar yang absolut, 

untuk menilai manfaat program. 

Soal Latihan 

1. Tuliskan dan jelaskan 3 hal penting dalam proses 

pembelajaran! 

2. Tuliskan apa yang dimaksud dengan penelitian 

evaluatif! 

3. Tuliskan dan jelaskan yang menjadi ruang lingkup 

penelitian evaluatif dalam Pendidikan! 

4. Tuliskan macam-macam model evaluatif! 

5. Tuliskan secara umum tujuan dari penelitian 

evaluatif! 

6. Tuliskan dan jelaskan tipe jenis desain yang 

mencakup model evaluasi Brinkerhoff! 

7. Tuliskan yang menjadi dasar kegiatan evaluasi model 

evaluasi Stake! dan tuliskan dan jelaskan apa yang 

membedakan dasar kegiatan tersebut! 
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Rangkuman 

Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis 

untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga 

merupakan suatu usaha yang sistematis dan 

terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang 

memerlukan jawaban. Dalam kegiatan penelitian terdapat 

sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang 

digunakan oleh peneliti sesuai dengan disiplin ilmu 

masing-masing. Ada beberapa jenis penelitian di 

antaranya adalah penelitian: eksplorasi, penelitian 

pengembangan, verifikasi, kuantitatif, kualitatif, 

penelitian survai, tindakan, ex post-facto, eksperimen, 

dan penelitian evaluasi. Sudah barang tentu, setiap jenis 

penelitian memiliki ciri-ciri tersendiri, sehingga peneliti 

harus cermat bilamana akan memilih untuk melakukan 

jenis penelitian tertentu. Pemilihan jenis penelitian ini 

harus didasarkan pada jenis masalah yang akan 

dipecahkan.  

Penelitian evaluatif pada dasarnya merupakan bagian dari 

penelitian terapan. Arti evaluatif mmengarah pada sifat 

dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, bagian yang penting 

dalam suatu evaluasi adalah adanya suatu tujuan atau 

keadaan yang diharapkan, dan kemudian tujuan tersebut 

dinilai dengan melakukan evaluasi. Penilaian dalam 

evaluasi ini tidak saja menyangkut perubahan yang 
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direncanakan, akan tetapi juga perubahan-perubahan 

yang tidak direncanakan. Oleh karena itu evaluasi akan 

dapat dilaksanakan dengan baik apabila dalam program 

dicantumkan tujuan yang jelas, sehingga mampu 

mendefinisikan hasil yang diharapkan untuk dicapai 

melalui kerangka konseptual metodologi pada penelitian 

evaluasi. Menurut Borg and Gall (2003) evaluasi 

pendidikan adalah proses membuat penilaian tentang 

manfaat, nilai, atau keseimbangan program pendidikan.  

Tujuan evaluasi adalah untuk melihat dan mengetahui 

proses yang terjadi dalam proses pembelajaran. Proses 

pembelajaran memiliki 3 hal penting yaitu, input, 

transformasi dan output. Input adalah peserta didik yang 

telah dinilai kemampuannya dan siap menjalani proses 

pembelajaran, transformasi adalah segala unsur yang 

terkait dengan proses pembelajaran yaitu; guru, media 

dan bahan beljar, metode pengajaran, sarana penunjang 

dan sistem administrasi. Sedangkan output adalah 

capaian yang dihasilkan dari proses pembelajaran. Jadi 

tujuan utama dari penelitian evaluatif adalah sebagai 

penyedia informasi berkaitan dengan program-program 

pendidikan yang telah dilaksanakan. 
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BAB 4 
ANALISIS BUTIR SOAL  

Pendahuluan 

Capaian Pembelajaran 

Mahasiswa mampu mengadakan identifikasi soal-soal 

yang baik, kurang baik, dan soal yang jelek 

Dalam proses pendidikan tes dan pengukuran merupakan 

faktor sangat perlu diperhatikan karena hasil evaluasi 

amat diperlukan untuk menentukan berbagai macam 

tujuan daam pengambilan keputusan antara lain seleksi, 

penempatan, prediksi, pengembangan kurikulum, 

perbaikan proses belajar-mengajar, dan 

pertanggungjawab pelaksanaan program pendidikan. 

Berkaitan dengan bidang pendidikan, evaluasi secara 

khusus bertujuan untuk mengetahui sejauhmana siswa 

telah menguasai tujuan-tujuan belajar yang telah 

ditetapkan sebelumnya dan mendiagnosis kesulitan 

belajar siswa (Gronlund, 1985). 

Untuk dapat membuat keputusan dengan tepat maka 

dalam evaluasi dibutuhkan informasi tentang tujuan-

tujuan belajar siswa yang telah dicapai dengan akurat, 

relevan, dan komprehensif. Agar informasi yang diperoleh 

betul-betul merupakan gambaran kemampuan siswa yang 
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sebenarnya maka diperlukan instrumen pengukuran dan 

prosedur pelaksanaan pengukuran yang dapat 

memperoleh hasil yang berpedoman dengan objektivitas 

tingga karena seringkali kita temukan pengukuran dan 

pengambilan keputusan mengandung subjektivitas 

disebabkan proses evaluasi merupakan kegiatan yang 

terdiri dari kegiatan yang kompleks. 

Evaluasi merupakan proses mengukur dan menilai, dua 

hal ini sangat erat kaitannya dengan sistem evaluasi. 

Pengukuran merupakan sebuah proses perbandingan 

antara objek ukur dengan alat ukur tertentu yang 

dilakukan secara sistematik. Sedangakan penilaian 

merupakan interpretasi dari hasil mengukur. Hasil 

mengukur diperoleh dari instrumen yang digunakan atau 

berupa tes. Evaluasi dapat dilakukan dengan teknik tes 

dan non Tes, teknik tes sering dilakukan oleh dosen yaitu 

quiz, Ujian Tengah Semester (UTS), dan Ujian Akhir 

semester (UAS). Bentuk tes yang diberikan dapat berupa 

tes objektif dan tes subjektif. Untuk mengukur tes yang 

berkualitas maka butir soal harus dianalisis secara tepat. 

Tes yang berkualitas menurut Suharsimi Arikunto yaitu 

mempunyai ciri-ciri tes yang baik yaitu harus memenuhi 

persyaratan tes yaitu validitas, reliabilitas, objektivitas, 

kepraktisan, dan ekonomis. 

Analisis butir soal perlu dilakukan untuk menguji mutu 

setiap butir soal dan seperangkat soal dalam berbagai 

aspek. Analisis butir soal dapat dilakukan secara 
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kualitatif maupun secara kuantitaif. Tujuan utama 

analisis butir soal adalah untuk mendapatkan informasi 

tentang karakteristik setiap butir soal, baik melalui telaah 

butir soal maupun analisis empiris. Hasilnya dapat 

digunakan untuk mengetahui mutu soal dan mutu belajar 

peserta didik dari analisis hasil ujian. 

Dari uraian di atas seorang guru perlu menguasai 

pengembangan tes, penggunaan tes, prinsip-prinsip dan 

teknik pengukuran, penilaian hasil belajar, memberikan 

nilai terhadap informasi yang diperoleh untuk selanjutnya 

memberikan keputusan yang obyektif. Kegiatan penilain 

ini hendaknya dilakukan dengan berpedoman pada 

prinsip bahwa penilian yang diberikan mengenai hasil 

belajar siswa dimaksudkan sebagai umpan balik yang 

bersifat korektif baik bagi siswa maupun bagi guru, 

dengan hasil yang peroleh dapat meningkatkan minat dan 

motivasi siswa untuk memperoleh hasil belajar yang lebih 

baik lagi. 

Uraian Materi 

A. Pengembangan dan Penyusunan Tes   

1. Menentukan Tujuan Penilaian, SK, dan KD 

Tujuan penilaian sangat penting karena setiap 

tujuan memiliki penekanan yang berbeda-beda. 

Misalnya untuk tujuan tes formatif, sumatif, 

diagnostik, dan seleksi. Tes formatif untuk 

mengetahui sejauh mana kemajuan belajar yang 
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telah dicapai oleh siswa dalam suatu program 

pembelajaran tertentu dan untuk 

memperbaikinya. Tes sumatif ditujukan untuk 

mengetahui kompetensi siswa dalam sekumpulan 

materi pokok yang telah dipelajari. Tes diagnostik 

ditujukan untuk mendiagnosis atau 

mengidentifikasi kesukaran-kesukaran dalam 

belajar, mendeteksi faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya kesukaran belajar, dan 

menetapkan cara mengatasi kesukaran atau 

kesulitan belajar tersebut. Tes seleksi ditujukan 

untuk mengetahui kemampuan dan keterampilan 

prasyarat yang diperlukan bagi suatu program 

belajar dan penguasaan belajar. Selanjutnya 

Standar kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar 

(KD) merupakan acuan/target utama yang harus 

diukur dan dipenuhi. 

2. Menentukan jenis alat ukurnya 

Alat ukur yang dapat digunakan, yaitu tes atau 

non-tes. Untuk penggunaan tes diperlukan 

penentuan materi. Penentuan materi yang akan 

diujikan sangat penting karena di dalam satu tes 

tidak mungkin semua materi yang telah diajarkan 

dapat diujikan dalam waktu yang terbatas, 

misalnya satu atau dua jam. 

Penentuan materi penting dilakukan dengan 

memperhatikan kriteria berikut ini: 
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a. Urgensi, yaitu materi secara teoritis mutlak 

harus dikuasai oleh peserta didik 

b. Kontinuitas, yaitu materi lanjutan yang 

merupakan pendalaman dari satu atau lebih 

materi yang sudah dipelajari sebelumnya 

c. Relevansi, yaitu materi yang diperlukan untuk 

mempelajari atau memahami, mata pelajaran 

lain 

d. Keterpakaian, yaitu rnateri yang memiliki nilai 

terapan tinggi dalam kehidupan sehari-hari 

Langkah selanjutnya adalah menentukan jenis tes 

dengan menanyakan apakah materi tersebut tepat 

diujikan secara tertulis/lisan. Bila jawabannya 

tepat, maka materi yang bersangkutan tepat 

diujikan dengan bentuk soal apa, pilihan ganda 

atau uraian. Bila jawabannya tidak tepat, maka 

jenis tes yang tepat adalah tes perbuatan: kinerja 

(performance), penugasan (project), hasil karya 

(product), atau lainnya. 

3. Aspek yang dapat diukur 

Menurut para ahli pendidikan, di antaranya 

seperti dikemukakan Benjamin S. Bloom. Ada tiga 

ranah yang dikembangkan oleh Bloom, yaitu 

ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketiga 

aspek dijelaskan berikut ini: 
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a. Kognitif 

1) Pengetahuan (knowledge) 

Pengetahuan adalah aspek yang paling 

rendah dalam taksonomi Bloom yang 

didefinsikan sebagai kemampuan 

mengingat. Dalam jenjang kemampuan ini 

seseorang dituntut untuk dapat 

mengingat atau mengetahui adanya 

konsep, fakta, istilah, konvensi, 

kecenderungan (trends) dan urutan 

(sequences), klasifikasi dan kategori, 

kriteria, metodologi, prinsip dan 

generalisasi, teori, struktur, dan proses. 

2) Pemahaman (Comprehension) 

Pemahaman didefinsikan sebagai 

kemampuan untuk memahami. Siswa 

dituntut untuk memahami translasi 

(merubah dari suatu bentuk ke bentuk 

yang lain), interpretasi (menjelaskan atau 

menyimpulkan materi), dan ekstrapolasi. 

Dalam kaitannya dengan rumusan tujuan 

pembelajaran, standar kompetensi, 

kompetensi dasar, dan indikator 

menggunakan kata-kata operasional 

antara lain: menjelaskan, membedakan, 

mencontohkan, meringkaskan, 
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mendiskusikan, menceritakan, dan 

mengambarkan. 

3) Aplikasi (Application) 

Aplikasi didefinisikan sebagai 

kemampuan untuk menerapkan. Siswa 

dituntut menerapkan ide-ide umum, tata 

cara, metode-metode, prinsip-prinsip, 

serta toeriteori dalam situasi baru dan 

konkret. Apabila situasinya tidak baru, 

maka kemampuan yang diukur bukan lagi 

penerapan, tetapi ingatan. Suatu soal 

yang telah dipakai sebagai contoh di kelas 

mengenai penerapan suatu rumus, 

jangan lagi dipakai dalam tes. Jika soal 

yang sama itu disajikan, maka siswa 

menjawab hanya berdasarkan ingatan, 

bukan melalui penerapan. Harus 

diciptakan butir soal baru yang serupa 

tetapi tidak sama. 

Pengukuran kemampuan ini umumnya 

menggunakan pendekatan pemecahan 

masalah (problem solving). Melalui 

pendekatan ini siswa dihadapkan dengan 

suatu masalah yang perlu dipecahkan 

atau diselesaikan dengan menggunakan 

pengetahuan yang telah dimilikinya. 

Dengan demikian, penguasaan aspek ini 
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sudah tentu harus didasari aspek 

pemahaman yang mendalam tentang 

segala sesuatu yang berhubungan dengan 

masalah tersebut. 

4) Analisis (Analysis) 

Analisis didefinsikan sebagai kemampuan 

menganalisis suatu informasi yang luas 

menjadi bagian-bagian kecil. Dengan 

demikian, situasi atau informasi tersebut 

menjadi lebih jelas. Misalnya; 

menggunakan suatu informasi/ 

pengetahuan yang diperolehnya untuk 

memecahkan masalah. Kemampuan 

analisis diklasifikasikan atas tiga 

kelompok, yaitu: (1) analisis unsur, (2) 

analisis hubungan, dan (3) analisis 

prinsip-prinsip yang terorganisasi. 

5) Sintesis (Synthesis) 

Sintesis didefinisikan sebagai 

kemampuan menggabungkan beberapa 

informasi menjadi suatu kesimpulan. 

Misalnya; memformulasikan hasil 

penelitian di laboratorium. Dengan 

demikian kemampuan yang diharapkan 

lebih menekankan kepada perilaku yang 

kreatif dengan tekanan utama pada 
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memformulasikan pola- pola baru atau 

struktur yang baru. 

6) Evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi didefinsikan sebagai 

kemampuan mempertimbangkan mana 

yang baik dan mana yang buruk dan 

memutuskan untuk mengambil tindakan 

tertentu. Dalam kaitannya dengan 

rumusan tujuan pembelajaran, standar 

kompetensi, kompetensi dasar, dan 

indikator menggunakan menggunakan 

kata-kata operasional antara lain: 

memutuskan, mempertimbangkan, 

menyimpulkan, membandingkan, 

menstandardisasikan, dan merevisi. 

b. Afektif 

Domain kognitif dipergunakan dalam 

pengukuran penampilan maksimal (what a 

person can do), sedangkan dalam domain 

afektif dipergunakan dalam pengukuran 

penampilan khusus (what a person dooes, do, 

or feel). Penilaian afektif mencakup antara 

lain: sikap, tingkah laku, minat, emosi, 

motivasi, kerjasama, dan koordinasi dari 

setiap siswa. Penilaian afektif dilakukan 
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melalui pengamatan dan interaksi langsung 

secara menerus. 

Aspek penilaian afektif terdiri dari: (1) 

menerima (receiving), (2) menanggapi 

(responding), (3) menilai (evaluating), (4) 

mengorganisasi (organization), dan (5) 

membentuk watak (characteristization). Pada 

aspek menerima termasuk kesadaran, 

keinginan untuk menerima stimulus, respon, 

kontrol, dan seleksi gejala atau rangsangan 

dari luar. Dalam kaitannya dengan rumusan 

tujuan pembelajaran, standar kompetensi, 

kompetensi dasar, dan indikator 

menggunakan kata-kata operasional antara 

lain: memilih, menguraikan, mengikuti, 

memberikan, memegang (hold), 

menempatkan, menamakan (name), 

menunjukkan, dan memakai. Pada aspek 

menanggapi termasuk reaksi yang diberikan: 

ketepatan reaksi, perasaan kepuasaan, dan 

lain-lain. Dalam kaitannya dengan rumusan 

tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, dan 

indikator menggunakan kata-kata operasional 

antara lain: menjawab, membantu, memenuhi 

(comply), menyesuaikan (conform), 

mendiskusikan, membantu, mempraktekkan, 
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menampilkan, menceritakan, melaporkan, 

merespon, memilih, and menuliskan. 

c. Psikomotor 

Aspek psikomotor terdiri dari: (1) meniru 

(perception), (2) menyusun (manipulating), (3) 

melakukan dengan prosedur (precision), (4) 

melakukan dengan baik dan tepat 

(articulation), dan (5) melakukan tindakan 

secara alami (naturalization). Pada tingkat 

persepsi (peniruan) berkenaan dengan 

perasaan untuk mmenirukan gerakan yang 

ditunjukkan. Ada tiga tingkatan untuk aspek 

ini, yaitu: (a) kesadaran/adanya rangsangan 

(awarness of a stimulus), (b) seleksi terhadp 

gerakan-gerakan yang relevan (cue selection), 

dan (c) melaksanakan dalam suatu 

penampilan (to action in a performance). 

d. Penyusunan Soal dan Kisi-kisi Tes 

1) Penentuan dan Penyebaran Soal 

Soal yang bermutu adalah bahwa soal 

harus sahih (valid), dan handal. Linn dan 

Gronlund (1995: 47) menyatakan bahwa 

tes yang baik harus memenuhi tiga 

karakteristik, yaitu: validitas, reliabilitas, 

dan usabilitas. Validitas artinya ketepatan 

interpretasi hasil prosedur pengukuran, 
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reliabilitas artinya konsistensi hasil 

pengukuran, dan usabilitas artinya 

praktis prosedurnya. Untuk dapat 

menghasilkan soal yang sahih dan 

handal, penulis soal harus merumuskan 

kisi-kisi dan menulis soal berdasarkan 

kaidah penulisan soal yang baik (kaidah 

penulisan soal bentuk objektif/pilihan 

ganda, uraian, atau praktik). 

2) Penyusunan Kisi-kisi 

Kisi-kisi (test blue-print atau table of 

specification) merupakan deskripsi 

kompetensi dan materi yang akan 

diujikan. Tujuan penyusunan kisi-kisi 

adalah untuk menentukan ruang lingkup 

dan sebagai petunjuk dalam menulis soal. 

Kisi-kisi yang baik harus memenuhi 

persyaratan berikut ini: 

a) Kisi-kisi harus dapat mewakili isi 

silabus/kurikulum atau materi yang 

telah diajarkan secara tepat dan 

proporsional 

b) Komponen-komponennya diuraikan 

secara jelas dan mudah dipahami 

c) Materi yang hendak ditanyakan dapat 

dibuatkan soalnya 
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3) Perumusan Indikator Soal 

Indikator dalam kisi-kisi merupakan 

pedoman dalam merumuskan soal yang 

dikehendaki. Kegiatan perumusan 

indikator soal merupakan bagian dari 

kegiatan penyusunan kisi-kisi. Untuk 

merumuskan indikator dengan tepat, 

dosen harus memperhatikan materi yang 

akan diujikan, indikator pembelajaran, 

kompetensi dasar, dan standar 

kompetensi. Indikator yang baik 

dirumuskan secara singkat dan jelas. 

Syarat indikator yang baik: 

a) menggunakan kata kerja operasional 

(perilaku khusus) yang tepat 

b) menggunakan satu kata kerja 

operasional untuk soal objektif, dan 

satu atau lebih kata kerja operasional 

untuk soal uraian/tes perbuatan 

c) dapat dibuatkan soal atau 

pengecohnya (untuk soal pilihan 

ganda) 

4) Langkah-langkah Penyusunan Butir Soal 

Agar soal yang disiapkan oleh setiap guru 

menghasilkan bahan ulangan/ujian yang 

sahih dan handal, maka harus dilakukan 
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langkah-langkah berikut, yaitu: (1) 

menentukan tujuan tes, (2) menentukan 

kompetensi yang akan diujikan, (3) 

menentukan materi yang diujikan, (4) 

menetapkan penyebaran butir soal 

berdasarkan kompetensi, materi, dan bentuk 

penilaiannya (tes tertulis: bentuk pilihan 

ganda, uraian; dan tes praktik), (5) menyusun 

kisi-kisinya, (6) menulis butir soal, (7) 

memvalidasi butir soal atau menelaah secara 

kualitatif, (8) merakit soal menjadi perangkat 

tes, (9) menyusun pedoman penskorannya 

(10) uji coba butir soal, (11) analisis butir soal 

secara kuantitatif dari data empirik hasil uji 

coba, dan (12) perbaikan soal berdasarkan 

hasil analisis. 

5) Penyusunan Butir Soal Tes Tertulis 

Penulisan butir soal tes tertulis merupakan 

suatu kegiatan yang sangat penting dalam 

penyiapan bahan ulangan/ujian. Setiap butir 

soal yang ditulis harus berdasarkan rumusan 

indikator soal yang sudah disusun dalam kisi-

kisi dan berdasarkan kaidah penulisan soal 

bentuk obyektif dan kaidah penulisan soal 

uraian. 

Penggunaan bentuk soal yang tepat dalam tes 

tertulis, sangat tergantung pada 
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perilaku/kompetensi yang akan diukur. Ada 

kompetensi yang lebih tepat 

diukur/ditanyakan dengan menggunakan tes 

tertulis dengan bentuk soal uraian, ada pula 

kompetensi yang lebih tepat diukur dengan 

menggunakan tes tertulis dengan bentuk soal 

objektif. Bentuk tes tertulis pilihan ganda 

maupun uraian memiliki kelebihan dan 

kelemahan satu sama lain. 

6) Penulisan Soal Bentuk Uraian 

Menulis soal bentuk uraian diperlukan 

ketepatan dan kelengkapan dalam 

merumuskannya. Ketepatan yang dimaksud 

adalah bahwa materi yang ditanyakan tepat 

diujikan dengan bentuk uraian, yaitu 

menuntut peserta didik untuk 

mengorganisasikan gagasan dengan cara 

mengemukakan atau mengekspresikan 

gagasan secara tertulis dengan menggunakan 

kata-katanya sendiri. Adapun kelengkapan 

yang dimaksud adalah kelengkapan perilaku 

yang diukur yang digunakan untuk 

menetapkan aspek yang dinilai dalam 

pedoman penskorannya. 
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7) Penulisan Soal Bentuk Pilihan Ganda 

Menulis soal bentuk pilihan ganda sangat 

diperlukan keterampilan dan ketelitian. Hal 

yang paling sulit dilakukan dalam menulis 

soal bentuk pilihan ganda adalah menuliskan 

pengecohnya. Soalnya mencakup: (1) dasar 

pertanyaan/stimulus (bila ada), (2) pokok soal 

(stem), (3) pilihan jawaban yang terdiri atas: 

kunci jawaban dan pengecoh. 

e. Perakitan Butir Soal 

Merakit soal adalah menyusun soal yang siap 

pakai menjadi satu perangkat/paket tes atau 

beberapa paket tes paralel. Dasar acuan dalam 

merakit soal adalah tujuan tes dan kisi-kisinya. 

Untuk memudahkan pelaksanaannya, guru harus 

memperhatikan langkah-langkah perakitan soal. 

Para pendidik dapat merakit soal menjadi suatu 

paket tes yang tepat, apabila para pendidik 

memperhatikan langkah-langkah perakitan soal. 

Berikut langkahlangkah perakitan soal. 

1) Mengelompokkan soal-soal yang mengukur 

kompetensi dan materi yang sama, kemudian 

soal-soal itu ditempatkan dalam urutan yang 

sama 

2) Memberi nomor urut soal didasarkan nomor 

urut soal dalam kisi-kisi 
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3) Mengecek setiap soal dalam satu paket tes 

apakah soal-soalnya sudah bebas dari kaidah 

“Setiap soal tidak boleh memberi petunjuk 

jawaban terhadap soal yang lain” 

4) Membuat petunjuk umum dan khusus untuk 

mengerjakan soal 

5) Membuat format lembar jawaban 

6) Membuat lembar kunci jawaban dan petunjuk 

penilaiannya 

7) Menentukan penyebaran kunci jawaban 

(untuk bentuk pilihan ganda) 

8) Menentukan soal inti sebanyak 10% dari 

jumlah soal dalam satu paket. Soal inti ini 

diperlukan apabila soal yang dirakit terdiri 

dari beberapa tes paralel. Tujuannya adalah 

agar antar tes memiliki keterkaitan yang 

sama. Penempatan soal inti dalam paket tes 

diletakkan secara acak 

9) Menentukan besarnya bobot setiap soal 

(untuk soal bentuk uraian) 

10) Bobot soal adalah besarnya angka yang 

ditetapkan untuk suatu butir soal dalam 

perbandingan (ratio) dengan butir soal lainnya 

dalam satu perangkat tes. Penentuan besar 

kecilnya bobot soal didasarkan atas tingkat 
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kedalaman dan keluasan materi yang 

ditanyakan atau kompleksitas jawaban yang 

dituntut oleh suatu soal 

11) Menyusun tabel konversi skor 

Tabel konversi sangat membantu para 

pendidik pada saat menilai lembar jawaban 

peserta didik. Terutama bila dalam satu tes 

terdiri dari dua bentuk soal, misal bentuk 

pilihan ganda dan uraian atau tes tertulis dan 

tes praktik. Skor dari soal bentuk pilihan 

ganda tidak dapat langsung digabung dengan 

skor uraian. Hal ini karena tingkat keluasan 

dan kedalaman materi yang ditanyakan atau 

penekannya dalam kedua bentuk itu tidak 

sama. Nilai keduanya dapat digabung setelah 

keduanya ditentukan bobotnya. Misalnya, 

untuk soal bentuk pilihan ganda (45 soal 

dengan skor maksimum 45) bobotnya 60% 

dan bentuk uraian (5 soal dengan skor 

maksimum 20) bobotnya 40%. Untuk 

menentukan skor jadinya adalah skor 

perolehan peserta didik yang bersangkutan 

dibagi skor maksimum kali bobot. 

Konversi biasa (model pengukuran secara 

klasik), yaitu untuk memperoleh nilai murni 

peserta didik. Bila menghendaki skor 

maksimum 10 digunakan rumus (skor 
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perolehan: skor maksimum) x 10 dan bila 

menggunakan skor maksimum 100 

digunakan nilai konversi dengan rumus (skor 

perolehan: skor maksimum) x 100 atau bila 

menggunakan skor maksimum 4 digunakan 

nilai konversi dengan rumus (skor perolehan: 

skor maksimum) x 4. 

Konversi seperti ini memiliki dua kelemahan, 

pertama adalah bahwa setiap butir soal 

dihitung memiliki tingkat kesukaran yang 

sama. Artinya peserta didik manapun yang 

menjawab benar 40 dari 50 butir soal dalam 

satu tes (terserah nomor butir soal berapa 

yang benar, apakah nomor 1 benar, nomor 2 

salah, nomor 3 benar atau sebaliknya dan 

seterusnya, yang penting benar 40 soal) 

peserta didik yang bersangkutan akan 

memperoleh nilai 8 (untuk konversi skor 

maksimum 10), 80 (untuk konversi skor 

maksimum 100) 0,2 (untuk konversi skor 

maksimum 4). Kelemahan kedua adalah 

bahwa tingkat kesukaran butir soal tidak 

ditempatkan/dikalibrasi pada skala yang 

sama. Artinya bahwa butir-butir soal tidak 

disusun berdasarkan tingkat kesukarannya 

dan kemampuan peserta didik sehingga model 

konversi ini belum bisa menentukan nilai 
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murni peserta didik yang sebenarnya. 

Seharusnya hanya peserta didik yang 

memiliki kemampuan tinggi (misal pada skala 

kemampuan 1, kemampuan 2, kemampuan 3) 

yang dapat menjawab benar semua soal 

dalam tes pada skala yang bersangkutan atau 

tingkat kesukaran butir (mudah, sedang, 

sukar) sesuai dengan kemampuan peserta 

didik yang bersangkutan. Apabila sekolah 

mempergunakan konversi biasa seperti ini 

justru akan merugikan peserta didik yang 

memiliki kemampuan lebih tinggi. 

B. Analisis Butir Soal dengan AnBuso 

Software AnBuso (Analisis Butir Soal) merupakan 

program analisis butir soal yang dikembangkan 

secara sederhana untuk membantu dalam membuat 

administrasi guru, khususnya yang terkait dengan 

analisis butir soal. AnBuso dikembangkan dengan 

program Microsoft Excel sehingga mempermudah 

guru dalam menggunakannya. Ada beberapa alasan 

mengapa perlu menggunakan AnBuso, di antaranya 

adalah: 

1. Sederhana programnya 

2. Mudah menggunakannya 

3. Compatible 

4. Praktis penggunaannya 
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5. Tersedia juga untuk tes subjektif 

6. Ada pengelompokan remedial 

7. Hasil analisis dalam format laporan 

8. Hasil analisis grafik tersedia 

9. Tidak berbayar (Free Charge) 

Di dalam AnBuso berisi dua hal yaitu data input dan 

laporan. Data input terdiri dari Input 01 yang 

memberi kesempatan untuk mengisi data umum, dan 

Input 02 yang berisi identitas peserta tes dan 

jawabannya. Jika kedua input tersebut sudah terisi 

maka secara otomatis akan dibuat laporan yang 

meliputi: 

1. Laporan Peserta 

2. Laporan Butir 

3. Pola Jawaban Butir 

4. Laporan Essay 

5. Materi Remidial 

6. Peserta Remidial 

7. Grafik 

Data yang perlu dimasukkan dalam Input 01 meliputi: 

1. Satuan pendidikan 

2. Mata Pelajaran 

3. Kelas/Program 
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4. Nama Tes SK/KD 

5. Nama Guru 

6. NIP 

7. Semester 

8. Tahun pelajaran 

9. Tanggal tes 

10. Tanggal diperiksa 

11. Nama kepala sekolah 

12. NIP kepala sekolah 

13. Tempat laporan 

14. Tanggal laporan 

15. Skala penilaian (10 atau 100) 

16. Nilai KKM 

17. Data soal objektif yang meliputi: 

a. Jumlah alternative jawaban: 

 Isikan 4 jika alternative jawaban A, B, C, 

dan D 

 Isikan 5 jika alternative jawabannya A, B, 

C, D, dan E 
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b. Skor benar tiap butir soal 

Isikan skor yang diperoleh peserta tes jika ia 

menjawab dengan benar pada setiap butir soal 

tersebut 

c. Skor salah tiap butir soal 

Isikan skor yang diperoleh peserta tes jika ia 

menjawab salah pada setiap butir soal 

tersebut 

d. Kunci jawaban 

 Isikan kunci jawaban soal secara 

berurutan mulai nomor satu sampai yang 

terakhir dengan format menggunakan 

huruf besar tanpa spasi. Misalnya 

DDADDCADBDD 

 Jumlah soal maksimal 50 sehingga dalam 

penulisan kunci jawaban maksimal 50 

karakter 

e. Kompetensi dasar 

Isikan kompetensi dasar yang diukur dalam 

setiap butir soal. Isian ini diperlukan untuk 

menganalisis KD mana yang belum dikuasai 

peserta tes guna merancang program remidial 

baik klasikal maupun individual 
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18. Data soal essay yang perlu diisikan meliputi: 

a. Jumlah soal (maksimal 10) 

Isikan jumlah soal essay yang akan dianalisis. 

Jumlah soal yang disediakan dalam program 

ini maksimal 10 soal 

b. Skor maksimal soal 

Isikan skor maksimal yang dapat diperoleh 

peserta tes pada setiap butir soalnya. Skor 

tersebut bisa berbeda-beda untuk setiap 

soalnya 

c. Kompetensi dasar 

Isikan kompetensi dasar yang diukur dalam 

setiap butir soal 

Data yang perlu dimasukkan dalam Input 02 meliputi: 

1. Laporan Peserta, berupa Daftar Nilai Ujian yang 

berisi tentang: 

a. Daftar peserta dan jenis kelaminnya 

b. Jumlah butir soal yang dijawab benar dan 

salah 

c. Skor dan nilai tes objektif 

d. Nilai tes essay 

e. Nilai Akhir, dan 
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f. Keterangan (Lulus dan tidak lulus) 

g. Keterangan lain yang terdiri dari jumlah 

peserta tes, Jumlah (persentase) peserta yang 

lulus dan tidak lulus, serta nilai terendah, 

nilai tertinggi, nilai rata-rata dan standar 

deviasi 

2. Laporan Butir, berupa hasil Analisis Butir Soal 

Pilihan Ganda yang berisi tentang: 

a. Daya beda butir soal 

b. Tingkat Kesukaran 

c. Alternatif Jawaban tidak Efektif 

d. Kesimpulan Akhir 

3. Laporan Pola Jawaban Butir 

Laporan tentang Pola Jawaban Butir berisi 

tentang Sebaran Jawaban Soal Pilihan Ganda 

yang berupa persentase peserta tes yang 

menjawab alternatif jawaban yang tersedia. 

4. Laporan Essay 

Laporan essay berupa Hasil Analisis Soal Essay 

yang berisi: 

1) Daya beda butir soal 

Kriteria sama dengan soal objektif 

2) Tingkat kesukaran 
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Kriteria sama dengan soal objektif 

3) Kesimpulan akhir 

 Baik jika daya beda baik/cukup baik dan 

tingkat kesukaran sedang 

 Cukup Baik jika salah satu di antara daya 

beda dan tingkat kesukaran tidak 

memenuhi syarat 

 Tidak baik jika daya beda dan tingkat 

kesukaran tidak memenuhi persyaratan 

5. Laporan Materi Remedial 

Berupa Laporan Materi Remidial Individual dan 

Klasikal yang berisi tentang: 

a. Kompetensi dasar/materi yang tidak dikuasai 

secara individual 

b. Kompetensi dasar/materi yang tidak dikuasai 

secara klasikal. KD dianggap tidak dikuasai 

secara klasikal jika peserta tes yang mampu 

menjawab dengan benar kurang dari 15% 

6. Laporan Peserta Remedial 

Berupa Laporan Pengelompokan Peserta Remidial 

menurut Kompetensi Dasar/Materinya. Dalam 

laporan tersebut terlihat daftar peserta yang 

belum menguasai KD/Materi tertentu 
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7. Grafik 

a. Grafik distribusi nilai dan KKM 

b. Pie Chart proporsi ketuntasan belajar 

C. Analisis Butir Soal dengan Anates 

Hasil dari analisis butir soal dengan menggunakan 

program Anates versi 4 diperoleh sebagai berikut: 

1. Daya pembeda 

Daya beda butir soal merupakan suatu indeks 

yang menunjukkan tingkat kemampuan butir soal 

membedakan kelompok atas (peserta tes yang 

berprestasi tinggi) dari kelompok bawah (peserta 

tes yang berprestasi rendah). Pernyataan ini 

sesuai dengan pendapat Sundayana bahwa daya 

pembeda merupakan kemampuan soal untuk 

dapat membedakan siswa yang berkemampuan 

tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah.  

Menurut Anas daya pembeda butir adalah 

kemampuan suatu butir tes untuk dapat 

membedakan antara peserta tes yang 

berkemampuan tinggi dengan peserta tes yang 

berkemampuan rendah, sehingga sebagian 

peserta yang berkemampuan tinggi menjawab 

butir tes lebih banyak menjawab betul, sementara 

peserta yang berkemampuan rendah sebagian 

besar tidak menjawab betul pada tes tersebut9. 
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Tujuan mencari daya pembeda adalah untuk 

mengukur keefektifan butir atau untuk 

menentukan apakah butir soal tersebut termasuk 

kategori skor tinggi atau skor rendah dalam 

keseluruhan tes serta butir soal tersebut memiliki 

kemampuan membedakan kelompok dalam aspek 

yang diukur sesuai dengan perbedaan kedua 

kelompok tersebut. 

Tujuan mencari daya pembeda adalah untuk 

mengukur keefektifan butir atau untuk 

menentukan apakah butir soal tersebut termasuk 

kategori skor tinggi atau skor rendah dalam 

keseluruhan tes serta butir soal tersebut memiliki 

kemampuan membedakan kelompok dalam aspek 

yang diukur sesuai dengan perbedaan kedua 

kelompok tersebut. Dalam analisis ini digunakan 

nilai koefisien korelasi biserial menunjukkan 

hubungan antara dua skor, yaitu skor butir soal 

dan skor keseluruhan dari peserta tes yang sama. 

Koefisien daya beda berkisar antara –1,00 sampai 

dengan +1,00. Daya beda +1,00 berarti bahwa 

semua anggota kelompok atas menjawab benar 

terhadap butir soal itu, sedangkan kelompok 

bawah seluruhnya menjawab salah satu terhadap 

butir soal itu. Sebaliknya daya beda -1,00 berarti 

bahwa semua anggota kelompok atas menjawab 
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salah butir soal itu, sedangkan kelompok bawah 

seluruhnya menjawab benar terhadap soal itu. 

Tabel 1: Kriteria Indeks Daya Pembeda Soal 

Indeks Daya Pembeda Kriteria Daya Pembeda 

Negatif – 9% Sangat buruk (harus 

dibuang) 

10% – 19% Buruk (sebaiknya 
dibuang) 

20% – 29% Agak Baik atau Cukup 

30% – 49% Baik 

50% ke atas Sangat Baik 

Koefisien daya beda berkisar antara -1,00 sampai 

dengan +1,00, nilai positif saja yang mempunyai 

arti semakin besar indeks daya beda, maka 

semakin mendekati 1 maka butir tersebut mampu 

membedakan kelompok atas dan kelompok 

bawah. Butir yang dianggap mempunyai daya 

beda yang baik apabila butir tersebut > 0,5 

2. Tingkat kesukaran 

Tingkat Kesukaran (Difficulty level) disebut juga 

sebagai indeks kesukaran butir soal yang 

dilambangkan dengan huruf p yaitu proportion. 

Tingkat kesukaran adalah peluang untuk 

menjawab benar pada suatu soal pada tingkat 

kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan 
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dalam bentuk indeks. Tingkat kesukaran 

menunjukkan proporsi peserta didik yang dapat 

mengerjakan soal secara benar dari suatu 

tes/ujian10. Dapat dikatakan bahwa taraf 

kesukaran merupakan proporsi peserta menjawab 

benar terhadap butir soal. 

Angka indeks yang menunjukkan mudah 

sukarnya suatu butir soal dapat diketahui dari 

besaran indeks kesukaran yaitu antara 0,00 

sampai dengan 1,00. Aiken juga menyatakan 

bahwa indeks kesukaran dinyatakan dalam 

bentuk proporsi yang besarnya berkisar 0,00 – 

1,0. Taraf kesukaran soal berkorelasi dengan 

jumlah siswa yang dapat mengerjakan dengan 

benar terhadap butir pada suatu perangkat tes. 

Kriteria butir dikategorikan menjadi tiga yaitu 

mudah, sedang dan sukar dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini: 

Tabel 2: Kriteria Tingkar Kesukaran Butir Soal 

Kriteria Kategori 

P ≥ 0,76 Mudah 

0,25 ≤ p ≤ 0, 7 Sedang 

P ≤ 0,24 Sukar 
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Kriteria soal sangat mudah berjumlah 2 butir, 

kriteria Mudah berjumlah 1 butir, kriteria Sedang 

berjumlah 15 butir, kriteria Sukar berjumlah 4 

butir, dan kriteria sangat sukar berjumlah 3 butir. 

Butir yang baik dengan kriteria sedang, yaitu 

tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar, 

karena butir yang mudah tidak merangsang 

mahasiswa untuk mempertinggi usaha 

memecahkannya, sedangkan butir yang terlalu 

sukar akan menyebabkan mahasiswa tidak 

bersemangat untuk mencoba lagi karena diluar 

kemampuannya. 

3. Validitas 

Validitas merupakan kecermatan tes dalam 

menjalankan fungsi pengukurannya. Suatu tes 

dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur 

apa yang hendak diukur. Menurut Arikunto 

validitas sebuah tes dapat diketahui dari hasil 

pengalaman. Validitas tes tersebut dibagi menjadi 

dua kelompok, yaitu validitas logis dan validitas 

empiris. Validitas logis meliputi validitas isi 

(content validity) dan validitas konstruk (construct 

validity), sedangkan validitas empiris meliputi 

validitas “ada sekarang” atau konkruen 

(concurrent validity) dan validitas prediksi 

(predictivevalidity). 
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Menurut Sukardi bahwa suatu tes valid apabila 

koefisien 0,5 dapat diterima, jika hanya satu-

satunya, sebaliknya jika ternyata ada tes prediksi 

lain yang sejenis dan mempunyai koefisien lebih 

tinggi maka koefisien 0,5 tidak diterima. Maka 

suatu tes valid minimal koefiennya 0,5. Menurut 

Azwar butir soal dikatakan valid apabila suatu 

koefisien validitas dianggap memuaskan apabila 

koefisien diperoleh berkisar antara 0,30 sampai 

0,5. Validitas atau (kesahihan) tes dapat diartikan 

sebagai ketetapan dan kecermatan tes dalam 

menjalankan fungsi pengukurannya. Semakin 

tinggi koefisien maka semakin cermat suatu tes. 

4. Reabilitas  

Reliabilitas suatu tes merupakan konsistensi dari 

suatu tes dalam mengukur apa yang seharusnya 

diukur sehingga pengukuran itu memberikan 

informasi yang dapat dipercaya. Tujuan utama 

mengestimasi reliabilitas adalah untuk 

menentukan seberapa besar variabilitas yang 

terjadi karena adanya kesalahan pengukuran dan 

seberapa besar variabilitas tes yang sebenarnya.  

Reliabilitas suatu tes dapat diperoleh dengan 

beberapa cara yaitu: 

1) metode dua tes, disebut juga tes parallel atau 

setara (equivalen) yaitu dua tes yang diberikan 
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kepada sekelompok peserta tes. Dua hasil tes 

tersebut dicari korelasinya 

2) metode satu tes, sebuah tes diberikan dua kali 

kepada sekelompok peserta tes, tetapi dalam 

waktu yang berbeda, kemudian kedua hasil 

tes tersebut dicari korelasinya 

3) Metode “split-half” (satu tes), suatu tes dibagi 

menjadi dua bagian yang sama tingkat 

kesukarannya, sama isi dan bentuknya. Boleh 

dibagi ganjil-genap atau atas- bawah. 

Kemudian dilihat skor dari masing-masing 

bagian paruhan tes tersebut dan dicari 

korelasinya. 

Berbeda dengan metode pertama dan kedua yang 

setelah diketemukan koefisien korelasi langsung 

ditafsirkan itulah koefisien realibilitas, maka 

dengan metode ketiga ini tidak dapat demikian. 

Pada waktu membelah dua dan mengkorelasikan 

dua belahan, baru diketahui reliabilitas separo 

tes. Berdasarkan hasil analisis diperoleh reliabitas 

tes diperoleh sebesar 0,24 dengan menggunakan 

teknik belah yaitu ganjil dan genap. Hasil 

koefisien yang diperoleh dapat dilihat pada 

klasifikasi pada tabel berikut ini: 
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Tabel 3: Klasifikasi Tingkat Reliabilitas 

Tes Kategori Reliabilitas Koefisien Korelasi 

Sangat Tinggi 0,800 – 1,000 

Tinggi 0,600 – 0,799 

Cukup 0,400 – 0,599 

Rendah 0,200 – 0,399 

Sangat Rendah 0,000- 0,199 

5. Efektifitas Pengecoh 

Distraktor disebut juga dengan pengecoh, pada 

soal pilihan ganda kemungkinan jawaban terbagi 

dua yaitu kunci jawaban dan distractor. Tujuan 

analisis distraktor adalah untuk mengetahui 

seberapa banyak siswa menjawab benar sesuai 

dengan kunci jawaban dan seberapa banyak yang 

memilih distraktor atau pengecoh. Efektifitas 

distraktor perlu diperhatikan untuk mengetahui 

banyaknya mahasiswa menjawab benar sesuai 

dengan kunci jawaban dan berapa banyak 

mahasiswa yang memilih distraktor atau 

pengecoh. Pengecoh berfungsi untuk 

mengidentifikasi peserta tes yang berkemampuan 

tinggi. Pengecoh dikatakan efektif jika dipilh oleh 

peserta tes yang berasal dari kelompok bawah 

yaitu mahasiswa yang mempunyai kemampuan 

rendah. 
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Soal Latihan 

1. Bagaimana menyusun kisi-kisi yang baik? 

2. Sebutkan langkah-langkah penyusunan butir soal! 

3. Apa yang menjadi tujuan dari analisis distractor? 

4. Reliabilitas suatu tes dapat diperoleh dengan cara 

seperti apa, sebutkan serta jelaskan! 

5. Menurut Arikunto validitas sebuah tes dapat 

diketahui dari hasil pengalaman. Validitas tes 

tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu validitas 

logis dan validitas empiris. Bagaimana perbedaan 

validitas logis dan validitas empiris! 

6. Apa yang menjadi tujuan dari daya pembeda? 

7. Sebutkan yang menjadi alasan mengapa perlu 

menggunakan anbuso! 

Rangkuman 

Untuk menentukan teknik dan alat penilaian, perlu 

ditetapkan terlebih dahulu tujuan penilaian dan 

kompetensi dasar yang hendak diukur. Setelah 

menentukan kompetensi yang akan diukur, maka 

langkah berikutnya adalah menentukan materi yang akan 

diujikan. Penentuan materi yang akan diujikan sangat 

penting karena di dalam satu tes tidak mungkin semua 

materi yang telah diajarkan dapat diujikan dalam waktu 

yang terbatas. Butir soal perlu ditentukan jumlah soal 

setiap kompetensi dasar dan penyebaran soalnya. Soal 

yang baik adalah soal yang sahih (valid), dan handal. 

Untuk dapat menghasilkan soal yang sahih dan handal, 
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penulis soal harus merumuskan kisi-kisi dan menulis soal 

berdasarkan kaidah penulisan soal yang baik. Setelah 

butir soal disusun pada kisi-kisi dilanjutkan dengan 

menulis butir soal, memvalidasi butir soal atau menelaah 

secara kualitatif, merakit soal menjadi perangkat tes, 

menyusun pedoman penskorannya uji coba butir soal, 

analisis butir soal secara kuantitatif dari data empirik 

hasil uji coba, dan perbaikan soal berdasarkan hasil 

analisis. 

Analisis butir soal merupakan suatu usaha guru untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Apabila 

hampir seluruh siswa memperoleh skor jelek, berarti 

bahwa tes yang disusun mungkin terlalu sukar. 

Sebaliknya jika seluruh siswa memperoleh skor baik, 

dapat diartikan bahwa tesnya terlalu mudah. Tentu saja 

interpretasi terhadap soal tes akan lain seandainya tes itu 

sudah disusun sebaik-baiknya sehingga memenuhi 

persyaratan sebagai tes. Dengan demikian maka apabila 

kita memperoleh keterangan tentang hasil tes, akan 

membantu kita dalam mengadakan penilaian secara 

objektif terhadap tes yang kita susun.
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BAB 5 
INSTRUMEN TES DAN NON TES  

Pendahuluan 

Capaian Pembelajaran 

1. Mahasiswa dapat Mengetahui jenis-jenis instrument 

tes 

2. Mahasiswa dapat Mengetahui jenis-jenis instrument 

non tes 

3. Mahasiswa dapat Menyusun cara pengembangan 

instrument jenis tes 

4. Mahasiswa dapat Menyusun cara pengembangan 

instrument jenis non tes 

Secara umum yang dimaksud dengan instrumen adalah 

suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis, 

sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur 

suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai 

suatu variable. Dalam bidang penelitian, instrumen 

diartikan sebagai alat untuk mengumpulkan data 

mengenai variabel-variabel penelitian untuk kebutuhan 

penelitian, sedangkan dalam bidang pendidikan 

instrumen digunakan untuk mengukur prestasi belajar 

siswa, faktor-faktor yang diduga mempunyai hubungan 
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atau berpengaruh terhadap hasil belajar, perkembangan 

hasil belajar siswa, keberhasilan proses belajar mengajar 

guru, dan keberhasilan pencapaian suatu program 

tertentu.  

Pada dasarnya instrumen dapat dibagi dua yaitu tes dan 

non tes. Berdasarkan bentuk atau jenisnya, tes dibedakan 

menjadi tes uraian dan obyektif, sedangkan nontes terdiri 

dari observasi, wawancara (interview), angket 

(questionaire), pemeriksaan document (documentary 

analysis), dan sosiometri. Instrumen yang berbentuk test 

bersifat performansi maksimum sedang instrumen nontes 

bersifat performansi tipikal. 

Instrumen hasil belajar bentuk tes uraian memiliki 

banyak keunggulan seperti mudah disusun, tidak 

memberi banyak kesempatan untuk berspekulasi dan 

mampu mendorong siswa untuk berani mengemukakan 

pendapat serta menyusun jawaban dalam bentuk kalimat. 

Namun perdebatan di kalangan guru dan bahkan 

dikalangan orang tua, adalah memandang bahwa tes 

uraian sering tidak adil. Bahkan ada pandangan bahwa 

cara pemberian skor tes uraian cukup dilihat dari panjang 

pendekDi lain pihak, penggunaan nontes untuk menilai 

hasil dan proses belajar masih sangat terbatas jika 

dibandingkan dengan penggunaan alat melalui tes dalam 

menilai hasil dan proses belajar. Padahal ada aspek-aspek 

yang tidak bisa terukur secara “realtime” dengan hanya 

menggunakan test, seperti pada mata pelajaran 
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matematika. Pada tes siswa dapat menjawab dengan tepat 

saat diberi pertanyaan tentang langkah-langkah melukis 

sudut menggunakan jangka tanpa busur, tetapi waktu 

diminta melukis secara langsung di kertas atau papan 

tulis ternyata cara menggunakan jangka saja mereka 

tidak bisa. Jadi dengan menggunakan nontes guru bisa 

menilai siswa secara komprehensif, bukan hanya dari 

aspek kognitif saja, tapi juga afektif dan 

psikomotornyanya tes uraian.  

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah 

disebutkan diatas, maka diperlukan suatu langkah-

langkah untuk penyusunan dan pengembangan baik tes 

uraian maupun nontes. Hal ini juga dapat digunakan 

untuk memperoleh tes yang valid, sehingga hasil ukurnya 

dapat mencerminkan secara tepat hasil belajar atau 

prestasi belajar yang dicapai oleh masing-masing individu 

peserta tes setelah selesai mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

Uraian Materi 

A. Instrumen Tes   

Teknik tes merupakan suatu kenyataan bahwa 

manusia dalam hidupnya berbeda antara individu 

yang satu dengan individu lainnya. Tidak ada dua 

individu yang persisi sama, baik dari segi fisik 

maupun segi psikisnya.  
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Dengan adanya perbedaan individu itu, maka perlu 

diciptakan alat untuk mendiagnosis atau mengukur 

keadaan individu, dan alat pengukur itulah yang 

lazim disebut tes. Dengan alat pengukur itulah yang 

berupa tes tersebut, maka orang akan berhasil 

mengetahui adanya perbedaan antar individu. Karena 

adanya aspek psikis yang berbeda-beda yang dapat 

membedakan individu yang satu dengan individu 

yang lain, maka kemudian timbul pula bermacam-

macam tes.  

1. Pengertian instrument Tes 

Secara harfiah, kata “tes” berasal dari bahasa 

Perancis Kuno : testum dengan arti : “piring untuk 

menyisihkan logam-logam mulia, dalam bahasa 

Inggris ditulis dengan test yang dalam bahasa 

Indonesia diterjemahkan dengan “tes”, 

“ujian”,atau “percobaan”. Testing berarti saat 

dilaksanakannya atau peristiwa berlangsungnya 

pengukuran dan penilaian. Tester adalah orang 

yang melaksanakan tes atau pembuat tes. Testee 

adalah pihak yang dikenai tes (peserta tes). 

Dari segi istilah, menurut Anne Anastasi dalam 

karya tulisnya berjudul Psychological Testing, 

yang dimaksud dengan tes adalah alat pengukur 

yang mempunyai standar yang obyektif sehingga 

dapat digunakan secara meluas, serta dapat 

betul-betul digunakan untuk mengukur dan 
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membandingkan keadaan psikis atau tingkah 

laku individu. 

Dalam dunia evaluasi pendidikan, yang dimaksud 

dengan tes adalah cara atau prosedur dalam 

pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan, 

yang berbentuk pemberian tugas atau 

serangkaian tugas/baik berupa pertanyaan-

pertanyaan (yang harus dijawab), atau perintah-

perintah oleh testee, sehingga dapat dihasilkan 

nilai yang melambangkan tingkah laku atau 

prestasi, nilai mana dapat dibandingkan dengan 

nilai-nilai yang dicapai oleh testee lainnya, atau 

dibandingkan dengan nilai standar tertentu. 

2. Persyaratan tes 

Tes diusahakan mengikuti aturan tentang 

suasana, cara, dan prosedur yang telah 

ditentukan namun tes itu sendiri mengandung 

kelemahan-kelemahan.  

a. Adakalanya tes (secara psikologis terpaksa) 

menyinggung pribadi seseorang 

b. Tes menimbulkan kecemasan sehingga 

mempengaruhi hasil belajar 

c. Tes mengategorikan siswa secara tetap 

d. Tes tidak mendukung kecemerlangan dan 

daya kreasi siswa 
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e. Tes hanya mengukur aspek tingkah laku yang 

sangat terbatas 

3. Klasifikasi tes 

Tes dapat diklasifikasikan atas: 

a. Bagaimana ia diadministrasikan (tes 

individual atau kelompok) 

b. Bagaimana ia di skor (tes objektif atau tes 

subjektif) 

c. Respon apa yang ditekankan (kemampuan 

atau kecepatan) 

d. Tipe respon yang bagaimana yang harus 

dikerjakan subjek (tes unjuk kerja atau tes 

kertas dan pensil) 

e. Apa yang akan diukur (tes sampel atau tes 

sign) 

f. Hakikat dari kelompok yang akan 

diperbandingkan (tes buatan guru atau tes 

baku) 

4. Ciri-ciri tes 

a. Validitas 

b. Reliabilitas 

c. Objektifitas 

d. Praktis 

e. Ekonomis 
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B. Jenis-jenis Teknik Tes 

1. Berdasarkan Fungsi 

a. Tes seleksi  

Tes seleksi sering dikenal dengan istilah “ujian 

saringan” atau “ujian masuk”. Tes ini 

dilaksanakan dalam rangka penerimaan calon 

siswa baru, dimana hasil tes digunakan untuk 

memilih calon peserta didik yang tergolong 

paling baik dari sekian banyak calon yang 

mengikuti tes.  

Sebagai tindak lanjut dari hasil tes seleksi, 

maka para calon yang dipandang memenuhi 

batas persyaratan minimal yang telah 

ditentukan dinyatakan sebagai peserta tes 

yang lulus dan dapat diterima sebagai siswa 

baru, dinyatakan tidak lulus dan karenanya 

tidak dapat diterima sebagai siswa baru. 

b. Tes awal 

Tes awal sering dikenal dengan istilah pre-

test. Tes jenis ini dilaksanakan dengan tujuan 

untuk mengetahui sejauh manakah materi 

atau bahan pelajaran yang akan diajarkan 

telah dapat dikuasai oleh para peserta didik. 

Jadi tes awal adalah tes yang dilaksanakan 

sebelum bahan pelajaran diberikan kepada 

peserta didik. Karena itu maka butir-butir 
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soalnya dibuat yang mudah-mudah. Setelah 

tes awal berakhir, maka sebagai tindak 

lanjutnya adalah: 

a) Jika dalam tes awal itu semua materi yang 

ditanyakandalam tes sudah dikuasai 

dengan baik oleh peserta didik, maka 

materi yang telah ditanyakan dalam tes 

awal itu tidak diajarkan lagi, 

b) Jika materi yang dapat dipahami oleh 

peserta didik baru sebagian saja, maka 

yang diajarkan adalah materi pelajaran 

yang belum cukup dipahami oleh para 

peserta didik tersebut. 

c. Tes akhir 

Tes akhir sering dikenal dengan istilah post-

test. Tes akhir dilaksanakan dengan tujuan 

untuk mengetahui apakah semua materi 

pelajaran yang tergolong penting sudah dapat 

dikuasai dengan sebaik-baiknya oleh para 

peserta didik. 

d. Res diagnostik 

Tes diagnostik adalah tes yang dilaksanakan 

untuk menentukan secara tepat. Jenis 

kesukaran yang dihadapi oleh para peserta 

didik dalam suatu pelajaran tertentu. Dengan 

diketahuinya jenis-jenis kesukaran yang 
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dihadapi oleh para peserta didik dalam suatu 

mata pelajaran tertentu. Dengan diketahuinya 

jenis-jenis kesukaran yang dihadapi oleh 

peserta didik itu maka lebih lanjut akan dapat 

dicarikan upaya berupa pengobatan yang 

tepat. Tes diagnostik juga bertujuan ingin 

menemukan jawab atas pertanyaan “apakah 

peserta didik sudah dapat menguasai 

pengetahuan yang merupakan dasar atau 

landasan untuk dapat menerima 

pengetahuan selanjutnya?”. 

Materi yang ditanyakan dalam tes diagnostik 

pada umumnya ditekankan pada bahan-

bahan tertentu yang biasanya atau menurut 

pengalaman sulit dipahami siswa. Tes jenis ini 

dapat dilaksanakan secara lisan, tertulis, 

perbuatan atau kombinasi dari ketiganya.  

e. Tes formatif 

Tes formatif adalah tes hasil belajar yang 

bertujuan untuk mengetahui, sudah sejauh 

manakah peserta didik “telah terbentuk” 

setelah mereka mengikuti proses 

pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. 

Tes formatif ini biasanya dilaksanakan di 

tengah-tengah perjalanan program 

pengajaran, yaitu dilaksanakan pada setiap 
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kali satuan pelajaran atau subpokok bahasan 

berakhir atau dapat diselesaikan. Di sekolah-

sekolah tes formatif ini biasa dikenal dengan 

istilah “ulangan harian”. 

Tindak lanjut yang perlu dilakukan setelah 

diketahuinya hasil tes formatif adalah: 

1) Jika materi yang diteskan itu telah 

dikuasai dengan baik, maka pembelajaran 

dilanjutkan dengan pokok bahasan yang 

baru. 

2) Jika ada bagian-bagian yang belum 

dikuasai, maka sebelum dilanjutkan 

dengan pokok bahasan baru, terlebih 

dahulu diulangi atau dijelaskan lagi 

bagian-bagian yang belum dikuasai oleh 

peserta didik 

f. Tes Sumatif 

Tes sumatif adalah tes hasil belajar yang 

dilaksanakan setelah sekumpulan satuan 

program pengajaran selesai diberikan. Tes 

sumatif dilaksanakan secara tertulis, agar 

semua siswa memperoleh soal yang sama. 

Butir-butir soal yang dikemukakan dalam tes 

sumatif ini pada umumnya juga lebih sulit 

atau lebih berat daripada butir-butir soal tes 

formatif. 
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Yang menjadi tujuan utama tes sumatif 

adalah untuk menentukan nilai yang 

melambangkan keberhasilan peserta didik 

setelah mereka menempuh proses 

pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. 

2. Berdasarkan Aspek psikis 

a. Tes intelegensi, yakni tes yang dilaksanakan 

dengan tujuan untuk mengungkap atau 

mengetahui tingkat kecerdasan seseorang. 

b. Tes kemampuan, yakni tes yang dilaksanakan 

dengan tujuan untuk mengungkap 

kemampuan dasar atau bakat khusus yang 

dimiliki oleh testee. 

c. Tes sikap, yakni salah satu jenis tes yang 

dipergunakan untuk mengungkap 

predisposisi atau kecenderungan seseorang 

untuk melakukan suatu respon tertentu 

terhadap dunia sekitarnya, baik berupa 

individu-individu maupun obyek-obyek 

tertentu. 

d. Tes kepribadian, yakni tes yang dilaksanakan 

dengan tujuan mengungkap ciri-ciri khas dari 

seseorang yang banyak sedikitnya bersifat 

lahiriah. 

e. Tes hasil belajar, yang juga sering dikenal 

dengan istilah tes pencapaian, yakni tes yang 
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biasa digunakan untuk mengungkap tingkat 

pencapaian atau prestasi belajar. 

3. Penggolongan lain-lain 

Dari segi yang mengikuti tes, maka tenik tes 

digolongkan sebgai berikut. 

a. Tes individual, yaitu tes dimana tester hanya 

berhadapan dengan satu orang testee saja. 

b. Tes kelompok, yaitu tes dimana tester 

berhadapan dengan lebih dari satu orang 

testee. 

Dari segi waktu 

a. Power tes, yakni tes dimana waktu yang 

disediakan buat testee untuk menyelesaikan 

tes tersebut tidak dibatasi. 

b. Speed tes, yaitu tes dimana waktu yang 

disediakan buat testee untuk menyelesaikan 

tes tersebut dibatasi. 

Dari segi responnya 

a. Verbal tes, yakni suatu tes yang menghendaki 

respon yang tertuang dalam bentuk ungkapan 

kata-kata atau kalimat, baik secara lisan 

maupun secara tertulis. 

b. Non verbal tes, yakni tes yang menghendaki 

respon dari testee bukan berupa ungkapan 

kata-kata atau kalimat, melainkan berupa 
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tindakan atau tingkah laku, jadi respon yang 

dikehendaki muncul dari testee adalah 

berupa perbuatan atau gerakan-gerakan 

tertentu. 

Dari cara mengajukan Tanya-jawab 

a. Tes tertulis yakni jenis tes dimana tester 

dalam mengajukan butir-butir 

pertanyaan atau soalnya dilakukan secara 

tertulis dan testee memberikan 

jawabannya juga secara tertulis. 

b. Tes lisan yakni tes dimana didalam 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau 

soalnya dilakukan secara lisan dan testee 

memberikan jawabannya secara lisan 

pula. 

C. Fungsi tes  

1. Fungsi untuk kelas 

a. Mengadakan diagnosis terhadap kesulitan 

belajar siswa 

b. Mengevaluasi celah antara bakat dengan 

pencapaian 

c. Menaikkan tingkat prestasi 

d. Mengelompokkan siswa dalam kelas pada 

waktu metode kelompok 
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e. Merencanakan kegiatan proses belajar 

mengajar untuk siswa secara perorangan 

f. Menetukan siswa mana yang memerlukan 

bimbingan khusus 

g. Menentukan tingkat pencapaian untuk setiap 

anak 

2. Fungsi untuk bimbingan 

a. Menentukan arah pembicaraan dengan orang 

tua tentang anak mereka 

b. Membantu siswa dalam menentukan pilihan 

c. Membantu siswa mencapai tujuan pendidikan 

dan jurusan 

d. Memberi kesempatan kepada pembimbing, 

guru, dan orang tua dalam memahami 

kesulitan anak 

e. ungsi Untuk Adminitrasi 

f. Memberi petunjuk dalam mengelompokkan 

siswa 

g. Penempatan siswa baru 

h. Membantu siswa memilih kelompok 

i. Menilai kurikulum 

j. Memperluas hubungan masyarakat 
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k. Menyediakan informasi untuk badan-badan 

lain 

D. Bentuk-bentuk tes 

1. Tes Subjektif 

Pada umunya berbentuk esai (uraian). Tes bentuk 

esai adalah sejenis tes kemajuan belajar yang 

memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan 

atau uraian kata-kata. 

Kelebihan tes Subjektif: 

a. Mudah disiapkan dan disusun 

b. Tidak memberi banyak kesempatan untuk 

berspekulasi atau untung-untungan 

c. Mendorong siswa untuk berani 

mengemukakan pendapat serta menyusun 

dalam bentuk kalimat yang bagus 

d. Memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mengutarakan maksudnya denga gaya 

bahasa dan cara sendiri 

e. Dapat diketahui sejauh mana siswa 

mendalami sesuatu masalah yang diteskan 

Kelemahan tes Subjektif:  

a. Kadar validitas dan realibilitasnya rendah 

karena sukar diketahui segi-segi mana dari 

siswa yang betul-betul telah dikuasai 
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b. Kurang representative dalam hal mewakili 

seluruh scope bahan pelajaran yang akan 

dites karena soalnya hanya beberapa buah 

saja 

c. Kurang representative dalam hal mewakili 

seluruh scope bahan pelajaran yang akan 

dites karena soalnya hanya beberapa buah 

saja 

d. Cara pemeriksaannya banyak dipengaruhi 

oleh unsur-unsur subjektif 

e. Pemeriksaannya lebih sulit sebab 

membutuhkan pertimbangan individual 

f. Waktu untuk mengoreksinya lama dan dapat 

diwakilkan kepada orang lain 

2. Tes Objektif 

Tes objektif adalah tes yang dalam 

pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif. 

Hal ini memang dimaksudkan untuk mengatasi 

kelemahan-kelemahan dari tes bentuk esai 

Kelebihan Tes Objektif:  

a. Mengandung lebih banyak segi-segi yang 

positif, lebih representative mewakili isi yang 

luas 

b. Lebih mudah dan cepat cara pemeriksaannya 
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c. Pemeriksaannya dapat diserahkan kepada 

orang lain 

d. Dalam pemeriksaannya tidak ada unsur 

subjektif yang mempengaruhi. 

Kelemahan Tes Objektif: 

a. Persiapan untuk menyusunnya jauh lebih 

sulit daripada esai karena soalnya banyak dan 

harus teliti untuk menghindari kelemahan-

kelemahan yang lain 

b. Soal-soalnya cenderung untuk 

mengungkapkan ingatan dan daya pengenal 

kembali saja, dan sukar untuk mengukur 

proses mental yang tinggi 

c. Banyak kesempatan untuk main untung-

untungan 

d. “Kerja sama” antar siswa pada waktu 

mengerjakan soal tes lebih terbuka 

E. Macam-macam Tes 

1. Tes benar-salah (true-false) 

2. Tes pilihan ganda 

3. Menjodohkan (matching test) 

4. Tes isian (completion test) 
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F. Instrument Non Tes 

Sebelumnya, sudah disebutkan bahwa salah satu 

cara untuk mengukur kemampuan siswa adalah 

dengan tes dengan berbagai variasinya. Tapi perlu 

diketahui bahwa tes bukanlah satu-satunya cara 

untuk melakukan evaluasi hasil belajar siswa, teknik 

lain yang dapat dilakukan adalah teknik non tes. 

Dengan teknik ini evaluasi hasil belajar peserta didik 

dilakukan tanpa menguji peserta didik tersebut, 

melainkan dilakukan dengan pengamatan secara 

sistematis (observation), memberi penugasan, 

melakukan wawancara (interview), penyebaran angket 

(questionnaire), memeriksa atau menganalisis 

dokumen-documen (documentari analysis). Teknik 

non tes ini memegang peranan penting terutama 

dalam rangka evaluasi hasil belajar peserta didik 

dalam ranah sikap hidup (affective domain) dan ranah 

keterampilan (psychomotoric domain), sedangkan 

teknik tes sering digunakan untuk mengevaluasi hasil 

belajar peserta didik dari segi ranah berfikirnya 

(cognitive domain) 

1. Pengertian Non Test 

Teknik nontes merupakan teknik penilaian untuk 

memperoleh gambaran terutama mengenai 

karakteristik, sikap, atau kepribadian. Selama ini 

teknik nontes kurang digunakan dibandingkan 

teknis tes. Dalam proses pembelajaran pada 
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umumnya kegiatan penilaian mengutamakan 

teknik tes. Hal ini dikarenakan lebih berperannya 

aspek pengetahuan dan keterampilan dalam 

pengambilan keputusan yang dilakukan guru 

pada saat menentukan pencapaian hasil belajar 

siswa. Seiring dengan berlakunya kurikulum baru 

yang didasarkan pada standar kompetensi dan 

kompetensi dasar maka teknik penilaian harus 

disesuaikan dengan hal-hal sebagai berikut. 

a. Kompetensi yang diukur 

b. Aspek yang akan di ukur (pengetahuan, 

keterampilan atau sikap) 

c. Kemampuan siswa yang akan diukur 

d. Sarana dan prasarana yang ada 

2. Jenis-jenis Teknik Non Tes 

a. Pengamatan (Observasi) 

Secara umum, pengertian observasi adalah 

cara menghimpun bahan-bahan keterangan 

yang dilakukan dengan cara pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis terhadap 

fenomena-fenomena yang dijadikan sasaran 

pengamatan. 

Observasi dapat dilakukan secara partisipasif 

dan non partisipatif. Pada observasi 

partisipatif, observer melibatkan diri 
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ditengah-tengah observe. Sedangkan pada 

observasi nonpartisipatif, observer bertindak 

sebagai penonton saja. Observasi juga dapat 

bersifat eksperimental, yang dilakukan dalam 

situasi buatan atau yang dilakukan dalam 

situasi yang wajar. Sedangkan observasi 

sistematis dilaksanakan dengan perencanaan 

yang sangat matang. 

Berikut ini adalah contoh lembaran observasi 

: 

Mata pelajaran : 

Topic : 

Kelas : 

No.  

Nama Siswa  

Skor/Nilai untuk tiap-tiap Kegiatan/Aspek:  

Jumlah Rata-Rata (1),(2),(3),(4),(5),(6) dan (7) 

Aspek : 

1.  ................... 

2. ................... 

3. ................... 

4.  ................... 

8.  dan seterusnya 
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Semester: 

Dalam evaluasi hasil belajar dimana 

mempergunakan observasi non sistematis, 

yaitu observasi dimana observer atau 

evaluator dalam dalam melakukan 

pengamatan dan pencatatan tidak dibatasi 

oleh kerangka kerja yang pasti. Maka kegiatan 

observasi hanya dibatasi oleh tujuan dari 

observasi itu sendiri. 

Contoh: seorang guru mengadakan observasi 

pada beberapa mushola, guna mengetahui 

dan kemudian menilai keaktifan siswa-

siswanya dalam menjalankan ibadah shalat 

taraweh dan witir. 

Kelebihan dari observasi adalah: 

1) Data observasi didapatkan langsung dari 

lapangan, data yang demikian bersifat 

objektif dalam melukiskan aspek-aspek 

kepribadian peserta didik menurut 

kenyataannya. 

2) Data observasi mencakup berbagai aspek 

kepribadian masing-masing individu 

peserta didik. 
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Kelemahan dari observasi adalah: 

1) Jika guru kurang cakap dalam melakukan 

observasi, maka observasinya menjadi 

kurang dapat diyakini kebenarannya. 

2) Kepribadian dari observer atau evaluator 

seringkali mempengaruhi penilaian yang 

dilakukan dengan cara observasi. 

3) Data yang diperoleh dari observasi 

umumnya baru mengungkap “kullit 

luar”nya saja. 

b. Penugasan 

Penilaian dengan penugasan adalah suatu 

teknik penilaian yang menuntut peserta didik 

melakukan kegiatan tertentu di luar kegiatan 

pembelajaran di kelas. Penilaian dengan 

penugasan dapat diberikan secara individual 

atau kelompok. Penilaian dengan penugasan 

dapat berupa tugas atau proyek.  

1) Tugas 

Tugas adalah kegiatan yang dilakukan 

oleh siswa secara terstruktur di luar 

kegiatan kelas, misalnya tugas membuat 

cerita tentang matematikawan, menulis 

puisi matematika, mengamati suatu 

obyek, dan lain-lain. Hasil pelaksanaan 
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tugas ini bisa berupa hasil karya, seperti: 

karya puisi, cerita; bisa pula berupa 

laporan, seperti: laporan pengamatan. 

Pelaksanaan pemberian tugas perlu 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 

a) Banyaknya tugas setiap mata 

pelajaran diusahakan agar tidak 

memberatkan siswa karena 

memerlukan waktu untuk istirahat, 

bermain, belajar mata pelajaran lain, 

bersosialisasi dengan teman, dan 

lingkungan sosial lainnya. 

b) Jenis dan materi pemberian tugas 

harus didasarkan kepada tujuan 

pemberian tugas yaitu untuk melatih 

siswa menerapkan atau 

menggunakan hasil pembelajarannya 

dan memperkaya wawasan 

pengetahuannya. Materi tugas dipilih 

yang esensial sehingga siswa dapat 

mengembangkan keterampilan hidup 

yang sesuai dengan bakat, minat, 

kemampuan, perkembangan, dan 

lingkungannya. 
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c) Diupayakan pemberian tugas dapat 

mengembangkan kreativitas dan rasa 

tanggung jawab serta kemandirian. 

2) Proyek 

Proyek adalah suatu tugas yang 

melibatkan kegiatan perancangan, 

pelaksanaan, dan pelaporan secara 

tertulis maupun lisan dalam waktu 

tertentu. Contoh proyek antara lain: 

melakukan pengamatan pertumbuhan 

dan perkembangan tanaman, percobaan 

foto sintesis tumbuhan dan 

perkembangan tanaman, mengukur tinggi 

pohon dan lebar sungai menggunakan 

klinometer. 

Contoh keterampilan yang dinilai dalam 

pelaksanaan suatu proyek. 

a) Tahap Persiapan: kemampuan 

membuat perencanaan, merancang 

kegiatan, dan mengembangkan suatu 

ide. 

b) Tahap Produksi: kemampuan memilih 

dan menggunakan bahan, peralatan, 

dan langkah-langkah kerja. 

c) Tahap Pelaporan: kemampuan 

melaporkan hasil pelaksanaan 
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proyek, kendala yang dihadapi, 

kelengkapan dan keruntutan laporan 

3) Wawancara (Interview) 

Secara umum wawancara adalah cara 

menghimpun keterangan yang 

dilaksanakan dengan cara tanya jawab 

lisan secara sepihak, berhadapan muka, 

dan dengan arah serta tujuan yang telah 

ditentukan. 

Dua jenis wawancara yang yang dapat 

digunakan sebagai alat evaluasi adalah: 

a) Wawancara terpimpin (guided 

interview) yang dikenal dengan 

wawancara berstruktur atau 

wawancara sistematis. Pada 

wawancara sistematis evaluator 

melakukan Tanya jawab lisan dengan 

peserta didik, orang tua peserta didik 

untuk menghimpun keterangan yang 

diutuhkan untuk proses penilaian 

terhadap peserta didik tersebut. 

Wawancara ini dipersiapkan secara 

matang dengan berpegang pada 

panduan wawancara. 

b) Wawancara tidak terpimpin (un-

guided interview) yang dikenal dengan 
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wawancara bebas, wawancara 

sederhana atau wawancara tidak 

sistematis. Dalam wawancara ini 

pewawancara selaku evaluator 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

kepada peserta didik atau orang tua 

peserta didik tanpa dikendalikan oleh 

pedoman tertentu. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan didalam 

guru sebagai pewawancara yaitu: 

a) Guru yang akan mengadakan 

wawancara harus mempunyai 

background tentang apa yangakan 

ditanyakan. 

b) Guru harus menjalankan wawancara 

dengan baik tentang maksud 

wawancara tersebut. 

c) Harus menjaga hubungan yang baik. 

d) Guru harus mempunyai sifat yang 

dapat dipercaya. 

e) Pertanyaan hendaknya dilakukan 

dengan hati-hati, teliti dan kalimatnya 

jelas. 

f) Hindarkan hal-hal yang dapat 

mengganggu jalannya wawancara. 
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g) Guru harus mengunakan bahasa 

sesuai kemampuan siswa yang 

menjadi sumber data. 

h) Hindari kevakuman pembicaraan 

yang terlalu lama. 

i) Guru harus mengobrol dalam 

wawancara. 

j) Batasi waktu wawancara. 

k) Hindari penonjolan aku dari guru 

Contoh wawancara: 

 “Apa pendapatmu tentang program 

adiwiyata di sekolah kita ? 

 Bagaimana cara mensukseskan 

program tersebut? ” 

  “Mengapa kamu merasa perlu terlibat 

aktif dalam program tersebut?” 

  “Apa yang bisa kamu terapkan di 

rumahmu dari program sekolah 

tersebut?” 

Kelebihan dari wawancara adalah: 

a) Pewawancara dapat berkomunikasi 

langsung dengan peserta didik 

sehingga menghasilkan penilaian 

yang lengkap dan mendalam. 
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b) Peserta didik dapat mengeluarkan isi 

hatinya secara lebih bebas. 

c) Data yang didapat dapat berupa data 

kualitatif dan data kuantitatif. 

d) Pertanyaan yang kurang jelas dapat 

diulang dan dijelaskan kembali dan 

jawaban yang belum jelas dapat 

diminta lagi penjelasannya biar lebih 

terarah. 

e) Wawancara dapat dilengkapi dengan 

alat bantu agar data yang didapat bisa 

dicatat dengan lebih lengkap.  

f) Kelemahan dari wawancara adalah: 

Jika wawancara yang dilakukan 

adalah wawancara bebas, maka 

kelemahannya terletak pada 

pertanyaan dan jawaban yang 

beraneka ragam dan terkadang tidak 

terarah kepada focus evaluasi 

c. Angket  

Angket adalah suatu alat evaluasi yang 

digunakan untuk mengungkap latar belakang 

peserta didik/ orang tua peserta didik, 

menemukan kesulitan-kesulitan yang dialami 

peserta didik dalam mengikuti proses 
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pembelajaran, motivasi belajar, fasilitas 

belajar dan lain sebagainya. 

Kelebihan angket dibandingkan wawancara 

dan observasi adalah: 

1) Pegumpulan data jauh lebih praktis 

2) Menghemat waktu dan tenaga. 

Kekurangan angket diantaranya adalah: 

1) Jawaban yang diberikan seringkali tidak 

sesuai dengan kenyataan. 

2) Pertanyaan yang disajikan sering kurang 

tajam, mengakibatkan jawaban yang 

diberikan diperkirakan hanya untuk 

melegakan pihak penilai. 

3) Kuesioner dapat berupa pilihan ganda 

dan dapat pula berupa skala sikap (skala 

likert) 

Contoh kuesioner skala pilihan ganda: 

Terhadap teman-teman sekelas saya yang 

rajin dan khusuk’ dalam menjalankan ibadah 

shalat, saya: 

1) Merasa tidak harus meniru mereka. 

2) Merasa belum pernah memikirkan 

shalat yang rajin dan khusyu’ 
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3) Merasa ingin jadi mereka, tepi terasa 

masih sulit. 

4) Sedang berusaha agar saya rajin dan 

khusyu’ dalam shalat. 

5) Merasa iri dan ingin seperti mereka. 

Contoh kuesioner skala likert: 

1) Membayar infaq atau sadaqah itu 

memang baik untuk dikerjakan, akan 

tetapi sebenarnya bagi orang yang telah 

membayarkan zalkatnya tidak perlu lagi 

untuk menbayar infaq atau sadaqah. 

Terhadap pernyataan tersebut saya: 

a) Sangat setuju 

b) Setuju 

c) Ragu-ragu 

d) Tidak setuju 

e) Sangat tidak setuju 

2) Membayar infaq atau sadaqah tanpa 

sepengetahuan orang lain itu tidak ada 

gunanya, sebab orang lain itundi perlikan 

ssekali sebagai saksi untuk membuktikan 

bahwa pembayaran infaq dab sadaqah itu 

bukan trmasuk orang yang bakhil. 

Terhadap pernyataan itu, saya: 
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a) Sangat setuju 

b) Setuju 

c) Ragu-ragu 

d) Tidak setuju 

e) Sangat tidak setuju 

d. Pemeriksaaan Dokumen (Documentary 

Analysis) 

Evaluasi mengenai kemajuan, perkembangan 

atau keberhasilan belajar peserta didik tanpa 

menguji (tehnik nontes) juga dapat dilengkapi 

atau diperkaya dengan cara melakukan 

pemerikasaan terhadap dokumen-dokumen; 

misalnya dokumen yang memuat infomasi 

mengenai riwayat hidup (auto biography). 

Riwayat hidup adalah gambaran tentang 

keadaan seseorang selama dalam masa 

kehidupannya. Dengan mempelajari riwayat 

hidup, maka subjek evaluasiakan dapat 

menarik suatu Pemeriksaan dokumen lainnya 

misalnya dokumen yang memuat informasi 

mengenai kapan siswa itu diterima di sekolah 

tersebut, apakah ia pernah meraih kejuaraan 

sebagai siswa yang berprestasi di sekolahnya, 

apakah ia memiliki keterampilan khusus, 

apakah ia pernah meraih kejuaraan atau 

penghargaan khusus atas keterampilannya 
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itu, dll.kesimpulan tentang kepribadian 

kebiasaan atau sikap dari obyek yang dinilai. 

Berbagai informasi, baik mengenai peserta 

didik, orangtua dan lingkungannya itu bukan 

tidak mungkin pada saat-saat tertentu sangat 

diperlukan sebagai bahan pelengkap bagi 

pendidik dalam melakukan evaluasi hasil 

belajar terhadap peserta didik.  

Soal Latihan 

1. Manakah ciri-ciri dari instrument tes yang benar di 

bawah ini … 

a. Dapat dipahami 

b. Validitas 

c. Subjektif 

d. Obsevasi 

e. Quisoner  

2. Alat pengukur yang mempunyai standar yang 

objektif sehingga dapat digunakan secara meluas, 

serta betul-betul digunakan untuk mengukur dan 

membandingkan keadaan psikis atau tingkah laku 

individual, merupakan definisi dari … 

a. Instrument Non Tes 

b. Instrument Tes 

c. Angket 

d. Tugas 

e. Lembar obsevasi  
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3. Pernyataan 

1) Tes isian 

2) Tes pilihan ganda 

3) Angket 

4) Qusioner  

5) Tes benar-salah 

Pernyataan diatas, manakah pernyataan yang 

benar mengenai macam-macama instrument Tes … 

a. 1),3) dan 4) 

b. 1), 2), 4) dan 5) 

c. 1), 2), dan 5) 

d. 2), 3), dan 4) 

e. 2), 4), dan 5) 

4. Fungsi instrument Tes terbagi menjadi dua, yakni 

… 

a. Fungsi untuk kelas dan fungsi untuk siswa 

b. Fungsi untuk bimbingan dan fungsi untuk 

siswa 

c. Fungsi untuk kelas dan fungsi untuk 

bimbingan 

d. Fungsi untuk siswa dan fungsi untuk 

masyarakat 

e. Fungsi untuk siswa dan fungsi untuk 

mahasiswa 

5. Berikut pernyataan  

1) Tes seleksi 

2) Tes awal 
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3) Tes wawancara 

4) Tes diagnostic 

5) Tes formatif 

Instrument Tes berdasarkan fungsi, terdapat 

pembagian beberapa tes, manakah yang termasuk 

pernyataan yang benar diatas …  

a. 1), 2), 3), dan 4) 

b. Benar semua  

c. 1), 3), 4), dan 5) 

d. 2), 3), 4) dan 5) 

e. 1), 2), 4), dan 5) 

 

1. Sebutkan jenis-jenis Instrument Non Tes … 

2. Jelaskan pengertian dari Instrument Non Tes … 

3. Sebutkan kelebihan dari jenis instrument Non Tes 

pada wawancara (quisioner)… 

4. Jelaskan perbedaan dari instrument tes dan 

instrument non tes … 

5. Berikan contoh seperti apa itu lembar observasi 

pada instrument Non tes… 

Rangkuman 

Pada dasarnya instrumen dapat dibagi dua yaitu tes dan 

non tes. Berdasarkan bentuk atau jenisnya, tes dibedakan 

menjadi tes uraian dan obyektif, sedangkan nontes terdiri 

dari observasi, wawancara (interview), angket 

(questionaire), pemeriksaan document (documentary 
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analysis), dan sosiometri. Instrumen yang berbentuk test 

bersifat performansi maksimum sedang instrumen nontes 

bersifat performansi tipikal. 

Teknik tes merupakan suatu kenyataan bahwa manusia 

dalam hidupnya berbeda antara individu yang satu 

dengan individu lainnya. Tidak ada dua individu yang 

persisi sama, baik dari segi fisik maupun segi psikisnya. 

Dengan adanya perbedaan individu itu, maka perlu 

diciptakan alat untuk mendiagnosis atau mengukur 

keadaan individu, dan alat pengukur itulah yang lazim 

disebut tes. Dengan alat pengukur itulah yang berupa tes 

tersebut, maka orang akan berhasil mengetahui adanya 

perbedaan antar individu. Karena adanya aspek psikis 

yang berbeda-beda yang dapat membedakan individu 

yang satu dengan individu yang lain, maka kemudian 

timbul pula bermacam-macam tes.  

Teknik nontes merupakan teknik penilaian untuk 

memperoleh gambaran terutama mengenai karakteristik, 

sikap, atau kepribadian. Selama ini teknik nontes kurang 

digunakan dibandingkan teknis tes. Dalam proses 

pembelajaran pada umumnya kegiatan penilaian 

mengutamakan teknik tes. Hal ini dikarenakan lebih 

berperannya aspek pengetahuan dan keterampilan dalam 

pengambilan keputusan yang dilakukan guru pada saat 

menentukan pencapaian hasil belajar siswa. 
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BAB 6 
ASESMEN AUTENTIK DAN 

TUNTUTAN K13   

Pendahuluan 

Capaian Pembelajaran 

Mahasiswa diharapkan mampu mengetahui dengan detail 

asesmen auntentik dan tuntutan K13 

Dalam dunia pendidikan, diperlukan juga suatu sistem 

penilaian yang baik tidak hanya mengukur apa yang 

hendak diukur, melainkan juga membangkitkan motivasi 

siswa atau peserta didik agar lebih bertanggung jawab 

atas apa yang mereka pelajari. Dalam konteks ini maka 

penilaian seharusnya menjadi bagian integral dari 

pengalaman pembelajaran dan lebih dari itu melekatkan 

aktivitas otentik siswa yang dikenali sebagai kemampuan 

siswa yang dapat diaplikasikan pada ranah yang lebih 

luas (Earl & Cousins, 1995; Stiggns, 1996; Hargreaves, 

dkk, 2001). Di sinilah pentingnya authentic assessment 

atau sering disebut penilaian otentik dalam praksis atau 

praktik pendidikan di Indonesia. 
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Penilaian yang mengukur hasil belajar siswa secara nyata 

atau penilaian yang mampu mengungkap kemampuan 

nyata siswa sebagai hasil belajar. Artinya, kemampuan 

sebagai hasil belajar tersebut teraktualisasi dalam 

kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari siswa. 

Dengan demikian, siswa atau peserta didik tidak hanya 

mengetahui dan hafal, namun dapat mengaplikasikan 

pengetahuan yang didapatkan untuk menyelesaikan 

masalah dalam kehidupan nyata. Penilaian demikian 

akan merubah paradigma pendidikan dari teacher-

oriented (berpusat pada guru) menuju student-oriented 

(berpusat pada siswa). Dengan paradigma pendidikan 

student-oriented maka peserta didik mampu menyerap 

pelajaran apabila mereka menangkap maksud dalam 

materi akademis yang mereka terima, mampu 

mengkaitkan informasi baru dengan pengetahuan dan 

pengalaman yang sudah mereka miliki sebelumnya serta 

mampu mengaplikasikannya ke dalam dunia nyata.  

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian, 

seharusnya authentic assessment tentu harus sudah 

dilaksanakan. Disebutkan di dalam permendiknas 

tersebut bahwa penilaian terdiri dari (1) Tes (tertulis, 

lisan, praktek dan kinerja atau unjuk kerja/performance); 

(2) Observasi yang dilakukan selama kegiatan belajar 

mengajar atau di luar kegiatan belajar mengajar, dan (3) 

penugasan (terstruktur dan tugas mandiri tak 
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terstruktur). Dengan telah diaturnya penilaian otentik 

dalam standar penilaian pendidikan, maka setiap 

pendidik harus dapat menggunakan authentic 

assessment dalam melaksanakan tugas pembelajaran. 

Uraian Materi 

A. Pengertian Assesment  

Assessment merupakan proses yang dilakukan dalam 

kegiatan yang sistematis dalam rangka 

mengumpulkan informasi tentang sesuatu, misalnya 

tentang perkembangan anak dan kemajuan belajar 

yang dicapainya. Dalam kegiatan assessment 

terkandung kegiatan mengukur dan menilai. Goodwin 

and goodwin menjelaskan “assessment or 

measurement as “the process of determining, through 

observation or testing, an individuals traits or 

behaviors, a programs characteristics, or the properties 

of some otherventity, and then assigning a number, 

rating, or score to that determination”.  Artinya, 

penilaian atau pengukuran sebagai proses penentuan, 

melalui pengamatan atau pengujian, suatu tingkah 

laku atau perilaku, karakteristik program, atau sifat-

sifat lainnya, dan kemudian memberikan nomor, 

peringkat, atau skor untuk penentuannya. Sedangkan 

menurut Peter Airasian “Assessment is the process of 

collecting, synthesizing, and interpreting information to 

aid in decision making” yang artinya, penilaian adalah 
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proses pengumpulan, sintesis, dan penafsiran 

informasi untuk membantu pengambilan keputusan.  

Penilaian autentik terdiri atas dua kata, yaitu; 

"penilaian" dan "autentik". Kedua kata tersebut 

memiliki arti masing-masing. Penilaian dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata 

dasar "nilai" yang artinya adalah proses, 

cara,perbuatan menilai; pemberian nilai (kadar mutu, 

biji, dan harga) (Wikipedia, 2020). Penilaian dalam 

bahasa Inggris umumnya disebut dengan Evaluation 

(penilaian), berasal dari akar kata Value (nilai), yakni 

kualitas sesuatu. Sedangkan dalam bahasaArab 

Penilaian disebut dengan Qimmah (harga). Pengertian 

menurut bahasa tersebut, mendefinisikan bahwa 

penilaian adalah proses pemberian nilai atau 

penetapan harga terhadap sesuatu. 

Menurut istilah, penilaian pembelajaran ialah 

aktivitas mengumpulkan, dan mengelola informasi 

untuk mengukur tingkat capaian hasil belajar siswa. 

Pengumpulan informasi dilakukan dengan 

menempuh berbagai metode penilaian, memakai 

berbagai alat serta dari berbagai macam sumber. 

Penilaian harus dilaksanakan secara efektif dan 

akurat untuk menghasilkan sebuah keputusan 

(Kemendikbud, 2017). Berikut ini akan dikemukakan 

beberapa pengertian penilaian menurut beberapa ahli. 
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Arikunto (2009) mengemukakan bahwa penilaian 

merupakan pengambilan keputusan terhadap 

sesuatu dengan ukuran baik dan buruk, dapat 

bersifat kualitatif. 

PP.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Bab I pasal 1 ayat (17), mengemukakan bahwa 

penilaian ialah aktivitas mengumpulkan serta 

mengolah informasi untuk mengukur pencapaian 

hasil belajar siswa. 

Widoyoko (2012: 3) mengatakan penilaian merupakan 

proses menerjemahkan data hasil pengukuran 

berlandaskan pada aturan dan kriteriakriteria yang 

telah ditetapkan. 

Beberapa pengertian penilaian di atas dapat 

dikonklusikan bahwa penilaian adalah aktivitas 

mengumpulkan data yang dapat menggambaran 

perkembangan belajar, mendeskripsikan dan 

menerjemahkan hasil pengukuran, serta menjelaskan 

informasi tentang ketercapaian kompetensi yang telah 

ditetapkan. 

Dalam konteks pembelajaran, assessment atau 

penilaian dapat diartikan sebagai penerapan berbagai 

cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk 

memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil 

belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi 

(rangkaian kemampuan) peserta didik. Penilaian 
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menjawab pertanyaan tentang sebaik apa hasil atau 

prestasi belajar seorang peserta didik. Penilaian 

dimaksudkan salah satunya untuk mengetahui 

sejauh mana program berhasil diterapkan. Hasil 

penilaian dapat berupa nilai kualitatif (pernyataan 

naratif dalam kata-kata) dan nilai kuantitatif (berupa 

angka). Pengukuran berhubungan dengan proses 

pencarian atau penentuan nilai kuantitatif tersebut. 

B. Authentic Assessment 

Menurut Pokey & Siders dalam Santrock authentic 

assessment merupakan proses penilaian terhadap 

siswa utamanya terhadap kompetensi yang telah 

diperoleh siswa atau bentuk evaluasi pengetahuan 

atau keahlian siswa dalam konteks yang mendekati 

dunia rill atau kehidupan nyata sedekat mungkin. 

Sementara Mueller berpendapat authentic assessment 

merupakan “a form of assessment in which students 

are asked to perform real-world tasks that demonstrate 

meaningful application of essential knowledge and 

skills.” Jadi, authentic assessment merupakan suatu 

bentuk tugas yang menghendaki pembelajar untuk 

menunjukkan kinerja di dunia nyata secara bermakna 

yang merupakan penerapan esensi pengetahuan dan 

keterampilan. 

Sedangkan menurut Burhan Nurgiyantoro authentic 

assessment menekankan kemampuan peserta didik 

untuk mendemostrasikan pengetahuan yang dimiliki 



 

 

  

133 
 

secara nyata dan bermakna. Kegiatan penilaian tidak 

sekadar menanyakan atau menyadap pengetahuan 

yang telah diketahui pembelajar, melainkan 

berkinerja secara nyata dari pengetahuan dan 

keterampilan yang telah dikuasai. 

Menurut Hart (1994) asesmen autentik merupakan 

suatu penilaian yang dilakukan melalui penyajian 

atau penampilan oleh peserta didik dalam bentuk 

pengerjaan tugas-tugas atau berbagai aktivitas 

tertentu yang secara langsung mempunyai makna 

pendidikan. Asesmen autentik memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengeluarkan seluruh kemampuannya sembari 

memperlihatkan apa yang telah dipelajarinya 

(Johnson, 2002). Menurut Hart (1994) asemen 

autentik dapat menyangkut aktivitas yang beragam 

seperti wawancara lisan, tugas problem solving 

kelompok, dan pembuatan portofolio. 

 Jadi dapat disimpulkan Authentic Assessment adalah 

suatu penilaian hasil belajar yang merujuk pada 

situasi atau konteks “dunia nyata” secara bermakna 

yang merupakan penerapan esensi pengetahuan dan 

keterampilan yang memerlukan berbagai macam 

pendekatan untuk memecahkan masalah yang 

memberikan kemungkinan bahwa satu masalah bisa 

mempunyai lebih dari satu macam pemecahan. 

Dengan kata lain, authentic assessment memonitor 
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dan mengukur kemampuan siswa dalam bermacam-

macam kemungkinan pemecahan masalah yang 

dihadapi dalam situasi atau konteks dunia nyata. 

Dalam suatu proses pembelajaran, penilaian otentik 

mengukur, memonitor dan menilai semua aspek hasil 

belajar (yang tercakup dalam domain kognitif, afektif, 

dan psikomotor), baik yang tampak sebagai hasil 

akhir dari suatu proses pembelajaran, maupun 

berupa perubahan dan perkembangan aktivitas, dan 

perolehan belajar selama proses pembelajaran di 

dalam kelas maupun di luar kelas. 

Penilaian autentik juga disebut dengan penilaian 

alternatif. Pelaksanaan penilaian autentik tidak lagi 

menggunakan format-format penilaian tradisional 

(multiple-choice, matching, true-false, dan  paper and 

pencil test), tetapi menggunakan format yang 

memungkinkan siswa untuk menyelesaikan suatu 

tugas atau mendemonstrasikan suatu performasi 

dalam memecahkan suatu masalah. Format penilaian 

ini dapat berupa : a) tes yang menghadirkan benda 

atau kejadian asli ke hadapan siswa (hands-on 

penilaian), b) tugas (tugas ketrampilan, tugas 

investigasi sederhana dan tugas investigasi 

terintegrasi), c) format rekaman kegiatan belajar siswa 

(misalnya : portfolio, interview, daftar cek, presentasi 

oral dan debat). 
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C. Prinsip, Ciri, dan Karakteristik Authentic 

Assessment 

1. Dalam penilaian autentik terdapat prinsip-prinsip 

yang harus ada dalam suatu penilaian. Berikut ini 

adalah prinsip-prinsip penilaian autentik: 

2. Proses penilaian harus merupakan bagian yang 

tak terpisahkan dari proses pembelajaran, bukan 

bagian terpisah dari proses pembelajaran (a part 

of, 

not apart from, instruction). 

3. Penilaian harus mencerminkan masalah dunia 

nyata (real word problem), bukan masalah dunia 

sekolah (school work-kind of problem). 

4. Penilaian harus menggunakan berbagai ukuran, 

metoda dan kriteria yang sesuai dengan 

karakteristik dan esensi pengalaman belajar. 

5. Penilaian harus bersifat holistik yang mencakup 

semua aspek dari tujuan pembelajaran (kognitif, 

afektif, dan sensori-motorik). 

6. Penilaian otentik pada dasarnya memiliki tiga 

ranah, yakni kognitif, psikomotor, dan afektif. 

Penilaian yang dilakukan guru harus memuat 

keseimbangan tiga ranah tersebut. Oleh karena 

itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:  

a. Penilaian aspek kognitif dilakukan setelah 

siswa mempelajari suatu kompetensi dasar 

yang harus dicapai.  
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b. Penilaian aspek afektif dilakukan selama 

berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, 

baik di dalam maupun di luar kelas.  

c. Penilaian aspek psikomotorik dilakukan 

selama berlangsungnya proses kegiatan 

belajar mengajar.  

Intinya, sebuah asesmen dikatakan otentik jika 

melibatkan siswa dalam permasalahan kehidupan 

nyata. Tugas yang otentik memungkinkan siswa dapat 

mengaplikasikan apa yang telah dipelajari dan dapat 

menghubungkan antara materi yang diajarkan di 

sekolah dengan kehidupan yang mereka alami (Giselle 

O. Martin-Kniep). Hal yang paling menonjol dari 

authentic assessment adalah fokus dari penilaian 

yang tidak hanya sekedar untuk menguji 

pengetahuan yang sudah didapat, tetapi proses 

penilaian menjadi bagian dari proses pembelajaran.  

Selain memiliki prinsip, penilaian autentik juga 

memiliki ciri-ciri. Menurut Nurhadi & Senduk (2003: 

31), ciri-ciri asesmen autentik, yaitu sebagai berikut. 

1. Mengukur semua aspek pembelajaran yang terdiri 

dari proses, kinerja, dan produk 

2. Dilaksanakan selama dan sesudah pembelajaran 

berlangsung  

3. Menggunakan berbagai cara dan berbagai sumber 

dalam proses penilaiannya  
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4. Penilaian harus menekankan pada kedalaman 

pengetahuan dan keahlian peserta didik, bukan 

keluasannya (kualitatif) 

5. Tes hanya sebagai salah satu alat pengumpul data 

penilaian  

6. Tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik 

harus mencerminkan bagian-bagian kehidupan 

peserta didik sehari-hari, mereka harus dapat 

menceritakan pengalaman kegiatan yang mereka 

lakukan setiap hari. 

Karakteristik penilaian autentik sebagai berikut 

(Trianto:2009): 1) Dilaksanakan selama dan sesudah 

proses pembelajaran berlangsung, 2) Bisa digunakan 

untuk formatif atau sumatif, 3) Yang diukur 

keterampilan dan performansi, bukan mengingat 

fakta, 4) Berkesinambungan, 5) Terintegrasi, dan 

dapat digunakan sebagai feedback. 

D. Jenis-Jenis Authentic Assessment 

1. Penilaian Tertulis 

Meski konsepsi asesmen autentik muncul dari 

ketidakpuasan terhadap tes tertulis yang lazim 

dilaksanakan pada era sebelumnya, penilaian 

tertulis atas hasil pembelajaran tetap lazim 

dilakukan. Tes tertulis terdiri dari memilih atau 

mensuplai jawaban dan uraian. Memilih jawaban 

dan mensuplai jawaban. Memilih jawaban terdiri 
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dari pilihan ganda, pilihan benar-salah, ya-tidak, 

menjodohkan, dan sebab-akibat. Mensuplai 

jawaban terdiri dari isian atau melengkapi, 

jawaban singkat atau pendek, dan uraian. 

Tes tertulis berbentuk uraian atau esai menuntut 

peserta didik mampu mengingat, memahami, 

mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis, 

mensintesis, mengevaluasi, dan sebagainya atas 

materi yang sudah dipelajari. Tes tertulis 

berbentuk uraian bersifat komprehentif, sehingga 

mampu menggambarkan ranah sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Tes 

tertulis yang berbentuk esai, peserta didik 

berkesempatan memberikan jawabannya sendiri 

yang berbeda dengan teman-temannya namun 

tetap terbuka memperoleh nilai yang sama. 

Misalnya, peserta didik tertentu melihat fenomena 

kemiskinan dari sisi pandang kebiasaan malas 

bekerja, rendahnya keterampilan, atau 

kelangkaan sumberdaya alam. Masing-masing sisi 

pandang ini akan melahirkan jawaban berbeda, 

namun tetap terbuka memiliki kebenarann yang 

sama, asalkan analisisnya benar.  

Tes tertulis berbentuk esai biasanya menuntut 

dua jenis pola jawaban, yaitu jawaban terbuka 

(extended-response) atau jawaban terbatas 

(restrictedresponse). Hal ini sangat tergantung 
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pada bobot soal yang diberikan oleh guru. Tes 

semacam ini memberi kesempatan pada guru 

untuk dapat mengukur hasil belajar peserta didik 

pada tingkatan yang lebih tinggi atau kompleks. 

Data penilaian autentik digunakan untuk 

berbagai tujuan, seperti menentukan kelayakan 

akuntabilitas implementasi kurikulum dan 

pembelajaran di kelas tertentu. Data penilaian 

autentik dapat dianalisis dengan metode kualitatif 

maupun kuantitatif. Analisis kualitatif dari 

asesmen autentik berupa narasi atau deskripsi 

atas capaian hasil belajar peserta didik, misalnya 

mengenai keunggulan dan kelemahan, motivasi, 

keberanian berpendapat, dan sebagainya. Analisis 

kuantitatif dari data asesmen autentik 

menerapkan rubric skor atau daftar cek (checklist) 

untuk menilai tanggapan relative peserta didik 

terhadap kriteria dalam kisaran terbatas dari 

empat atau lebih tingkat kemahiran (misalnya: 

sangat mahir, mahir, sebagian mahir, dan tidak 

mahir).  

2. Penilaian Berbasis Kinerja 

Penilaian autentik sebisa mungkin melibatkan 

parsisipasi peserta didik, khususnya dalam 

proses dan aspek-aspek yangg akan dinilai. Guru 

dapat melakukannya dengan meminta para 

peserta didik menyebutkan unsur-unsur proyek 
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atau tugas yang akan mereka gunakan untuk 

menentukan kriteria penyelesaiannya. Guru 

dapat memberikan umpan balik terhadap kinerja 

peserta didik baik dalam bentuk laporan naratif 

maupun laporan kelas. 

Ada beberapa cara berbeda untuk merekam hasil 

penilaian berbasis kinerja: 

a. Daftar cek (checklist). Digunakan untuk 

mengetahui muncul atau tidaknya unsur-

unsur tertentu dari indikator atau 

subindikator yang harus muncul dalam 

sebuah peristiwa atau tindakan. 

b. Catatan anekdotatau narasi (anecdotal atau 

narative records). Digunakan dengan cara 

guru menulis laporan narasi tentang apa yang 

dilakukan oleh masing-masing peserta didik 

selama melakukan tindakan. Sehingga guru 

dapat menentukan seberapa baik peserta 

didik memenuhi standar yang ditetapkan. 

c. Skala penilaian (rating scale). Biasanya 

digunakan dengan menggunakan skala 

numerik berikut predikatnya. Misalnya: 5 = 

baik sekali, 4 = baik, 3 = cukup, 2 = kurang, 1 

= kurang sekali. 

d. Memori atau ingatan (memory approach). 

Digunakan oleh guru dengan cara mengamati 

peserta didik ketika melakukan sesuatu, 
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dengan tanpa membuat catatan. Guru 

menggunakan informasi dari 

memorinyauntuk menentukan apakah 

peserta didik sudah berhasil apa belum. 

Penilaian kinerja memerlukan 

pertimbanganpertimbangan khusus.  

Pertama, langkah-langkah kinerja harus 

dilakukan peserta didik untuk menunjukkan 

kinerja yang nyata untuk suatu atau beberapa 

jenis kompetensi tertentu.  

Kedua, ketepatan dan kelengkapan aspek kinerja 

yang dinilai.  

Ketiga, kemampuankemampuan khusus yang 

diperlukan oleh peserta didik untuk 

menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran.  

Keempat, fokus utama dari kinerja yang akan 

dinilai, khususnya indikator esensial yang akan 

diamati.  

Kelima, urutan dari kemampuan atau 

keterampilan peserta didik yang akan diamati 

(Kemendikbud, 2013).  

Pengamatan atas kinerja peserta didik perlu 

dilakukan dalam berbagai konteks untuk 

menetapkan tingkat pencapaian kemampuan 

tertentu. Untuk menilai keterampilan berbahasa 
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peserta didik, dari aspek keterampilan berbicara, 

misalnya, guru dapat mengobservasinya pada 

konteks yang, seperti berpidato, berdiskusi, 

bercerita, dan wawancara. Mengamati kinerja 

peserta didik dapat digunakan alat atau 

instrumenseperti penilaian sikap, observasi 

perilaku, pertanyaan langsung, atau pertanyaan 

pribadi. 

3. Penilaian Proyek 

Penilaian proyek (project assessment) merupakan 

kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus 

diselesaikan oleh peserta didik menurut periode 

atau waktu tertentu (Kemendikbud, 2013). 

Penyelesaian tugas dimaksud berupa investigasi 

yang dilakukan oleh peserta didik, mulai dari 

perencanaan, pengumpulan data, 

pengorganisasian, pengolahan, analisis, dan 

penyajian data. Penilaian proyek bersentuhan 

dengan aspek pemahaman, mengaplikasikan, 

penyelidikan, dan lain-lain. 

Selama mengerjakan sebuah proyek 

pembelajaran, peserta didik memperoleh 

kesempatan untuk mengaplikasikan sikap, 

keterampilan, dan pengetahuannya. Karena itu, 

pada setiap penilaian proyek, setidaknya ada tiga 

hal yang memerlukan perhatian khusus dari 

guru. 1) Keterampilan peserta didik dalam 
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memilih topik, mencari dan mengumpulkan data, 

mengolah dan menganalisis, memberi makna atas 

informasi yang diperoleh, dan menulis laporan. 2) 

Kesesuaian atau relevansi materi pembelajaran 

dengan pengembangan sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan yang dibutuhkan oleh peserta didik. 

3) Keaslian sebuah proyek pembelajaran yang 

dikerjakan atau dihasilkan oleh peserta didik. 

Penilaian proyek berfokus pada perencanaan, 

pengerjaan, danproduk proyek. Kegiatan yang 

harus dilakukan oleh guru meliputi penyusunan 

rancangan dan instrumentenilaian, pengumpulan 

data, analisis data, dan penyiapkan laporan. 

Penilaian proyek dapat menggunakan 

instrumendaftar cek, skala penilaian, atau narasi. 

Laporan penilaian dapat dituangkan dalam 

bentuk poster atau tertulis. 

Produk akhir dari sebuah proyek sangat mungkin 

memerlukan penilaian khusus. Penilaian produk 

dari sebuah proyek dimaksudkan untuk menilai 

kualitas dan bentuk hasil akhir secara holistik 

dan analitik. Penilaian produk dimaksud meliputi 

penilaian atas kemampuan peserta didik 

menghasilkan produk, seperti makanan, pakaian, 

hasil karya seni (gambar, lukisan, patung, dan 

lain-lain), barang-barang terbuat dari kayu, 

kertas, kulit, keramik, karet, plastik, dan karya 
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logam. Penilaian secara analitik merujuk pada 

semua kriteria yang harus dipenuhi untuk 

menghasilkan produk tertentu. Penilaian secara 

holistik merujuk pada apresiasi atau kesan secara 

keseluruhan atas produk yang dihasilkan. 

 

4. Penilaian Diri Sendiri atau Teman Sejawat 

Penilaian diri (self assessment) termasuk dalam 

rumpun penilaian kinerja. Penilaian diri 

merupakan suatu teknik penilaian di mana 

peserta didik diminta untuk menilai dirinya 

sendiri berkaitan dengan status, proses dan 

tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya 

dalam mata pelajaran tertentu. Teknik penilaian 

diri dapat digunakan untuk mengukur 

kompetensi kognitif, afektif dan psikomotor. 1) 

Penilaian ranah sikap. Misalnya peserta didik 

diminta mengungkapkan curahan perasaannya 

terhadap suatu objek tertentu berdasarkan 

kriteria atau acuan yang telah disiapkan. 2) 

Penilaian ranah keterampilan. Misalnya peserta 

didik diminta untuk menilai kecakapan atau 

keterampilan yang telah dikuasainya oleh dirinya 

berdasarkan kriteria atau acuan yang telah 

disiapkan. 3) Penilaian ranah pengetahuan. 

Misalnya peserta didik diminta untuk menilai 

penguasaan pengetahuan dan keterampilan 
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berpikir sebagai hasil belajar dari suatu mata 

pelajaran tertentu berdasarkan atas kriteria atau 

acuan yang telah disiapkan. 

Teknik penilaian diri bermanfaat memiliki 

beberapa manfaat positif. Pertama, 

menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik. 

Kedua, peserta didik menyadari kekuatan dan 

kelemahan dirinya. Ketiga, mendorong, 

membiasakan, dan melatih peserta didik 

berperilaku jujur. Keempat, menumbuhkan 

semangat untuk maju secara personal. 

Penilaian teman sejawat merupakan teknik 

menilai yang dilakukan dengan cara meminta 

siswa untuk menilai siswa lain dalam hal sikap 

dan perilaku. Lembar penilaian antarsiswa 

merupakan instrumentyang digunakan dalam 

teknik penilaian ini. Penilaian teman sejawat ini 

memberikan nilai dua kali lipat. Pertama, siswa 

merasa pekerjaan mereka memiliki audiens yaitu 

temannya sendiri yang peduli dengan pekerjaan 

mereka. Kedua, teknik penilaian ini memberikan 

apresiasi terhadap pekerjaan dari teman-teman 

sekelasnya. 

5. Penilaian Jurnal 

Jurnal merupakan catatan pendidik selama 

proses pembelajaran yang berisi informasi 
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kekuatan dan kelemahan peserta didik yang 

terkait dengan kinerja ataupun sikap peserta 

didik yang dipaparkan secara deskriptif. Jurnal 

atau catatan guru merupakan catatan pendidik di 

dalam dan di luar kelas yang berisi informasi 

tentang kekuatan dan kelemahan yang terkait 

dengan sikap dan perilaku peserta didik yang 

dipaparkan secara deskriptif. Jurnal bisa 

dikatakan sebagai catatan yang 

berkesinambungan dari hasil observasi. 

6. Penilaian Portofolio 

Penilaian portofolio merupakan penilaian atas 

kumpulan artefak yang menunjukkan kemajuan 

dan dihargai sebagai hasil kerja dari dunia nyata. 

Portofolio biasanya berbentuk file atau folder yang 

berisi koleksi karya peserta didik (Rifa'i & Anni, 

2011). Penilaian portofolio bisa berangkat dari 

hasil kerja peserta didik secara perorangan atau 

diproduksi secara berkelompok, memerlukan 

refleksi peserta didik, dan dievaluasi berdasarkan 

beberapa dimensi. Penilaian portofolio merupakan 

penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada 

kumpulan informasi yang menunjukkan 

perkembangan kemampuan peserta didik dalam 

satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat 

berupa karya peserta didik dari proses 

pembelajaran yang dianggap terbaik, hasil tes 
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(bukan nilai), atau informasi lain yang relefan 

dengan sikap, keterampilan, dan pengetahuan 

yang dituntut oleh topik atau mata pelajaran 

tertentu. Fokus penilaian portofolio adalah 

kumpulan karya peserta didik secara individu 

atau kelompok pada satu periode pembelajaran 

tertentu. Penilaian terutama dilakukan oleh guru, 

meski dapat juga oleh peserta didik sendiri. 

Melalui penilaian portofolio guru akan mengetahui 

perkembangan atau kemajuan belajar peserta 

didik. Misalnya, hasil karya mereka dalam 

menyusun atau membuat karangan, puisi, surat, 

komposisi musik, gambar, foto, lukisan, resensi 

buku atau literatur, laporan penelitian, sinopsis, 

dan lain-lain. Penggunaan asesmen portofolio 

dalam pembelajaran menulis memberikan efek 

yang lebih baik dibandingkan dengan 

pembelajaran menulis yang menggunakan 

asesmen konvensional (Widyaningsih, 2013). Atas 

dasar penilaian itu, guru dan/atau peserta didik 

dapat melakukan perbaikan sesuai dengan 

tuntutan pembelajaran.  

Langkah-langkah penilaian portofolio 

berdasarkan Kemendikbud (2013) sebagai berikut 

ini. 1) Guru menjelaskan secara ringkas esensi 

penilaian portofolio. 2) Guru atau guru bersama 

peserta didik menentukan jenis portofolio yang 
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akan dibuat. 3) Peserta didik, baik sendiri 

maupun kelompok, mandiri atau di bawah 

bimbingan guru menyusun portofolio 

pembelajaran. 4) Guru menghimpun dan 

menyimpan portofolio peserta didik pada tempat 

yang sesuai, disertai catatan tanggal 

pengumpulannya. 5) Guru menilai portofolio 

peserta didik dengan kriteria tertentu. 6) Jika 

memungkinkan, guru bersama peserta didik 

membahas bersama dokumen portofolio yang 

dihasilkan. 7) Guru memberi umpan balik kepada 

peserta didik atas hasil penilaian portofolio. 

7. Penilaian Proses dan Hasil Belajar 

Penilaian proses pembelajaran menggunakan 

pendekatan penilaian autentik (authentic 

assessment) yang menilai kesiapan siswa, proses, 

dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan 

penilaian ketiga komponen tersebut akan 

menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan 

belajar siswa atau bahkan mampu menghasilkan 

dampak instruksional, dan dampak pengiring 

(nurturant effect) dari pembelajaran. 

Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup 

kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan 

yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat 

digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap 

peserta didik terhadap standar yang telah 
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ditetapkan. Cakupan penilaian merujuk pada 

ruang lingkup materi, kompetensi mata 

pelajaran/kompetensi muatan/kompetensi 

program, dan proses. 

Hasil penilaian autentik dapat digunakan oleh 

guru untuk merencanakan program perbaikan 

(remedial), pengayaan (enrichment), atau 

pelayanan konseling. Hasil penilaian autentik 

dapat digunakan sebagai bahan untuk 

memperbaiki proses pembelajaran sesuai dengan 

standar penilaian pendidikan. Penilaian dapat 

dilakukan melalui metode tes maupun nontes. 

Metode tes dapat berupa tes tertulis atau tes 

kinerja. Metode nontes digunakan untuk menilai 

sikap, minat, atau motivasi. 

E. Prinsip Pembelajaran K13 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

nomer 65 tahun 2013 (Kemdikbud, 2013), pemerintah 

menetapkan beberapa prinsip yang harus dijadikan 

dasar dalam melaksanakan proses belajar mengajar di 

kelas. Prinsip-prinsip pembelajaran yang tertera 

dalam permendikbud no 65 tahun 2013 tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Dari peserta didik diberitahu menuju peserta 

didik mencari tahu 
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2. Dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar 

menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar 

3. Dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai 

penguatan penggunaan pendekatan ilmiah 

4. Dari pembelajaran berbasis konten menuju 

pembelajaran berbasis kompetensi 

5. Dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran 

terpadu 

6. Dari pembelajaran yang menekankan jawaban 

tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban 

yang kebenarannya multi dimensi 

7. Dari pembelajaran verbalisme meunju 

keterampilan aplikatif 

8. Peningkatan dan keseimbangan antara 

keterampilan fisikal (hardskills) dan keterampilan 

mental (softskills) 

9. Pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan 

dan pemberdayaan peserta didik sebagai 

pembelajar sepanjang hayat 

10. Pemberdyaan yang menerapkan nilai-nilai dengan 

memberi keteladanan (ing ngarsa sung tuladha), 

membangun kemauan (ing madya mangun karsa), 

dan mengembangkan kreativitas peserta didik 

dalam proses pembelajaran (tut wuri handayani) 

11. Pembelajaran yang berlangsung di sekolah, di 

rumah, dan di masyarakat 
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12. Pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa 

siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, 

dan dimana saja adalah kelas 

13. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 

untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

pembelajaran 

14. Pengakuan atas perbedaan individual dan latar 

belakang budaya peserta didik. 

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, penulis 

mengambil kesimpulan bahwa beberapa ciri dari 

proses pembelajaran di dalam Kurikulum 2013 adalah 

sebagai berikut. 

1. Menjadikan peserta didik sebagai pebelajar yang 

belajar bagaimana belajar (learning how to learn) 

Pembelajaran hendaknya mendorong anak 

mencari tahu. Guru hendaknya tidak 

memposisikan diri sebagai pemberi tahu. Guru 

harus mengubah mindset mereka dari sebagai 

orang yang harus mentransfer ilmu kepada siswa. 

Guru harus menganggap bahwa siswalah yang 

harus mengkonstruksi konsep, atau prinsip. 

Siswa harus menjadi agen aktif dalam belajar. 

Karena itu, pembelajaran aktif (active learning) 

adalah salah satu ciri utama yang dikehendaki 

oleh kurikulum 2013. Kalau ini berhasil, salah 

satu cirinya adalah siswa banyak bertanya, dan 
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giat mencari sendiri ilmu yang ingin dipelajarinya. 

Siswa tidak tidak menunggu diberitahu oleh guru. 

2. Pembelajaran hendaknya memanfaatkan berbagai 

macam sumber belajar 

Di dalam era yang maju saat ini, kebenaran yang 

telah kita terima dalam beberapa lama, bisa tidak 

berlaku lagi. Ilmu pengetahuan dan teknologi 

telah berkembang begitu pesat. Apa yang kita 

anggap benar beberapa waktu yang lalu, bahkan 

beberapa detik yang lalu, bisa saja menjadi tidak 

benar lagi. Karena itu, guru yang menempatkan 

diri sebagai sumber belajar, sebenarnya sudah 

tidak pada tempatnya lagi. Ilmu yang dimiliki guru 

itu bisa jadi sudah tidak up to date lagi. Ilmu 

tersebut sudah tidak diterima lagi kebenarannya 

oleh masyarakat.  

Di samping itu, dengan perkembangan teknologi 

yang ada, spesialisasi suatu pekerjaan menjadi 

makin berkembang. Akibatnya, guru sering 

menjadi tidak mampu lagi membayangkan detail 

pekerjaan yang harus dilakukan oleh profesi 

tertentu. Karena itu, menggunakan profesional itu 

sendiri sebagai sumber belajar, jauh lebih baik 

daripada menggunakan pengetahuan guru itu 

saja. Jadi, dengan memanfaatkan sumber belajar 

yang beraneka, informasi yang diterima siswa 
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akan lebih akurat dan bisa 

dipertanggungjawabkan. 

3. Pembelajaran hendaknya tidak diarahkan hanya 

kepada pemahaman tekstual 

Pembelajaran tidak harus meminta anak 

membaca teks. Anak diharapkan bisa belajar dari 

mengamati peristiwa yang terjadi di sekitarnya, 

memikirkan ciptaan Tuhan, bertanya kepada 

pakar, atau melakukan percobaan. Karena itu, 

peserta didik harus dibantu memahami kaitannya 

dengan konteks dan memanfaatkannya sebagai 

bahan berpikir dan bertindak. Pembelajaran 

bukan hanya untuk menghafal kata-kata, 

kalimat, atau pernyataan yang dianggap penting.  

4. Pembelajaran hendaknya lebih diarahkan kepada 

pengembangan kemampuan berpikir 

Pembelajaran hanya untuk menguasai konten 

dengan kemajuan jaman yang ada saat ini kadang 

sudah tidak ada gunanya lagi, atau setidaknya 

kurang menjadi fokus lagi. Pembelajaran untuk 

memahirkan anak menguasai hitung-hitungan, 

baik yang sederhana atau bahkan yang rumit 

sekalipun, misalnya penghitungan integral lipat 

tiga, saat ini tidak terlalu diperlukan lagi. 

Beberapa waktu yang lalu, penulis memperoleh 

software yang bisa menjawab masalah integral 
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lipat tiga yang rumit dengan mudahnya. Hanya 

dengan memasukkan rumus fungsi dan 

batasbatasnya, software tersebung langsung 

menampilkan jawaban yang diminta. Bahkan, 

bukan hanya jawaban akhirnya, tetapi juga proses 

penyelesaiannya, mulai dari tahap pertama 

sampai terakhir. 

 

5. Pembelajaran hendaknya membantu siswa 

menemukan keterkaitan antar fakta 

Pembelajaran hendaknya mendorong 

terbentuknya pemahaman yang bermakna. Ketika 

seorang calon guru belajar tentang konsep 

“permutasi”, misalnya, di teori peluang dan di 

struktur aljabar, makna permutasi di dua mata 

pelajaran itu harus bisa dijelaskan kaitannya. 

Kalau mereka menggunakan istilah yang sama, 

tentu ada alasan yang bisa dikemukakan. Peserta 

didik harus dibantu untuk melakukan 

defragmenting terhadap kumpulan 

informasi/konsep/prinsip yang ada di dalam 

kognisinya. Peserta didik harus dibantu untuk 

mengaitkan informasi yang baru dipelajari dengan 

informasi yang telah ada di dalam kognisinya. 

Inilah yang dikenal dengan istilah meaningful 

learning (Novak, 2011). 
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6. Pembelajaran hendaknya difokuskan kepada 

pengerjaan soal-soal yang bersifat 

open-ended 

Soal yang bersifat open-ended memberikan 

kesempatan kepada setiap peserta didik untuk 

berkontribusi sesuai dengan kemampuannya. 

Kesempatan ini membantu mereka menjadi lebih 

percaya diri dalam belajar. Mereka mungkin akan 

memiliki sikap dan persepsi yang baik yang oleh 

Marzano & Pickering (1999) disebut sebagai 

dimensi pertama dalam belajar. 

7. Pembelajaran hendaknya mendorong 

terbentuknya keseimbangan antara 

softskills (keterampilan mental) dan hardskills 

(keterampilan fisik) 

Keseimbangan fisik dan mental adalah kondisi 

yang diinginkan oleh setiap orang. Siapapun kita 

pasti menginginkan agar kita sehat jasmani dan 

rohani sekaligus. Kita tidak menginginkan peserta 

didik yang sehat jasmani tetapi rohaninya buruk. 

Kita juga tidak menginginkan peserta didik yang 

rohaninya baik tapi fisiknya buruk. 

Keseimbangan dari keduanya adalah yang ideal. 

Peserta didik diharapkan sehat baik jasmani 

maupun rohani. Peserta didik diharapkan 

memiliki keterampilan motorik yang baik, tetapi 
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juga memiliki keterampilan berpikir dan berolah 

rasa yang baik pula. 

8. Pembelajaran hendaknya mempertimbangkan 

variasi latar belakang, minat, dan kemampuan 

peserta didik 

Pembelajaran harus diarahkan untuk 

kepentingan semua peserta didik, bukan hanya 

sebagian besar. Pembelajaran harus dilakukan 

dengan kaidah differentiated instruction 

(Tomlinson, 2001). Karena itu, pembelajaran 

kepada anak yang kurang mampu harus berbeda 

dengan pembelajaran kepada anak yang sangat 

mampu. Kalau memungkinkan, guru seyogyanya 

membuat beberapa skenario pembelajaran dalam 

setiap pertemuan tatap muka. Guru perlu 

menyediakan alternatif pembelajaran untuk 

kelompok siswa tertentu, dan alternatif 

pembelajaran lain untuk kelompok siswa lainnya. 

Jadi, pembelajaran disesuaikan dengan kondisi 

peserta didik. Pembelajaran tidak bersifat “one fit 

for all”. 

9. Pembelajar (Guru) harus mampu memposisikan 

dengan baik sesuai dengan prinsip pembelajar 

menurut Ki Hajar Dewantara 

Salah satu prinsip pembelajaran yang diajarkan 

oleh Ki Hajar Dewantoro adalah: “ing ngarsa sung 
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tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri 

handayani”. Dari ajaran ini, guru harus bisa 

membedakan kapan dan bagaimana bertindak. 

10. Setiap orang adalah guru dan juga siswa sekaligus 

Guru pun harus tetap menempatkan diri sebagai 

pebelajar. Guru harus terus belajar. Guru harus 

terus belajar sepanjang hayatnya. Dengan prinsip 

ini, guru akan mampu membantu peserta didik 

belajar. Bukan dalam artian guru mentransfer 

ilmu kepada muridnya, tetapi guru menyediakan 

lintasan pengalaman belajar yang lebih baik bagi 

peserta didiknya. Sementara itu, peserta didik 

juga harus menyadari bahwa konstruksi 

pengetahuan yang mereka miliki bisa jadi tidak 

dimiliki oleh orang lain, termasuk guru sekalipun. 

Karena itu, peserta didik juga bisa menjadi guru. 

Peserta didik bisa saja menjadi tutor bagi teman 

sebaya mereka, atau bahkan bisa menjadi nara 

sumber di dalam kelasnya. Pengalaman dan hasil 

belajarnya yang bersifat “unique” memungkinkan 

peserta didik membagikan ilmunya kepada warga 

kelas atau bahkan warga sekolah yang lain. 

11. Pembelajaran bisa berlangsung tanpa mengenal 

tempat 

Pembelajaran bisa berlangsung di dalam kelas, 

tetapi bisa juga berlangsung di halaman sekolah, 
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di kantin, di pasar, di dapur, dan di mana saja. 

Karena itu, guru tidak boleh membatasi darimana 

siswa belajar sesuatu. Guru harus menyadari 

bahwa siswanya bisa saja belajar dari selain 

dirinya. Mereka bisa belajar dari menjelajah dunia 

maya, bertanya kepada kakak atau saudaranya, 

kursus di bimbingan belajar, melakukan 

percobaan sendiri di luar kelas, dan lain 

sebagainya. Yang paling penting adalah 

bagaimana proses berpikir dan bernalar yang 

dilalui sehingga konsep atau prinsip yang dimiliki 

sebagai hasil belajar itu bisa 

dipertanggungjawabkan. Untuk itu, guru harus 

bersifat permisif bahkan mendorong peserta didik 

untuk belajar secara mandiri, menjadi self-

regulated learners. 

12. ICT dalam pembelajaran hanya sebagai alat 

Dengan berkembangnya teknologi informasi dan 

komunikasi, penggunaan ICT dalam pembelajaran 

tentu tidak bisa diabaikan. Akan tetapi, 

pemanfaatan ICT ini hendaknya dimaksudkan 

sekedar untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas pembelajaran. Pembelajaran dengan 

ICT harus dibedakan dengan pembelajaran 

tentang ICT. Pembelajaran di sekolah pada 

umumnya hendaknya dimaknai dengan 

pembelajaran dengan ICT, bukan tentang ICT. 
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F. Penilaian Autentik dan Tuntutan K13 

Tuntutan kurikulum 2013 untuk penilaiannya antara 

lain yaitu: 1) penilaian autentik memiliki relevansi 

kuat terhadap pendekatan ilmiah dalam 

pembelajaran; 2) penilaian tersebut mampu 

menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta 

didik, baik dalam rangka mengobservasi, menalar, 

mencoba, membangun jejaring, dan lain-lain; 3) 

penilaian autentik cenderung fokus pada tugas-tugas 

kompleks atau kontekstual, memungkinkan peserta 

didik untuk menunjukkan kompetensi mereka dalam 

pengaturan yang lebih autentik; 4) penilaian autentik 

sangat relevan dengan pendekatan tematik terpadu 

dalam pembelajaran, khususnya jenjang sekolah 

dasar atau untuk mata pelajaran yang sesuai; 5) 

penilaian autentik sering dikontradiksikan dengan 

penilian yang menggunakan standar tes berbasis. 6) 

Edukatif, berarti mendidik dan memotivasi peserta 

didik dan guru. Pendekatan penilaian yang digunakan 

adalah penilaian acuan kriteria (APK). 

Menurut Kunandar (2013) terdapat tiga hal yang 

harus diperhatikan oleh guru dalam melakukan 

penilaian autentik, yakni: 

1. Autentik dari instrumenyang digunakan, Artinya 

dalam melakukan penilaian autentik guru perlu 

menggunakan instrumenyang bervariasi (tidak 

hanya satu instrumenyang disesuaikan dengan 
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karakteristik atau tuntutan kompetensi yang ada 

di kurikulum. 

2. Autentik dari aspek yang diukur, Artinya dalam 

melakukan penilaian autentik guru perlu menilai 

aspek-aspek hasil belajar secara komprehensif 

yang meliputi kompetensi sikap, kompetensi 

pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. 

3. Autentik dari aspek kondisi peserta didik, Artinya 

dalam melakukan penilaian autentik guru perlu 

menilai input (kondisi awal) peserta didik, proses 

(kinerja dan aktivitas peserta didik dalam proses 

belajar mengajar), dan output (hasil pencapaian 

kompetensi, baik sikap, pengetahuan maupun 

keterampilan yang dikuasai atau ditampilkan 

peserta didik setelah mengikuti proses belajar 

mengajar). 

Menurut Keyser and Howell (2008), Early uses of the 

term authentic in education referred to any use of 

instruction and assessment that mirrored real-world 

tasks rather than a contrived learning experienceof the 

classroom-based worksheet or test. In that context, 

authentic achievement was an achievement that bore 

some resemblance to that required to be successful in 

the real world and not the staid classroom 

environment. Furthermore, authentic assessment 

became assessment used to assess real-world 

experience and achievement". Keyser and Howell 
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menjelaskan bahwa penggunaan awal istilah autentik 

dalam pendidikan digunakan dalam sebuah instruksi 

dan penilaian. Penilaian autentik menyebutkan 

bahwa cermin dunia nyata tugas dari pengalaman 

belajar yang dilakukan di dalam kelas berbasis 

worksheet atau tes. Penilaian autentik menjadi 

penilaian yang digunakan untuk menilai dunia nyata 

berdasarkan pengalaman dan prestasi peserta didik. 

Soal Latihan 

1. Apakah yang dimaksud dengan penilaian otentik 

dalam konteks evaluasi? 

2. Keunggulan apa saja yang dimiliki oleh guru dalam 

menggunakan penilaian autentik di sekolah? 

3. Langkah apa yang perlu diambil dalam melakukan 

pengembangan pada penilaian autentik? 

4. Penilaian apa sajakah yang digunakan dalam 

karakteristik penilaian autentik? 

5. Bagaimana Merencanakan penilaian otentik dalam 

pembelajaran? 

6. Apa yang membedakan penilaian autentik dengan 

penilaian yang lainnya?  

7. Bagaimana pelaksanaan penilaian autentik? 
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Rangkuman 

Penilaian adalah aktivitas mengumpulkan data yang 

dapat menggambaran perkembangan belajar, 

mendeskripsikan dan menerjemahkan hasil pengukuran, 

serta menjelaskan informasi tentang ketercapaian 

kompetensi yang telah ditetapkan. Dalam konteks 

pembelajaran, assessment atau penilaian dapat diartikan 

sebagai penerapan berbagai cara dan penggunaan 

beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi 

tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau 

ketercapaian kompetensi (rangkaian kemampuan) peserta 

didik. Penilaian menjawab pertanyaan tentang sebaik apa 

hasil atau prestasi belajar seorang peserta didik. Penilaian 

dimaksudkan salah satunya untuk mengetahui sejauh 

mana program berhasil diterapkan. Hasil penilaian dapat 

berupa nilai kualitatif (pernyataan naratif dalam kata-

kata) dan nilai kuantitatif (berupa angka). Pengukuran 

berhubungan dengan proses pencarian atau penentuan 

nilai kuantitatif tersebut. 

Authentic Assessment adalah suatu penilaian hasil belajar 

yang merujuk pada situasi atau konteks “dunia nyata” 

secara bermakna yang merupakan penerapan esensi 

pengetahuan dan keterampilan yang memerlukan 

berbagai macam pendekatan untuk memecahkan 

masalah yang memberikan kemungkinan bahwa satu 

masalah bisa mempunyai lebih dari satu macam 

pemecahan. Dengan kata lain, authentic assessment 
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memonitor dan mengukur kemampuan siswa dalam 

bermacam-macam kemungkinan pemecahan masalah 

yang dihadapi dalam situasi atau konteks dunia nyata. 

Dalam suatu proses pembelajaran, penilaian otentik 

mengukur, memonitor dan menilai semua aspek hasil 

belajar (yang tercakup dalam domain kognitif, afektif, dan 

psikomotor), baik yang tampak sebagai hasil akhir dari 

suatu proses pembelajaran, maupun berupa perubahan 

dan perkembangan aktivitas, dan perolehan belajar 

selama proses pembelajaran di dalam kelas maupun di 

luar kelas. 
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BAB 7 
ASSESSMEN KOMPETENSI UMUM  

Pendahuluan 

Capaian Pembelajaran  

1. Mahasiswa dapat mengetahui pengertian  asesmen 

kompetensi minimum  

2. Mahasiswa dapat mengetahui tujuan dan  dan 

komponen asesemen kompetensi minimum  

3. Mahasiswa dapat mengetahuiTeknik pelaksanaan 

asesmen kompetensi minimum  

4. Mahasiswa dapat mengetahui konteks, tingkat 

kognitif, dan ragam butir soal assessment kompetensi 

minimum 

Belajar dan pembelajaran merupakan dua konsep yang 

saling terkait satu sama lain, bagaikan dua sisi mata uang 

yang sulit untuk dipisahkan. Proses pembelajaran dapat 

berlangsung dengan baik bila mendapat respon dari 

peserta didik (Hanafy, 2014). Umumnya kegiatan 

pembelajaran dilakukan secara langsung di dalam suatu 

ruang kelas, dimana pendidik dan peserta didik 

berinteraksi secara langsung. Namun sejak terjadi 

pandemi COVID-19 pembelajaran dilakukan di rumah 
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secara daring (Prawicara & Conilie, 2020). Belajar dari 

rumah menjadi langkah kebijakan yang diambil 

pemerintah untuk memutus mata rantai peyebaran virus, 

dengan diliburkanya seluruh kegiatan pembelajaran tatap 

muka disekolah membuat sebagian pengajar harus 

membuat media pembelajaran efektif sehingga proses 

pembelajaran tetap berlangsung secara maksimal. 

Teknologi dan perkembanganya menjadi kunci utama 

dalam perkembangan pendidikan di masa pandemi. 

Perkembangan tersebut menimbulkan perubahan dalam 

dunia pendidikan antara lain metode pembelajaran, media 

pembelajaran dan proses pembelajaran. Tidak hanya hal 

itu, Ujian Nasional (UN) di tahun 2020 pun ditiadakan 

untuk memutus mata rantai penyebaran virus.  

UN resmi diganti oleh Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makariem pada tahun 

2021 menjadi Asesmen Nasional (AN). Asesmen Nasional 

ini nantinya terdiri dari tiga bagian, yaitu Asesmen 

Kompetensi 2 Minimum (AKM), Survei Karakter, dan 

Survei Lingkungan Belajar. Asesmen Nasional menjadi 

penanda perubahan paradigma evaluasi pendidikan 

seperti yang dikatakan Nadiem. Peningkatan sistem 

evaluasi pendidikan menjadi bagian dari kebijakan 

Merdeka Belajar. Tujuan utamanya adalah mendorong 

perbaikan mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta 

didik (Ayunda dalam Widianti & Hidayati, 2021). Literasi 

matematika menjadi salah satu aspek yang ada dalam 
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AKM yang merupakan bagian dari tolak ukur penilaian 

asesmen nasional (Widianti & Hidayati, 2021).  

AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar yang 

diperlukan oleh semua murid untuk mampu 

mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif 

pada masyarakat. Terdapat dua kompetensi mendasar 

yang diukur AKM, yaitu literasi membaca dan literasi 

numerasi. Kompetensi yang dinilai mencakup 

keterampilan berpikir logis matematis, keterampilan 

bernalar menggunakan konsep dan pengetahuan yang 

telah dipelajari, serta keterampilan memilah serta 

mengolah informasi (Kemdikbud, 2020: 3). Oleh karena 

itu, kemampuan literasi matematika menjadi kemampuan 

yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap siswa. 

Mengingat asesmen kompetensi minimum ini merupakan 

salah satu upaya pemerintah selaku pembuat kebijakan 

untuk meningkatkan kemampuan literasi matematika 

siswa, soal-soal AKM haruslah memenuhi domain literasi 

matematis yang sebagaimana telah dikemukakan PISA 

(Handayu, 2020). Domain tersebut meliputi konten 

pengetahuan yang perlu diperoleh siswa, proses yang 

perlu dilakukan siswa, dan konteks dimana pengetahuan 

dan keterampilan diterapkan 3 (OECD, 2018: 3). The 

Programme for International Student Assesment (PISA) 

merupakan salah satu studi yang dikembangkan oleh 

beberapa negara maju di dunia yang tergabung dalam the 

Organization for Economic Cooperation and Development 
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(OECD) yang memonitoring hasil sistem dari sudut 

capaian belajar siswa di tiap negara peserta yang 

mencakup tiga literasi yaitu: literasi membaca, literasi 

matematika, dan literasi sains (Khoirudin, et al., 2017). 

Kemampuan literasi sangatlah penting dalam 

pembelajaran daring di masa pandemi saat ini. Dimana 

pembelajaran yang dilakukan tidak dapat bertatap muka 

secara langsung, maka siswa dituntut untuk membaca 

agar dapat menguasai materi pembelajaran secara 

maksimal. Salah satu kemampuan literasi yang penting 

bagi siswa yaitu literasi matematis.  

Uraian Materi 

A. Asesmen kompetensi inimum (AKM) 

Asesmen merupakan kegiatan untuk mengungkapkan 

kualitas proses dan hasil pembelajaran. Asesmen 

dapat dimaknai sebagai penerapan berbagai cara dan 

penggunaan beragam alat penilaian untuk 

memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil 

belajar siswa atau ketercapaian kompetensi 

(rangkaian kemampuan) siswa. Penilaian menjawab 

pertanyaan tentang sebaik apa hasil atau prestasi 

belajar seorang siswa (Abidin, dkk. 2018). Asesmen 

berbeda dengan evaluasi (evaluation), pengukuran 

(measurement), dan tes (test).       

Evaluasi adalah kegiatan mengidentifikasi untuk 

melihat apakah suatu program yang telah 
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direncanakan telah tercapai atau belum, berharga 

atau tidak, dan dapat pula untuk melihat tingkat 

efisiensi pelaksanaannya (Kompas, 2020). Evaluasi 

berhubungan dengan keputusan nilai (value 

judgement). Pengukuran (measurement) adalah 

proses pemberian angka atau usaha memperoleh 

deskripsi numerik dari suatu tingkatan dimana 

seorang siswa telah mencapai karakteristik tertentu. 

Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif dan nilai 

kuantitatif. Pengukuran berhubungan dengan proses 

pencarian atau penentuan nilai kuantitatif tersebut. 

Tes adalah cara penilaian yang dirancang dan 

dilaksanakan kepada siswa pada waktu dan tempat 

tertentu serta dalam kondisi yang memenuhi syarat-

syarat tertentu yang jelas (Adzimah Subirin, Nor, dkk. 

2017). 

Istilah asesmen (assesment) di artikan oleh stiggins 

(1994) sebagai penilaian proses, kemajuan, dan hasil 

belajaar siswa (outcomes). Sementara itu asesmen di 

wrtikan oleh kumano (2001) sebagai "the procces of 

collecting data which shows the development of 

learning". Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

asesmen merupakan istilah yang tepat untuk 

penilaian proses belajar siswa. Namun meskipun 

proses belajar siswa merupakan hal penting yang 

dinilai dalam asesmen, faktor hasil belajar juga tetap 

tidak  mengesampingkan pembelajaran. 
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Pengertian assessment meneurut para ahli sebagai 

berikut:  

a. Wiggins (1984) menyatakan bahwa asesmen 

merupakan sarana yang secara kronologis 

membqntu guru dalam memonitor siswa. Oleh 

karena itu, maka 

b. popham (1995) menyatakan bahwa asesmen 

sudah seharusnya merupakan bagian dari 

pembelajaran, bukan merupakan hal yang 

terpisahkan. 

c. Resnick (1985) menyatakan bahwa pada 

hakikatnya asesmen menitikberatkan penilaian 

pada proses belajar siswa. 

Berkaitan dengan hal terus, Marzano (1994) 

menyatakan bahwa dalam mengungkap konsep yang 

telah di capai, akan tetapi juga tentang proses 

perkembangan bagaiamana suatu konsep tersebut di 

peroleh. Dalam hal ini asesmen tidak hanya dapat 

menilai hasil dan proses belajar siswa, akan tetapi 

juga kemauan belajarnya. 

Asesmen merupakan salah satu kegiatan yang 

mengungkapkan kualitas proses dan hasil 

pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik yang 

sangat perlu di letakkan dalam kerangka keseluruhan  

sistem evaluasi pendidikan dengan uu .Penilaian 

asesment adalah suatu penerapan dengan berbagai 
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cara dan penggunasn beragam alat penilaian umtuk 

memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil 

belajar siswa  atau ketercapaian komoetensi 

(rangkaian kemampuan) siswa.   

Asesmen secara sederhana di artikan sebagai suatu 

proses pengukuran untuk memoeroleh sata 

karakteristik peserta didik dengan aturan tertentu.  

Asesmen kompetensi mijimum adalah kompetensi 

yang benar benar minimum dimana kita bisa 

memetakan sekolah _ sekolah dan daerah _ daerah 

bersasarkan kompetensi minimum. Adapaun materi 

UN 2021 berubah drastis. AKM menekankan literasi 

dan numerasi bukan mata pelajaran bahasa atau 

matematika, melainkan kemampuan siswa 

menggunakan konsep sebagai untuk menganalisis 

siatu materi.  Ini adlaah dua hal yang akan 

menyederhanakan asesmen kompetensi yang di 

lakukan mulai tahun 2021, bukan bersasarkan mata 

pelajaran lagi, bukan berdasarkan penguasaan konten 

materi UN 2021 diselenggarakan tetapi berdasarkan 

kompetensi minimum dan kompetensi dasar yang di 

butuhkan siswa untuk mempelajari apapun. 

Kemendikbud melalui kebijakan Merdeka Belajar 

melakukan perubahan yang dianggap visioner dan 

cukup ekstrim, salah satunya dengan menghapus 

evaluasi hasil belajar melalui Ujian Nasional dan 

menggantinya dengan Asesmen Nasional yang terdiri 
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atas asesmen kompetensi minimum (AKM) dan survei 

karakter yang dilakukan dipertengahan jenjang 

pendidikan tidak lagi pada akhir jenjang, serta 

asesmen ini mengacu pada model penilaian standar 

internasional. Asesmen Nasional merupakan program 

untuk menilai mutu satuan pendidikan termasuk 

program kesetaraan pada tingkatan dasar dan 

menengah yang mengukur kompetensi mendasar 

yang dibutuhkan peserta didik (literasi, numerasi dan 

karakter), proses pembelajaran, dan iklim yang 

mendukung kegiatan pembelajaran pada satuan 

pendidikan. Ada tiga instrumen yang digunakan 

untuk memperoleh informasi-informasi tersebut, 

yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei 

Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. 

Asesmen Kompetensi Minimum seperti dijelaskan di 

atas merupakan salah satu instrumen dari Asesmen 

Nasional. Ada dua kemampuan yang akan diukur: 

Pertama literasi membaca, yaitu kemampuan 

memahami, memanfaatkan, mengevaluasi, 

merefleksikan beragam jenis teks tertulis agar dapat 

berkontribusi secara produktif dalam bermasyarakat 

serta agar dapat mengembangkan kepasitas individu 

baik sebagai warga Negara maupun warga dunia. 

Kedua numerasi, yaitu keterampilan berpikir dengan 

konsep, prosedur, data faktual dan alat matematis 

dalam memecahkan permasalahan kesehariannya 
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pada berbagai macam konteks (Kemendikbud, 2020, 

3) Dapat dilihat bahwa yang ditekankan dan ingin 

diukur tingkat keberhasilannya melalui AKM ini 

dalam kemampuan aspek kognitif peserta didik, 

dengan harapan agar pengetahuan yang dimiliki tidak 

hanya sekedar diketahui dan dipahami namun agar 

mereka bisa mendayagunakan pengetahuan yang 

mereka miliki agar bermanfaat atau fungsional dalam 

kehidupannya baik sebagai individu maupun dalam 

kehidupannya sebagai masyarakat. Terdapat tiga 

komponen utama dalam muatan soal AKM, yaitu 

konten, proses kognitif, dan konteks. Ketiga 

komponen asesmen itu, masing-masing berkaitan 

dengan literasi membaca dan literasi numerasi, 

sebagaimana disajikan pada tabel 1 

Konten   Teks informasi  

 Teks fiksi 

 Bilangan  

 Pengukuran 
dan Geometri  

 Data dan 

ketidakpastian  
Aljabar 

Proses 
kognitif 

 Mendapatkan 
informasi 

  Interpretasi 
dan integrasi  

 Evaluasi dan 
refleksi 

 Pemahaman 

  penerapan  

 penalaran 

Konteks   Personal  

 Saintifik  

 Sosial Budaya 

 Personal  

 Saintifik  

 Sosial Budaya 

Tabel 1. Komponen AKM (Kemendikbud, 2020, 6) 
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Tabel tersebut memperlihatkan bahwa Asesmen 

Kompetensi Minimum merupakan model penilaian 

yang komprehensif dan berbeda dengan model Ujian 

Nasional. Perbedaan mendasar antara Asesmen 

Nasional (AN) dan Ujian Nasional adalah evaluasi 

ditujukan pada keseluruhan sistem pendidikan pada 

satuan pendidikan tidak hanya mengukur pencapaian 

individual peserta didik. Dalam aspek 

pelaksanaannya, AN dilakukan secara berkala 

sehingga dapat memetakan perekembangan sistem 

pendidikan. Dilihat dari cakupan penilaian, AN tidak 

hanya mengukur aspek pengetahuan saja, tetapi 

metode yang ditempuh dalam mengumpulkan 

informasi meliputi seluruh aspek, baik kompetensi 

pengetahuan, pemahaman, sikap, dan motivasi 

(Novita, Mellyzar, & Herizal, 2021, 174). Perbedaan 

substansial antara Asesmen Nasional (AN) 

dibandingkan dengan Ujian Nasional (UN) mliputi 

berbagai aspek, baik berkaitan dengan materi ujian, 

objek, maupun implikasi tes terhadap kompetensi 

peserta didik . Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) 

merupakan salah satu bentuk penilaian yang 

mengukur kompetensi dasar yang harus dikuasai 

peserta didik meliputi kemampuan literasi dan 

kemampuan numerasi. Kebijakan pelaksanaan AKM 

bertujuan untuk mengembangkan kompetensi 

menalar peserta didik untuk mencapai kemampuan 

menalar atau berfikir tingkat tinggi (higher order 
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thinking) yaitu berpikir kritis, kreatif dan inovatif, 

serta problem solving (memecahkan masalah). 

Keterampilan berfikir tingkat tinggi merupakan 

kompetensi abad-21 yang perlu dikembangkan dalam 

pendidikan agar lulusan pendidikan mampu 

menghadapi dan menyelesaikan berbagai masalah. 

B. Tujuan dan komponen  asesmen kompetensi  

minimum 

Dalam pembelajaran terdapat tiga komponen penting, 

yaitu (kurikulum apa yang di harapkan akan di capai), 

pembelajaran (bagaimana mencapai), dan asesmen 

(apa yang sudah di capai). Asesmen bertujuan untuk 

mendapatkan informasi mengetahui capaian murid 

terhadap kompetrnsi yang di harapkan. Asesmen 

kompetensi minimum dirancang untuk menghasilkan 

informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar-

mengajar, yang pada gilirannya dapat meningkatkan 

hasil belajar murid. 

Pelaporan hasil AKM di rancang untuk memberikan 

informasi mengenai tingkat kompetensi murid. 

Tingkat ompetensi tersebut dapat d manfaatkan guru 

berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi 

pembelajaran yang efektif fan berkualitas dengan 

tingkat capaian murid. Dengan demikian (teaching  at 

the right level) dapat di terapkan. Pembelajaran yang 

di rancang dengan memperhatikan tingkat capaian 

murid akan memudahkan murid menguasai konten 
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atau kompetensi yang di terapkan pada satu nata 

pelajaran. 

Adapun tujuan dari AKM antara lain: 

a. Mengevaluasi kualitas belajar mengajar.  

b. Meningkatkan kualitas belajar mengajar 

berdasarkan informasi capaian belajar yang 

didapatkan dari AKM. 

c. Mengetahui tingkat kompetensi murid.  

d. Membantu guru dalam menyusun metode dan 

strategi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat 

kompetensi siswa. 

Kelebihan Akm 

a. Akm bisa mengukur semua mata pelajaran. 

Dengan adanya AKM ini seluruh bidang mapel 

mendapatkan porsi yang sama karena soal yang 

di uji berupa soal-soal literasi, numerasi dan 

analisis yang mencakup berbagai topik serta 

bidang keilmuan. Sehingga di harapkan proses 

penilaian bisa lebih holistik dan menyeluruh. 

b. AKM tidak menjadi syarat seleksi jenjang 

pendidikan berikutnya tetqpi berfungsi untuk 

perbaikan peningkatkan kualitas pembelajaran 

dan pemetaan iklim pembelajaran ditiap satuan 

pendidikan . Sehingga itu mengapa AKM  

termasuk kedalam asesment formatif karena 
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proses asesment di lakukan pada kelas tengah 

bukan pada kelas akhir. 

c. AKM di gunakan untuk mengukur kemampuan 

kognitif dan karaktee siswa  

d. AKM di laksanakan pada tengah jenjang. AKM 

memiliki fungsi untuk memberikan gambaran dan 

feedback mengenai kondisi dan proses 

pembelajaran yang ada di sekolah sehingga 

fungsinya lebih kepada evaluasi formatif bukan 

sumatif. Oleh karena itu nantinya akan menguji 

siswa kelas tengah  yaitu 5,8,11 bukan pada kelas 

akhir. Adapun siswa yqng mengikuti AKM akan di 

ambil sampel sesuai dengan kriteria yang telah di 

tentukan. 

Dampak AKM 

Dampak dari AKM di harapkan memperbaiki upaya 

budaya belajar, tidak ada kontomi antar mata 

pelajaran utama dan pelengkap, UN  dan  dan non 

mapel UN tidak ada percepatan materi dan bimbingan 

intensif serta meningkatkan proses pembelajran. 

Komponen asesmen kompetensi minimum 

Untuk memastikan AKM mengukur kompetensi yang 

diperlukan dalam kehidupan dan sesuai dengan 

pengertian literasi membaca dan literasi matematika-

numerasi yang telah disampaikan pada bagian 

sebelumnya. Soal AKM diharapkan tidak hanya 
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mengukur topik atau konten tertentu, tetapi berbagai 

konten, tingkat kognitif, dan konteks. Konten pada 

literasi membaca menunjukkan jenis teks yang 

digunakan, dalam hal ini dibedakan dalam dua 

kelompok, yaitu teks informasi dan teks fiksi. Pada 

literasi matematika-numerasi konten dibedakan 

menjadi empat kelompok, yaitu bilangan, geometri, 

data dan ketidakpastian, serta aljabar. Tingkat 

kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut 

atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah 

atau soal. Proses kognitif pada literasi membaca dan 

literasi matematika-numerasi dibedakan menjadi tiga 

level. Pada literasi membaca, level tersebut adalah 

menemukan informasi, menafsirkan dan 

mengintegrasikan informasi, serta mengevaluasi dan 

merefleksi informasi. Pada literasi matematika-

numerasi, ketiga level tersebut adalah knowing 

(pengetahuan dan pemahaman), applying 

(penerapan), dan reasoning (penalaran). Konteks 

menunjukkan aspek kehidupan atau situasi untuk 

konten yang digunakan. Konteks pada AKM 

dibedakan menjadi tiga, yaitu personal, sosial budaya, 

dan saintifiK 

Kemampuan literasi  

Literasi tidak lagi bermakna kemampuan mendekode 

huruf dan kata yang diajarkan pada jenjang awal 

pendidikan formal. International Literacy Association 
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(ILA) mendefinisikan literasi sebagai kemampuan 

untuk mengenali, memahami, menafsirkan, mencipta, 

mengkomputasi, dan berkomunikasi menggunakan 

simbol visual, auditori, dan digital mengenai topik 

lintas disiplin dan keilmuan. Untuk meningkatkan 

kemampuan literasi ini secara sistematis dalam 

pendidikan, diperlukan asesmen yang dapat 

mengukur literasi membaca secara spesifik. Kerangka 

literasi membaca PISA (2018) menegaskan pentingnya 

kemampuan seorang peserta didik untuk membangun 

makna dalam menanggapi sebuah teks menggunakan 

pengetahuannya tentang teks tersebut dan konteks 

yang melatarinya. Definisi literasi membaca yang 

dirujuk dalam PISA (2018) adalah kemampuan 

peserta didik untuk memahami, menggunakan, 

merefleksi, dan berinteraksi dengan teks tulis agar 

seseorang mampu meraih tujuan pribadi, 

mengembangkan pengetahuan dan potensinya, 

sehingga dia mampu berpartisipasi sebagai warga 

masyarakat.  

Dalam proses membangun makna tentang teks 

tersebut, seorang peserta didik menerapkan strategi 

membaca yang berbeda bergantung kepada jenis, 

tujuan, materi, dan media teks tersebut. Karenanya 

pengenalan peserta didik dengan ragam jenis, tujuan, 

materi, dan konteks teks perlu terus ditingkatkan 

untuk mengembangkan kecakapan literasi membaca 
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mereka. Dengan kecakapan literasi membaca yang 

terus meningkat, peserta didik diharapkan mampu 

menganalisis, mengevaluasi, merefleksi, kemudian 

menerapkan beragam informasi penting untuk 

berpartisipasi di masyarakat sepanjang hayat. 

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang semakin maju, kecakapan literasi 

membaca peserta didik semakin dibutuhkan untuk 

meningkatkan kontribusi mereka kepada masyarakat.  

Dengan kecakapan literasi membaca yang baik, 

peserta didik juga mampu menyarikan, mengambil 

hikmah, dan merefleksi teks sehingga dapat 

mengembangkan sikap dan karakter positif dalam 

hidup bermasyarakat. Kecakapan literasi membaca 

merupakan bagian dari keterampilan bernalar yang 

penting dikuasai peserta didik untuk 

mengembangkan kecakapan hidup abad ke-21 

(OECD, 2019). Dalam situasi yang terus berubah, 

peserta didik diharapkan dapat meregulasi dirinya 

dengan lebih baik, serta menentukan tujuan dan 

rencana dengan lebih baik. Semua hal ini dapat 

dilakukan peserta didik menggunakan informasi yang 

diperolehnya dengan baik. Keterkaitan antara 

penalaran teks dan kecakapan hidup abad ke-21 

adalah sebagai berikut.  

Bagan proses memahami teks menunjukkan bahwa 

kemampuan menalar teks tak hanya meningkatkan 



 

 

  

181 
 

daya kritis dan kreativitas peserta didik. Dalam proses 

menalar teks, peserta didik menerapkan strategi 

kognitif yang kompleks. Peserta didik perlu 

menetapkan tujuan membaca yang spesifik, mengenali 

kata kunci pada teks, dan menetapkan fokus pada 

bagian teks yang penting. Dalam proses tersebut, 

peserta didik juga mengaktifkan pengetahuan latar 

yang diperolehnya dari pengalaman atau teks lain. Hal 

ini menunjukkan bahwa penalaran teks sangat 

mempengaruhi kemampuan belajar peserta didik 

secara mandiri serta kemampuannya untuk 

menyelesaikan tugas dengan baik. Semua kecakapan 

hidup ini membentuk sikap peserta didik untuk 

menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dengan 

teknologi informasi yang terus berkembang, 

kemampuan menalar teks meningkatkan daya kritis 

peserta didik untuk menyikapi banjir informasi dengan 

tepat dan bijaksana. 

C. Konten Teks 

Aspek penting dalam pelaksanaan Asesmen 

Kompetensi Minimum (AKM) pada literasi membaca 

adalah ketersediaan teks atau bacaan yang akan 

digunakan sebagai stimulus dalam penyusunan soal. 

Teks atau bacaan tersebut harus memenuhi kriteria 

tingkat keterbacaan yang baik dan berkualitas, baik 

dari segi konten, bahasa, maupun penyajiannya. Jika 

dihubungkan dengan kecakapan hidup abad ke-21, 
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teks atau bacaan yang digunakan dalam AKM harus 

mampu mengukur sekaligus menumbuhkan 

kecakapan berpikir kritis dalam pemecahan masalah. 

Teks atau bacaan yang akan dijadikan stimulus juga 

hendaknya bersifat edukatif, menarik, inspiratif, dan 

kontekstual dengan pengalaman peserta didik, dan 

menawarkan hal baru. Untuk kepentingan 

penyusunan soal AKM, konten teks dikelompokkan 

menjadi dua jenis, yaitu teks fiksi dan teks informasi. 

Melalui teks fiksi peserta didik dapat memperoleh 

hiburan, menikmati cerita, dan melakukan 

perenungan untuk menghayati permasalahan 

kehidupan yang ditawarkan oleh pengarang. Di sisi 

lain, melalui teks informasi peserta didik dapat 

memperoleh fakta, data, dan informasi untuk 

pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan yang 

bersifat ilmiah atau bahkan dekat dengan keseharian 

mereka. 1. Teks Fiksi Teks fiksi adalah karya imajinatif 

yang mengangkat persoalan-persoalan kehidupan 

manusia yang sudah dipadukan dengan imajinasi atau 

subjektivitas pengarang untuk kepentingan hiburan.  

1. Teks fiksi  

Merupakan jenis teks naratif atau penggambaran 

urutan kejadian yang dibuat berdasarkan 

imajinasi penulis, meskipun sebagian unsurnya 

dapat bersifat faktual (Hendersen & Clark, 2007). 

Teks fiksi biasanya disusun dengan secara artistik 
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untuk menghibur pembaca melalui penggunaan 

bahasa lisan atau bahasa tulis. Cara penyajiannya 

menggunakan kata yang bermakna 

simbolik/majas/kias. Kata dan istilah yang 

digunakan tepat sesuai dengan konteks.  

Teks fiksi memiliki karakteristik bahasa yang 

indah atau terorganisasi secara baik, dengan gaya 

penyajiannya menarik, ekspresif, dan estetis. Teks 

fiksi menawarkan sebuah kehidupan yang 

diidealkan atau dunia imajinatif yang dibangun 

melalui berbagai unsur intrinsik, seperti alur, 

tokoh, latar, dan sudut pandang. Semua unsur 

tersebut sengaja dikreasikan oleh pengarang, 

dibuat mirip, diimitasikan, dan dianalogikan 

dengan dunia nyata sehingga seolah-seolah 

sungguh ada dan terjadi. Namun, kebenaran 

dalam fiksi tidak perlu disamakan dengan 

kebenaran dalam dunia nyata. Dunia fiksi yang 

imajinatif dan dunia nyata yang faktual masing-

masing memiliki sistem hukumnya sendiri 

(Nurgiyantoro, 2015). 

Dalam memahami teks fiksi, pembaca perlu 

mengenali urutan kejadian yang melibatkan 

tokoh. Pembaca pun perlu memahami hubungan 

sebab-akibat yang mengaitkan antar kejadian 

(Hendersen & Clark, 2007). Karena itu, 

kemampuan memahami dan menganalisis teks 
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fiksi merupakan kecakapan berpikir tingkat tinggi 

yang menjadi salah satu fokus pada AKM.     

Contoh teks fiksi yang dapat digunakan sebagai 

stimulus bacaan dalam penyusunan soal AKM, 

antara lain nukilan cerita pendek, cerita fantasi, 

prosa, puisi, dan drama.  

2. Teks Informasi  

Teks informasi atau teks nonfiksi adalah teks yang 

bertujuan menyampaikan informasi faktual 

kepada pembaca (Duke, 2004). Teks informasi 

ditulis berdasarkan data-data faktual, peristiwa-

peristiwa, dan sesuatu yang lain yang benar-benar 

ada dan terjadi di dalam kehidupan. Data dan 

fakta dalam teks informasi dapat berupa data dan 

fakta kesejarahan, kemasyarakatan, dan 

keilmuan bidang-bidang tertentu yang dapat 

dibuktikan kebenarannya secara empiris atau 

secara logika (Nurgiyantoro, 2015).  

Kecakapan untuk memahami teks informasi 

membantu peserta didik untuk memahami 

fenomena alam dan sosial di sekitar mereka. 

Keterampilan memahami teks informasi 

mempengaruhi kesuksesan peserta didik 

berinteraksi di lingkungan sosial dan profesional 

mereka di masa yang akan datang (Duke, 2004). 

Teks informasi juga dapat diartikan sekumpulan 
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data atau fakta yang telah diproses dan dikelola 

sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang 

mudah dimengerti dan bermanfaat bagi 

penerimanya. Teks informasi bisa dilengkapi 

dengan gambar/foto, tabel, grafik, infografis, 

diagram, dan sebagainya.  

Teks informasi terikat oleh kejelasan, ketepatan, 

ketajaman, dan kebenaran uraian. Teks informasi 

dapat disajikan dalam bentuk ulasan, penjelasan, 

deskripsi, analisis, uraian, dan penilaian yang 

dikemukakan secara rinci, mendalam, dan 

komprehensif terhadap suatu permasalahan 

(Nurgiyantoro, 2015).  

Teks informasi merupakan teks yang bertujuan 

untuk menambah wawasan, pengalaman, bersifat 

faktual, dan lugas (Sudaryat, 2009). Bahasa yang 

digunakan ilmiah, yakni bersifat denotatif dengan 

menunjuk langsung pada acuannya (Welek, 

2014). Penyajiannya bersifat objektif dan logis 

karena berdasarkan fakta yang diambil dari ilmu 

pengetahuan serta fenomena-fenomena yang ada 

di sekeliling kita. Contoh teks informasi yang 

dapat digunakan sebagai stimulus bacaan dalam 

penyusunan soal AKM, antara lain iklan, 

dokumen perusahaan/pemerintahan (nota dinas, 

undangan, kontrak, pemberitahuan, 

pengumuman, dan sebagainya), berita, artikel, 
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laporan, pidato, pamflet, brosur, buletin, 

infografis, label (makanan/obat), resep 

(makanan/minuman), ulasan (resensi 

buku/film/drama), jurnal ilmiah, laporan 

penelitian ilmiah, buku panduan, dan editorial. 

D. Konteks teks asesmen kompetensi minimum  

Konteks yang luas sangatlah berperan penting 

sehingga peserta didik dapat memahami, mengenali, 

dan menggunakan informasi untuk memperkaya 

pengetahuannya, baik sebagai individu maupun 

bagian dari masyarakat (sosial) yang selalu 

berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi.  

Peserta didik diharapkan mampu merefleksi beragam 

informasi yang ada di kehidupannya. Dengan 

demikian, bacaan-bacaan yang digunakan dalam 

penyusunan soal AKM harus mampu 

mengembangkan potensi individual dan sosial peserta 

didik dan sekaligus bermanfaat dalam pemecahan 

permasalahan kehidupan dirinya, masyarakat, 

maupun global. Untuk mencapai hal tersebut 

diperlukan pemahaman informasi yang dekat dengan 

peserta didik terkait dengan segala aspek kehidupan 

baik mengenai kearifan lokal, nasional, budaya, sains, 

teknologi, dan global. Oleh karena itu , wacana literasi 

AKM dapat mencakup tiga konteks, yaitu (1) konteks 
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personal, (2) konteks sosial budaya, dan (3) konteks 

saintifik. 

1. Konteks Personal  

pribadi atau hal-hal yang diminatinya. Bahan teks 

atau bacaan dengan konteks personal adalah teks 

atau bacaan fiksi atau informasi yang berisi 

peristiwa, latar, aksi, karakter, atmosfer/suasana, 

perasaan, ide maupun wawasan yang memenuhi 

minat dan ketertarikan individu. Isi bacaan pada 

konteks personal dapat berupa hobi, cita-cita, 

peristiwa atau pengalaman pribadi seseorang, 

memilih/menentukan gaya hidup, 

pekerjaan/profesi, teks fiksi yang menghibur, dan 

lain-lain yang bersifat personal (individual). 

Dengan konteks ini diharapkan peserta didik 

memiliki kemampuan literasi membaca dan 

mengembangkan karakternya dengan menggali 

kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Hal ini 

dicapai melalui teks bacaan tentang kehidupan 

2. Konteks Sosial-Budaya Bahan teks atau bacaan 

dengan konteks sosial-budaya yaitu teks atau 

bacaan yang mencerminkan pandangan 

masyarakat terkait kondisi sosial-budaya. 

Contohnya, mengenai informasi kondisi kultural 

suatu masyarakat atau suatu bangsa. Melalui 

teks atau bacaan yang memuat informasi dengan 

mencerminkan nilai-nilai social budaya, individu 
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diharapkan mampu mengenali dan memahami 

kondisi dan gejala sosial-budaya di dalam 

maupun di luar lingkungan masyarakatnya yang 

global. Isi bacaan pada konteks sosial-budaya 

dapat berupa transportasi publik, permainan 

tradisional, perekonomian, kebijakan publik, 

makanan khas, tarian, ataupun kebiasaan 

masyarakat, dan lain-lain yang meliputi sosial 

maupun budaya. Dengan konteks ini diharapkan 

peserta didik memiliki kemampuan literasi 

membaca untuk 

3. Konteks Saintifik 

Bahan teks atau bacaan dengan konteks saintifik 

yaitu teks atau bacaan yang dapat meningkatkan 

kemampuan peserta didik untuk memahami 

pengetahuan kecakapan ilmiah dengan 

mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh 

pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, 

dan mengambil simpulan berdasar fakta. Selain 

itu peserta didik diharapkan mampu memahami 

karakteristik sains, mengenali bagaimana sains 

dan teknologi membentuk lingkungan alam, 

intelektual, dan budaya. Melalui pemahaman ini, 

peserta didik memiliki kesadaran dan kapasitas 

untuk terlibat dan peduli terhadap isu-isu yang 

terkait sains (OECD, 2016). Isi bacaan pada 

konteks saintifik ini dapat berupa ilmu ruang 
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angkasa, ilmu medis/obat-obatan, kandungan 

gizi, ilmu fisika, cuaca/iklim, gejala alam, ilmu 

biologi, dan lain-lain yang terkait dengan ilmiah 

dan teknologi. AKM melatih peserta didik untuk 

meningkatkan kecakapan literasi membaca dalam 

memahami pengetahuan sains, kemudian 

menggunakan pemikiran sains dari beragam 

informasi penting yang diperolehnya tersebut 

untuk berpartisipasi dalam ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

Level kognitif dan pengimplementasian asesmen 

kompetensi minimum  

1. Level kognitif literasi      

Pada literasi membaca AKM, terdapat tiga level 

kognitif yang diujikan, yaitu (1) menemukan 

informasi (access and retrieve), (2) menafsirkan 

dan mengintegrasikan informasi (interpret and 

integrate), dan (3) mengevaluasi dan merefleksi 

(evaluate and reflect).  

a. Menemukan informasi (Access and retrieve) 

Dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang 

seseorang diminta untuk menemukan 

informasi. Pada level kognitif ini, kompetensi 

yang diharapkan dapat dicapai peserta didik 

adalah menemukan, mengidentifikasi, dan 

mendeskripsikan suatu gagasan atau 
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informasi eksplisit dalam teks. Retrieve 

merupakan kegiatan memilih informasi yang 

diperlukan, sedangkan access menekankan 

pada proses mencapai ke tempat atau 

keberadaan informasi yang diperlukan 

tersebut. Kemampuan menemukan informasi 

yang spesifik tersebut merupakan 

kemampuan dasar ketika seseorang membaca 

sebuah teks fiksi atau teks informasi dalam 

kehidupan seharihari. Informasi dapat 

ditemukan secara eksplisit dalam teks. 

Peserta didik hanya perlu mengenali lokasi 

informasi tersebut dan memilihnya. 

b. Menafsirkan dan Mengintegrasikan Informasi  

Pada level kognitif ini, peserta didik 

diharapkan dapat memahami materi bacaan 

dengan menafsirkan dan mengintegrasikan 

beragam informasi yang diperolehnya dari 

satu teks (teks tunggal) maupun beberapa 

teks (teks jamak) yang saling terkait. Dalam 

prosesnya, peserta didik harus dapat 

menguraikan dan mengintegrasikan informasi 

yang ditemukan dengan cara membandingkan 

dan mengontraskan ide atau informasi dalam 

teks tunggal  

c. maupun teks jamak, membuat kesimpulan, 

mengelompokkan, dan mengombinasikan ide 
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dan informasi dalam teks tunggal atau teks 

jamak. Membuat kesimpulan dalam tahap ini 

memiliki tingkatan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan tahap menemukan 

informasi. Pada tahap ini pembaca telah 

mampu menyimpulkan informasi implisit 

dalam teks tunggal maupun teks jamak. 

d. Mengevaluasi dan merefleksi (Evaluate and 

reflect)  

Pada level kognitif ini, peserta didik telah 

dapat menggunakan pengetahuan, ide, atau 

sikap yang berada di luar teks untuk menilai 

atau merefleksi materi pada teks tersebut. 

Tahap ini merupakan tahap tertinggi dari 

proses membaca. Dalam tahap ini peserta 

didik diharapkan mampu menganalisis, 

memprediksi, serta menilai konten, bahasa, 

dan unsur-unsur dalam teks. Peserta didik 

juga diharapkan mampu merefleksi atau 

membuat sebuah gambaran atau opini 

terhadap bacaan, kemudian mengaitkannya 

dengan pengalaman diri dan kehidupan 

sekitarnya. 

2.  Level kognitif numerasi 

Level kognitif kemampuan numerasi (matematika) 

terdiri atas tiga level yaitu: 
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1. Mengetahui (knowing) 

2. Menerapkan ( applying)  

3. Menalar ( reasoning) 

Pada level kognitif - mengetahui, siswa di harapkan 

memiliki pengetahuan tentang fakta, proses, 

konsep dan prosedur. Kata kunci pada level ini 

mengikuti mengingat, mengklasifikasikan, 

menghitung, mengambil atau memperoleh dan 

mengukur. Pada jenjang ini misalnya, disajikan 

data di agram atau tabel sebagai stimulus 

(pengantar), kemudian siswa diminta untuk 

mengambil informasi, cukup dengan membaca 

data pada diagram atau tabel yang menjadi 

stimulus tanpa proses menganalisis terlebih 

dahulu. Pada level kognitif ke menerapkan, siswa 

memiliki kemamouan menerapkan atau 

menhaplikasikan pengetahuan dan pemahaman 

matematika tentang fakta, relasi, proses, konsep, 

prosedur dan metode untuk memecahkan masalah 

atau menjawab pertabyaan yang berkaitan dengan 

kinteks nyata sehari- hari 

Pada level kognitif, menalar, siswa di uji 

kemampuannya menganalisis data informasi, 

membuat kesimpulan dan memperluas 

pemahaman dalan situasi atau konteks yang baru, 

meliputi situasi  yang tidak di ketahui sebelumnya 
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atau kinteks yang lebih kompleks, termasuk 

mencakup lebih dari satu pendekatan atau strategi  

Berdasarkan dua kemampian yang dinilai dalam 

asesmen kompetensi minimum (AKM), level ketigs 

pada  literasi membaca dan literasi numerasi 

(matematika) merupakan jenjang berpikir 

tingkatTinggi. Pasa level ketiga tersebut siswa 

harus bernalar mengintegrasikan pengetahuan, 

berkaitan dengan konteks atau situasi baru, 

reflektif bagaimana definisi keterampilan berfikir 

tingkst tinggi 

E. Bentuk Soal AKM  

Bentuk soal AKM bervariasi, yaitu pilihan ganda, 

pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian, dan esai 

atau uraian.  

1. Pilihan Ganda 

Soal pilihan ganda terdiri atas pokok soal dengan 

beberapa pilihan jawaban. Peserta didik diminta 

menjawab soal dengan memilih satu jawaban 

benar dari beberapa pilihan jawaban yang 

disediakan. Jumlah pilihan jawaban disesuaikan 

dengan jenjangnya.  

2. Pilihan Ganda Kompleks Soal pilihan ganda 

kompleks terdiri atas pokok soal dan beberapa 

pernyataan yang harus dipilih atau direspons. 

Pernyataan-pernyataan atau pilihan-pilihan 
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jawaban harus merupakan satu kesatuan 

konsep/rincian kompetensi. Ada dua model soal 

pilihan ganda kompleks yang digunakan dalam 

AKM yaitu:  

a. Peserta didik memilih pada kotak atau kolom 

yang disediakan di depan setiap pernyataan 

yang sesuai dengan permasalahan pada 

pokok soal.  

b. Peserta didik memilih pada kolom Ya/Tidak, 

Benar/Salah, atau kategori lain di belakang 

setiap pernyataan yang sesuai dengan 

permasalahan pada pokok soal.  

3. Menjodohkan Bentuk soal menjodohkan 

mengukur kemampuan peserta didik dalam 

mencocokkan dan menghubungkan antardua 

pernyataan yang disediakan. Soal ini terdiri atas 

dua lajur. Lajur pertama (sebelah kiri) berupa 

pokok soal dan lajur kedua (sebelah kanan) 

berupa jawaban. 4. Isian atau jawaban singkat 

Soal isian dan jawaban singkat adalah soal yang 

menuntut peserta didik untuk memberikan 

jawaban secara singkat, berupa kata, frasa, 

angka, atau simbol. Perbedaannya adalah soal 

isian disusun dalam bentuk kalimat berita, 

sementara itu soal jawaban singkat disusun 

dalam bentuk pertanyaan. 
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4. Uraian  

Soal uraian adalah soal yang jawabannya 

menuntut peserta didik untuk mengingat dan 

mengorganisasikan gagasan-gagasan dengan cara 

mengemukakan atau mengekspresikan gagasan 

tersebut dalam bentuk uraian tertulis. Pada soal 

uraian disediakan pedoman penskoran yang 

merupakan acuan dalam pemberian skor.  

Jawaban peserta didik akan diskor berdasarkan 

kompleksitas jawaban. Pemberian skor soal 

pilihan ganda, pilihan ganda kompleks, 

menjodohkan, dan isian/uraian singkat 

dilakukan secara objektif. Sementara itu, untuk 

soal uraian, penskoran dilakukan oleh penskor 

dengan mengacu pada pedoman penskoran. 

Pedoman penskoran dibuat oleh penulis soal 

ketika menulis soal. Ketentuan lebih rinci terkait 

bentuk soal, kaidah penulisan soal, dan pedoman 

penskoran ada dalam lampiran (1). 

a. Contoh soal uraian  

Informasi mengenai struktur angkatan kerja 

telah disajikan dalam bentuk diagram pohon, 

tetapi dapat juga disajikan dengan cara lain, 

seperti deskripsi tertulis, diagram lingkaran, 

grafik, atau tabel. Mengapa diagram pohon 
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dipilih dalam menyampaikan informasi 

tersebut?  

Jelaskan jawabanmu! 

.................................................................. 

b. Contoh soal pilihan ganda  

1) Populasi usia-kerja dikelompokkan ke 

dalam dua grup utama yang mana? 

2) Bekerja dan tidak bekerja.  

3) Usia kerja dan bukan usia kerja. 

4) Pekerja penuh-waktu dan pekerja paruh-

waktu.  

5) Di dalam angkatan kerja dan tidak dalam 

angkatan kerja. 

Soal Latihan 

1. Jelaskan pengettian Asesmen? 

2. Apa tujuan asesmen? 

3. Bagaimana cara membuat asesmen? 

4. Ada berapa jenis asesmen? 

5. Buatlah 3 contoh asesmen uraian dan pilihan ganda?

Rangkuman 

Asesmen merupakan kegiatan untuk mengungkapkan 

kualitas proses dan hasil pembelajaran. Asesmen dapat 

dimaknai sebagai penerapan berbagai cara dan 

penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh 

informasi tentang sejauh mana hasil belajar siswa atau 
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ketercapaian kompetensi (rangkaian kemampuan) siswa. 

Penilaian menjawab pertanyaan tentang sebaik apa hasil 

atau prestasi belajar seorang siswa (Abidin, dkk. 2018). 

Asesmen berbeda dengan evaluasi (evaluation), 

pengukuran (measurement), dan tes (test).   

Asesmen memiliki tujuan sebagai berikut:1). 

Mengevaluasi kualitas belajar mengajar. 2). 

Meningkatkan kualitas belajar mengajar berdasarkan 

informasi capaian belajar yang didapatkan dari AKM. 3). 

Mengetahui tingkat kompetensi murid.  4). Membantu 

guru dalam menyusun metode dan strategi pembelajaran 

yang sesuai dengan tingkat kompetensi siswa. Asesmen 

kompetensi minimum  juga memiliki kelebihan , kelebihan 

dari asesmen kompetensi minimum ini dimana a. Akm 

bisa mengukur semua mata pelajaran . Dengan adanya 

AKM ini seluruh bidang mapel mendapatkan porsi yang 

sama karena soal yang di uji berupa soal -soal literasi, 

numerasi dan analisis yang mencakup berbagai topik 

serta bidang keilmuan. Sehingga di harapkan proses 

penilaian bisa lebih holistik dan menyeluruh. 

AKM tidak menjadi syarat seleksi jenjang pendidikan 

berikutnya tetqpi berfungsi untuk perbaikan 

peningkatkan kualitas pembelajaran dan pemetaan iklim 

pembelajaran ditiap satuan pendidikan. Sehingga itu 

mengapa AKM termasuk kedalam asesment formatif 

karena proses asesment di lakukan pada kelas tengah 

bukan pada kelas akhir. 
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BAB 8 
PENILAIAN PEMBELAJARAN DI 

PERGURUAN TINGGI  

Pendahuluan 

Capaian Pembelajaran 

1. Mahasiswan dapat mengetahui penilaian  

2. Mahasiswan dapat mengetahui tujuan penilaian 

dalam pembelajaran 

3. Mahasiswan dapat mengetahui prinsip-prinsip 

penilaian pembelajaran di perguruan tinggi  

Penilaian hasil belajar adalah penilaian yang 

dipergunakan untuk menilai hasil-hasil pelajaran yang 

telah diberikan oleh guru kepada muridnya atau oleh 

dosen kepada mahasiswanya dalam jangka waktu 

tertentu.  

Penilaian pembelajaran adalah cara yang dapat 

dipergunakan atau prosedur yang perlu ditempuh dalam 

rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan, 

yang berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas 

baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawabb, 

atau perintah-perintah yang harus dikerjakan oleh murid 

maupun mahasiswa, sehingga atas dasar data yang 
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diperoleh dari hasil pengukuran tersebut dapat dihasilkan 

nilai yang melambangkan tingkah laku atau prestasi.  

Penilaian merupakan komponen penting dalam 

penyelenggaraan pendidikan. Upaya meningkatkan 

kualitas pendidikan dapat ditempuh melalui peningkatan 

kualitas pembelajaran dan kualitas sistem penilaiannya. 

Berdasarkan hal tersebut, maka penilaian harus 

dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip penilaian yang 

sebenarnya agar penilaian yang dilakukan oleh dosen 

sesuai dengan prinsip penilaian yang sebenarnya. 

Penilaian (Assesmen) merupakan komponen penting 

dalam penyelenggaraan pendidikan.Upaya meningkatkan 

kualitas pendidikan dapat ditempuh melalui peningkatan 

kualitas pembelajaran dan kualitas sistem penilaiannya. 

Berdasarkan hal tersebut, maka penilaian harus 

dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip penilaian yang 

sebenarnya agar penilain yang dilakukan oleh guru atau 

dosen sesuai dengan prinsip penilaian yang sebenarnya. 

Uraian Materi 

A. Pengertian Penilaian  

Penilaian merupakan suatu proses atau kegiatan yang 

sistematis dan berkesinambungan untuk 

mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil 

belajar peserta didik dalam rangka membuat 

keputusan-keputusan berdasarkan kriteria dan 

pertimbanagan tertentu.  Definisi dari penilaian juga 
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disampaikan oleh Ralph Tyler yang mengungkapkan 

bahwa penilaian merupakan sebuah proses 

pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, 

dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan 

sudah tercapai.  

Penilaian merupakan suatu proses atau kegiatan yang 

sistematis dan berkesinambungan untuk 

mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil 

belajar peserta didik dalam rangka membuat 

keputusan-keputusan berdasarkan kriteria dan 

pertimbanagan tertentu. Definisi dari penilaian juga 

disampaikan oleh Ralph Tyler yang mengungkapkan 

bahwa penilaian merupakan sebuah proses 

pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, 

dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan 

sudah tercapai.  

Menurut Griffin dan Nix, penilaian adalah suatu 

pernyataan berdasarkan sejumlah fakta untuk 

menjelaskan tentang karakteristik seseorang atau 

sesuatu. Haryati berpendapat lain, ia 

mengungkapkan bahwa penilaian (assessment) 

merupakan istilah yang mencakup semua metode 

yang biasa dipakai untuk mengetahui keberhasilan 

belajar siswa dengan cara menilai unjuk kerja 

individu peserta didik atau kelompok. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa penilaian adalah suatu proses 
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pengumpulan informasi secara menyeluruh yang 

dilakukan secara terus menerus untuk mengetahui 

kemampuan atau keberhasilan siswa dalam 

pembelajaran dengan menilai kinerja siswa baik 

kinerja secara individu maupun dalam kegiatan 

kelompok. Penilaian itu harus mendapatkan 

perhatian yang lebih dari seorang guru. Dengan 

demikian, penilaian tersebut harus dilaksanakan 

dengan baik, karena penilaian merupakan komponen 

vital (utama) dari pengembangan diri yang sehat, baik 

bagi individu (siswa) maupun bagi 

organisasi/kelompok. 

Penilaian adalah suatu proses untuk mengambil 

keputusan dengan menggunakan informasi yang 

diperoleh melalui pengukuran hasil belajar baik yang 

menggunakan tes maupun nontes Menurut (Asnawi 

Zainul., 2001). Menurut (Djemari, 1999) penilaian 

juga merupakan kegiatan menafsirkan atau 

mendeskripsikan hasil pengukuran. Sedangkan 

Menurut (Akhmad, 2008) penilaian (assessment) 

adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan 

beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi 

tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau 

ketercapaian kompetensi (rangkaian kemampuan) 

peserta didik. Penilaian juga dapat menjadi pedoman 

tentang sebaik apa hasil atau prestasi belajar dari 

seorang Mahasiswa.  
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Penilaian (assessment) melalui ujian merupakan 

proses pemberian nilai terhadap hasil belajar yang 

dilakukan pada mahasiswa dengan kriteria tertentu 

(Azhari, 2016). Meskipun penilaian dengan ujian ini 

tidak dapat menilai kompetensi atau keterampilan 

mahasiswa secara menyeluruh, penilaian dengan 

ujian ini dapat memberikan gambaran pengukuran 

yang normal atau relatif dalam membandingkan antar 

satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain 

(Nugroho, 2017).  

Nilai juga membantu koordinator mata kuliah atau 

dosen untuk mengidentifikasi apakah mahasiswa 

membutuhkan pengulangan dan menentukan 

perbaikan dalam sistem pembelajaran pada mata 

kuliah tertentu (Nugroho, 2017) Penilaian 

(assessment) melalui ujian merupakan proses 

pemberian nilai terhadap hasil belajar yang dilakukan 

pada mahasiswa dengan kriteria tertentu (Azhari, 

2016). 

Meskipun penilaian dengan ujian ini tidak dapat 

menilai kompetensi atau keterampilan mahasiswa 

secara menyeluruh, penilaian dengan ujian ini dapat 

memberikan gambaran pengukuran yang normal atau 

relatif dalam membandingkan antar satu mahasiswa 

dengan mahasiswa yang lain (Nugroho, 2017). Nilai 

juga membantu koordinator mata kuliah atau dosen 

untuk mengidentifikasi apakah mahasiswa 
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membutuhkan pengulangan dan menentukan 

perbaikan dalam sistem pembelajaran pada mata 

kuliah tertentu (Nugroho, 2017).  

Association of American Colleges and Universities 

(AAC&U) (2007) dan The University of New South 

Wales Australia (UNSW Australia) (2017) mengatakan 

bahwa penilaian sistem pembelajaran di Amerika dan 

Australia menekankan pada penilaian kognitif, afektif 

dan psikomotor. Di Indonesia, penilaian sistem 

pembelajaran juga digunakan untuk menilai area 

tersebut. Berdasarkan pada teori Bloom (1959) dalam 

Wicaksono (2016) tentang proses pembelajaran, salah 

satu sasaran pembelajaran meliputi 6 tingkatan dari 

domain kognitif meliputi pengetahuan, pemahaman, 

aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. 

Sasaran pembelajaran ini dapat diukur salah satunya 

dengan menggunakan sistem evaluasi berbentuk 

ujian tulis. Sasaran pembelajaran ini dapat diukur 

salah satunya dengan 2 menggunakan sistem evaluasi 

berbentuk ujian tulis. Salah satu bentuk ujian tulis 

adalah dengan menggunakan metode soal multiple 

choice.  

Multiple choice question (MCQ) adalah salah satu cara 

yang paling sering digunakan sebagai metode untuk 

menilai hasil belajar siswa pada berbagai tingkat 

pendidikan dalam waktu singkat (Rao et al, 2017). 

Hingga saat ini, MCQ lebih sering digunakan daripada 
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essay (Quaigrain & Arhin, 2017) Salah satu bentuk 

ujian tulis adalah dengan menggunakan metode soal 

multiple choice. Multiple choice question (MCQ) 

adalah salah satu cara yang paling sering digunakan 

sebagai metode untuk menilai hasil belajar siswa pada 

berbagai tingkat pendidikan dalam waktu singkat 

(Rao et al, 2017). Hingga saat ini, MCQ lebih sering 

digunakan daripada essay (Quaigrain & Arhin, 2017). 

Association of American Colleges and Universities 

(AAC&U) (2007) dan The University of New South 

Wales Australia (UNSW Australia) (2017) mengatakan 

bahwa di Amerika dan Australia menggunakan 

multiple choice question (MCQ) untuk menilai tingkat 

pengetahuan dan pemahaman siswa. Di Indonesia, 

MCQ juga digunakan sebagai pilihan untuk ujian, 

seperti ujian nasional pada tingkat SD, SMP, SMA. Di 

tingkat perguruan tinggi, ujian MCQ juga digunakan 

hingga post graduate, bahkan digunakan juga untuk 

ujian kompetensi profesi untuk menilai kompetensi 

tenaga kesehatan (Batubara dan Batubara, 2015). 

Perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia 

menggunakan metode MCQ untuk mengukur 

tingkatan prestasi mahasiswa.  
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B. Tujuan penilaian dalam pembelajaran 

Tujuan Penilaian  menurut Sudjana (2005) 

menyebutkan bahwa tujuan dari penilaian adalah:  

1. Mendeskripsikan kecakapan belajar pada siswa 

sehingga dapat diketahui kelebihan dan 

kekurangan dalam berbagai bidang studi atau 

mata pelajaran yang ditempuhnya. 

2. Mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan 

pengajaran di sekolah, yakni seberapa jauh 

keefektifannya dalam mengubah tingkah laku 

para siswa ke arah tujuan pendidikan yang 

diharapkan.  

3. Menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni 

melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam 

hal progam pendidikan dan pengajaran serta stra-

tegi pelaksanaannya.  

4. Memberikan pertanggungjawaban (accountability) 

dari pihak sekolah ke-pada pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

Sedangkan menurut Iryanti (2004) mengemukakan 

bahwa penilai-an yang dilakukan terhadap siswa 

mempunyai tujuan antara lain:  

1. Mengetahui tingkat pencapaian siswa.  

2. Mengukur pertumbuhan dan perkembangan 

kemajuan siswa.  

3. Mendiagnosis kesulitan belajar siswa.  
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4. Mengetahui hasil pembelajaran.  

5. Mengetahui pencapaian kurikulum.  

6. Mendorong siswa untuk belajar.  

7. Umpan balik untuk guru supaya dapat mengajar 

lebih baik lagi.  

Untuk dapat melakukan penilaian secara efektif 

diperlukan latihan dan penguasa-an teori-teori yang 

relevan dengan tujuan dari proses belajar mengajar 

sebagai bagian yang tidak terlepas dari kegiatan 

pendidikan sebagai suatu sistem. Oleh karena itu, 

sebelumnya kita harus mengetahui prinsip penilaian 

sebagai dasar dalam pelaksanaan penilaian.  

Istilah penilaian dalam bahasa Inggris disebut dengan 

Evaluation, bukan merupakan istilah baru bagi insan 

yang bergerak pada lapangan pendidikan dan 

pengajaran, dalam melaksanakan tugas profesinya, 

seorang guru tidak akan terlepas dari kegiatan 

penilaian. Kedudukan penilaian sangat penting bagi 

penunaian tugas keberhasilan melaksanakan 

utamanya, yakni melaksanakan pembelajaran. Pada 

akhir program pendidikan, pengajaran ataupun 

pelatihan pada umumnya diadakan penilaian. 

Tujuannya untuk mengetahui apakah program 

pendidikan, pengajaran ataupun pelatihan itu telah 

dikuasai oleh pesertanya atau belum. Angka atau nilai 
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tertentu biasanya dijadikan patokan untuk 

penguasaan program tersebut. (Jihad, 2012:53) 

Dasar hukum Standar Penilaian Pendidikan adalah 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 

23 Tahun 2016 bahwa Standar Penilaian Pendidikan 

adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, 

prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen 

penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan 

sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta 

didik pada pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah. 

Standar penilaian ini tidak meliputi pendapat tertentu 

mengenai apa yang disebut pendidikan yang baik, 

juga tidak menyajikan kriteria khusus untuk menilai 

program, proyek dan material pendidikan. Akan tetapi 

standar ini berisi nasehat untuk menangani masalah 

vital pada pendidikan tersebut. Penerapan standar 

penilaian ini bukan merupakan peraturan mekanikal, 

melainkan prinsip-prinsip pedoman standar yang 

berisi perhatian dan peringatan terhadap para 

evaluator dimasa yang lampau, dan 

mengidentifikasikan praktek-praktek yang secara 

umum disetujui untuk tidak diterima. (Wirawan, 

2002:27). 

Dalam pedoman penilaian Depdikbud (1994), 

dinyatakan bahwa tujuan penilaian adalah untuk 

mengetahui kemajuan belajar siswa, untuk perbaikan 
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dan peningkatan kegiatan belajar siswa serta 

sekaligus memberi umpan balik bagi perbaikan 

pelaksanaan kegiatan belajar. Lebih bersifat koreksi, 

bahwa tujuan penilaian untuk mengidentifikasi 

kelebihan dan kelemahan belajar siswa. (Jihad, 

2012:63). 

C. Prinsip-prinsip penilaian pembelajaran di 

perguruan tinggi  

Penilaian pembelajaran merupakan salah satu 

aktivitas yang harus dilakukan oleh tenaga pendidik 

dalam sebuah proses pembelajaran dan pengajaran. 

Metode pembelajaran, pengajaran dan penilaian 

disesuaikan dengan tujuan pembelajaran.  

Tujuan pembelajaran yang berbeda akan 

menyebabkan pendekatan penilaian yang berbeda. 

Tujuan pembelajaran yang hampir sama, biasanya 

akan menggunakan pendekatan penilaian 

pembelajaran yang hampir sama.  

Menurut peraturan menteri riset, teknologi dan 

perguruan tinggi (PERMENRISTEKDIKTI) No. 44 

tentang standar nasional pendidikan tinggi bagian 

kelima pasal 20 terdapat prinsip penilaian proses dan 

hasil belajar mahasiswa. Kelima prinsip tersebut 

adalah : 
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1. Prinsip edukatif  

Sebuah penilaian yang membuat mahasiswa 

termotivasi untuk bisa melakukan perbaikan cara 

belajar dan perencanaannya serta memenuhi 

kriteria capaian pembelajaran lulusan (CPL) 

2. Prinsip otentik 

Sebuah penilaian yang memiliki orientasi pada 

proses belajar yang berkelanjutan yang 

menggambarkan kemampuan peserta belajar 

ketika proses pembelajaran sedang berlangsung 

3. Prinsip objektif 

Sebuah penilaian yang didasari oleh kesepakatan 

antara mahasiswa dan dosen serta terbebas dari 

penilaian yang bersifat subjektif baik yang dinilai 

maupun yang menilai 

4. Prinsip akuntabel  

Sebuah penilaian yang dilakukan berdasarkan 

kriteria dan prosedur yang jelas, telah disepakati 

pada permulaan kuliah dan mahasiswa telah 

paham 

5. Prinsip transparan  

Sebuah penilaian yang semua pemangku 

kepentingan dapat mengakses hasil penilaian dan 

prosedurnya. 
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Kelima prinsip tersebut harus dilakukan secara 

terintegratis, dan itu merupakan standar minimum 

yang harus dilaksanakan oleh semua dosen . 

D. Pengembangan perkuliahan dalam konteks sistem 

penjaminan mutu akademik  

Dalam sebuah perguruan tinggi, proses belajar 

mengajar atau perkuliahan termasuk merupakan 

salah satu program yang utama. Peran mahasiswa 

serta kemungkinan besar relatif tidak dijumpainya 

kendala yang berarti bagi para lulusan dalam mencari 

pekerjaan. Informasi tentang mutu tersebut diduga 

kuat menyebar kepada masyarakat luas, sehingga 

PTS yang bersangkutan tidak mengalami kesulitan 

memperoleh mahasiswa setiap tahunnya. 

Dengan dana sebagian besar berasal dari mahasiswa, 

jumlah mahasiswa yang memadai selanjutnya 

diyakini juga mendukung perkembangan PTS yang 

bersangkutan. Mengacu kepada konsep tersebut pada 

sebuah perguruan tinggi, kualitas atau mutu 

perkuliahan akan berkontribusi terhadap mutu 

akademik. Kontribusi yang begitu besar tersebut 

terlihat pada beberapa kenyataan yang terjadi di 

kebanyakan perguruan tinggi terutama perguruan 

tinggi swasta (PTS). Menurut pengamatan penulis, 

sejumlah PTS yang ada di lingkungan kopertis wilayah 

V Yogyakarta menghadapi kesulitan untuk 
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berkembang kemungkinan  besar disebabkan karena 

mengalami kekurangan mahasiswa. 

Banyak faktor diyakini berpengaruh terhadap jumlah 

mahasiswa pada sebuah PTS (maupun program studi 

atau jurusan tertentu pada PTN). Dari sekian banyak 

faktor tersebut,”nasib” mahasiswa setelah lulus 

diduga kuat merupakan faktor utama. Jumlah yang 

besar akibat ketidaktahuan mahasiswa akan merasa 

senang kuliah pada PTS tersebut, juga diyakini tidak 

akan mengalami kesulitan pasca kelulusannya. 

Keberhasilan “pasca lulus” yang dimaksud disini 

“tidak harus” lulusan menjadi pegawai negeri (PNS), 

bekerja di BUMN, perusaan asing atau semacamnya. 

Melainkan, menjadi pengusaha atau berwirausaha 

juga merupakan keberhasilan lulusan atau PTS yang 

bersangkutan. Penilaian yang baik maupun perasaan 

senang, mahasiswa selama kuliah serta rasa puas dan 

bangga setelah lulus, cepat atau lambat, langsung 

atau tidak langsung akan tersebar luas kepada 

saudara-saudaranya, teman-temannya maupun 

kepada adik-adiknya yang saat ini masih duduk di 

bangku siswa SMA maupun SMK. 

Sudah menjadi rahasia umum, keberlangsungan dan 

keberadaan hampir semua PTS ditentukan oleh 

jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswa ditentukan 

oleh mutu proses dan hasil pendidikan PTS yang 

bersangkutan. Mengacu posisi sebagai subkomponen 
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utama dan pertama, mutu perkuliahan oleh 

karenanya akan menentukan mutu komponen 

akademik. Dengan kata lain, sistem penjaminan mutu 

akademik tidak dapat mengabaikan bahkan akan 

ditentukan oleh tinggi rendahnya mutu perkuliahan.  

Di lingkungan perguruan tinggi, dosen adalah ujung 

tombak bagi pelaksanaan perkuliahan. Dalam 

konteks perkuliahan, mahasiswa adalah pelanggan 

utama dan pertama terhadap perkuliahan yang 

diberikan oleh dosen, dengan demikian, pemanfaatan 

data tentang mutu perkuliahan yang diberikan dosen 

serta mendasarkan pada penilaian mahasiswa 

diyakini memiliki makna yang cukup signifikan bagi 

pengembangan, penyempurnaan,serta 

peningkatannya.  

Peningkatan mutu dan kualitas pendidikan 

merupakan dambaan seluruh penyelenggara 

pendidikan tidak terkecuali pendidikan tinggi sebab 

hanya dengan pengelolaan yang bermutu, mereka 

dapat memenangkan persaingan, namun upaya 

meningkatkan mutu tersebut tidaklah mudah. Upaya 

peningkatan mutu memerlukan usaha yang serius 

dan bersungguh-sungguh dengan melibatkan unsur-

unsur baik internal maupun eksternal. Berbagai 

upaya perbaikan mutu pendidikan telah banyak 

dilakukan, akan tetapi kenyataannya kurang atau 

bahkan tidak berhasil. Setidaknya terdapat beberapa 
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kelemahan umu yang terjadi pada perguruan tinggi di 

Indonesia tidak dapat menjadi perguruan tinggi di 

Indonesia tidak dapat menjadi perguruan tinggi yang 

berkelas di dunia di antaranya : 

1. Sistem pengelolaan yang buruk 

2. Sumber daya yang rendah  

3. Penguasaan bahasa internasional yang rendah  

4. Pendanaan yang seret  

5. Peran serta masyarakat yang masih sangat terlalu 

minim, dan  

6. Pola pikir sebahagian civitas akademika yang 

masih perlu ditransform dan di asah terus 

menerus.  

Secara singkat dapat dikatakan bahwa 

kompleksitasnya cakupan permasalahan pendidikan 

seringkali tidak dapat terpikirkan secara utuh dan 

akurat oleh penyelenggara pendidikan. Perguruan 

tinggi tidak hanya perlu dilihat sebagai pusat ilmu 

pengetahuan, pusat penelitian, dan pusat pengabdian 

kepada masyarakat, tetapi juga suatu entitas korporat 

“penghasil imu pendidikan” yang perlu “bersaing” 

dalam memberikan pelayanan berupa jasa di bidang 

pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Dalam 

dunia pendidikan, beberapa teori manajemen yang 

telah diterapkan, antara lain total qua;ity management 
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bechmarking manajement. School based manajement, 

reinventing school. Dari ke empat teori yang tergolong 

modern tersebut dapat ditemukan beberapa prinsip 

yang penting untuk diterapkan dalam manajemen 

pendidikan sebagai berikut : 

1. Prinsip berorientasi pada pencapaian mutu yang 

tinggi yang dicapai melalui suatu tim kerja yang 

solid dan kepemimpinan yang andal. Dengan kata 

lain, suatu lembaga pendidikan yang baik dan 

unggul adalah lembaga pendidikan yang memiliki 

budaya mutu 

2. Prinsip standar mutu yang baku sehingga dapat 

memberikan keyakinan dan kepuasan kepada 

orang yang menginginkannya. Prinsip ini secara 

sungguh-sungguh harus dipegang teguh dan 

dilaksanaan sebaik-baiknya secara terus menerus 

3. Prinsip pemberian kepercayaan dan wewenang 

kepada mereka yang lebih menghayati dan 

mengetahui terhadap yang dikerjakannya yaitu 

mereka yang menginginkan keahlian dan 

kemampuan untuk melaksanakannya. 

Berdasarkan uraian tersebut, secara jelas bahwa 

dasar dari pelaksanaan manajemen pendidikan 

adalah pemberian jasa berupa layanan yang 

berkualitas tinggi kepada pihak-pihak yang 

membutuhkannya. Pengelolaan pendidikan yang 
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bermutu dan berdaya saing tinggi haruslah menjadi 

agenda utama dalam penyelenggaraan pendidikan 

khususnya pendidikan tinggi. Pihak-pihak yang 

berkompeten dalam hal ini pengelola pascasarjana 

UIN Alauddin Makassar haruslah segera berbenah diri 

dan merubah paradigmanya dengan memberikan 

pelayanan yang optimal khususnya di bidang 

akademik berdasarkan filosofis bahwa peningkatan 

kualitas harus dilakukan secara menyeluruh dari 

semua unsur sejak dini dan secara terpadu dan 

berkesinambungan dengan harapan pascasarjana 

UIN Alauddin dalam aspek: input  (masukan), proses 

(transaction), dan output (lulusan) dengan rincian 

sebagai berikut: 

Pada aspek input (masukan), beberapa permasalahan 

yang diidentifikasi yakni: mahasiswa, kurikulum, 

tenaga kependidikan, pada aspek proses yang 

mempengaruhi mutu adalah perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan 

evaluasi pembelajaran dan pada aspek aoutput 

adalah rata-rata IPK, masa studi, dan presentasi 

kelulusan 

Soal Latihan 

Buatlah penilaian dari hasil belajar pada salah satu 

pelajaran dikumpulakan paling lambat satu minggu dan 

diupload pada google classroom yang sudah ditentukan!
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Rangkuman 

Penilaian merupakan suatu proses atau kegiatan yang 

sistematis dan berkesinambungan untuk 

mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil 

belajar peserta didik dalam rangka membuat 

keputusan-keputusan berdasarkan kriteria dan 

pertimbanagan tertentu.   

Definisi dari penilaian juga disampaikan oleh Ralph 

Tyler yang mengungkapkan bahwa penilaian 

merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk 

menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan 

bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. 

Penilaian merupakan suatu proses atau kegiatan yang 

sistematis dan berkesinambungan untuk 

mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil 

belajar peserta didik dalam rangka membuat 

keputusan-keputusan berdasarkan kriteria dan 

pertimbanagan tertentu. Definisi dari penilaian juga 

disampaikan oleh Ralph Tyler yang mengungkapkan 

bahwa penilaian merupakan sebuah proses 

pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, 

dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan 

sudah tercpai.  

Penilaian (assessment) melalui ujian merupakan 

proses pemberian nilai terhadap hasil belajar yang 

dilakukan pada mahasiswa dengan kriteria tertentu 

(Azhari, 2016). Meskipun penilaian dengan ujian ini 
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tidak dapat menilai kompetensi atau keterampilan 

mahasiswa secara menyeluruh, penilaian dengan 

ujian ini dapat memberikan gambaran pengukuran 

yang normal atau relatif dalam membandingkan antar 

satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain 

(Nugroho, 2017).  

Nilai juga membantu koordinator mata kuliah atau 

dosen untuk mengidentifikasi apakah mahasiswa 

membutuhkan pengulangan dan menentukan 

perbaikan dalam sistem pembelajaran pada mata 

kuliah tertentu (Nugroho, 2017) Penilaian 

(assessment) melalui ujian merupakan proses 

pemberian nilai terhadap hasil belajar yang dilakukan 

pada mahasiswa dengan kriteria tertentu (Azhari, 

2016). 
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BAB 9 
PENILAIAN PEMBELAJARAN 

PANDEMIC DAN POST PANDEMIC 

Pendahuluan 

Capaian Pembelajaran 

Mahasiswa Mampu mengetahui dengan detail penilaian 

pembelajaran pada saat pandemic dan post Pandemic. 

Awal tahun 2020 merupakan awal dimana pandemi 

covid-19 dimulai, tak hanya di Indonesia saja tetapi di 

seluruh bagian dunia juga sedang mengalami wabah yang 

sangat mengkhawatirkan masyarakat. Di Indonesia 

sendiri awal pandemi covid dimulai pada bulan maret 

2020 yang mengharuskan segala aktivitas dan fasilitas 

publik harus ditutup karena dapat membantu 

penyebaran wabah ini semakin cepat. Masa pandemi 

perlahan-lahan beralih ke masa pasca pandemi atau yang 

dikenal dengan istilah post - pandemic. Masa ini ditandai 

dengan kembali normalnya aktivitas masyarakat di 

berbagai lini kehidupan dengan berbagai penyesuaian. 

Sebagai contoh di bidang pendidikan, proses 

pembelajaran telah dilakukan secara tatap muka, 

meskipun ada penyesuaian dengan penerapan waktu 
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yang terbatas (Ain et al., 2022). Adanya keterbatasan 

waktu tersebut berpengaruh terhadap proses 

pembelajaran, terutama pada kegiatan praktikum di 

laboratorium (Wibowo et al., 2022). Kegiatan praktikum 

di laboratorium nyata biasanya memang membutuhkan 

waktu yang tidak sedikit, sehingga pada masa post-

pandemic seringkali susah di terapkan. 

Menurut Arikunto dan Jabar, 2004, menegaskan bahwa 

penilaian pembelajaran merupakan hal penting yang 

harus dilakukan oleh pendidik guna mengevaluasi apa 

saja kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran 

tersebut serta mengetahui pemahaman peserta didik 

terkait pembelajaran tersebut yang akhirnya 

memunculkan alternatif dalam pengambilan keputusan 

terkait metode pembelajaran. sedangkan menurut 

Akhmad Sudrajat mendefinisikan penilaian merupakan 

sebuah cara dan penggunaan beberapa metode penilaian 

yang memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi yang 

berkaitan dengan ketercapaian hasil belajar peserta didik 

Dengan adanya kebijakan baru tersebut, menyebabkan 

beberapa bidang di pemerintahan harus mengalami 

dampaknya termasuk dalam bidang pendidikan. 

Munculnya wabah ini mengharuskan seluruh sekolah 

ditutup secara total dan semua kegiatan pembelajaran 

dilakukan dirumah atau disebut dengan istilah BDR 

(Belajar Dari Rumah) atau juga disebut dengan 

Pembelajaran Dalam Jaringan (Daring). Pembelajaran 
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daring pada masa pandemi merupakan hal baru bagi 

pendidik dan peserta didik dimana mereka harus 

menggunakan bantuan teknologi (zoom, meet, google 

classroom, dsb) untuk membantu proses pembelajaran 

dan hal tersebut menyulitkan beberapa pendidik karena 

masih banyak pendidik di Indonesia gaptek. Tak hanya 

proses pembelajaran saja yang terganggu, dari segi 

pelaksanaan evaluasi peserta didik juga mengalami 

hambatan dimana pendidik harus memikirkan cara yang 

paling efektif guna melakukan evaluasi pembelajaran. 

Uraian Materi 

A. Masa Pandemic    

Pandemi Covid-19 telah hampir dua tahun terjadi di 

Indonesia dan sejak awal pandemi diumumkan, 

Pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial 

Bersekala Besar (PSBB) guna memutus penyebaran 

Covid-19. Hal ini berpengaruh besar bagi tatanan 

kehidupan masyarakat tak terkecuali dalam tatanan 

pendidikan. Sekolah sebagai salah satu sarana 

pendidikan harus melakukan pembatasan guna 

menyukseskan program PSBB. Salah satunya dengan 

keluarnya Surat Edaran Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan No. 4 Tahun 2020 menjelaskan tentang 

kebijakan pendidikan dalam masa darurat 

penyebaran Covid-19 yang salah satu pointnya 

menjelaskan tentang proses Belajar dari Rumah 
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(BDR). Dalam pemaparannya Belajar dari rumah 

(BDR) dilakukan melalui pembelajaran daring / jarak 

jauh, memberikan pengalaman belajar yang 

bermakana bagi siswa tanpa terbebani tuntutan 

menuntaskan seluruh capaian kurikulum kenaikan 

kelas maupun kelulusan. Kegiatan belajar mengajar 

yang semula dapat tatap muka langsusng didalam 

kelas sekarang harus berganti dengan tatap virtual di 

dalam jaringan (daring), untuk keselamatan guru dan 

siswa. 

Awal tahun 2020 merupakan awal dimana pandemi 

covid-19 dimulai, tak hanya di Indonesia saja tetapi di 

seluruh bagian dunia juga sedang mengalami wabah 

yang sangat mengkhawatirkan masyarakat. Di 

Indonesia sendiri awal pandemi covid dimulai pada 

bulan maret 2020 yang mengharuskan segala 

aktivitas dan fasilitas publik harus ditutup karena 

dapat membantu penyebaran wabah ini semakin 

cepat. Di Beberapa negara pandemi ini sangat cepat 

menular melalui kerumunan orang sehingga kasus 

covid di tiap negara menjadi meningkat dengan cepat 

dikarenakan masih banyak kerumunan masyarakat. 

Untuk membatasi penyebaran penyakit ini, 

pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan yang 

mengharuskan masyarakat untuk melakukan segala 

macam aktivitas apapun di rumah atau disebut 
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dengan Social Distancing, dan Physical Distancing 

(Mahmudah et al., 2021). 

Namun, pandemi covid-19 pada saat ini sudah 

berangsur-angsur membaik dan dapat diatasi oleh 

pemerintah. Menjelang akhir tahun 2021 hampir 

diseluruh dunia telah mampu mengatasi pandemi 

covid-19 sehingga segala kegiatan dan aktivitas sudah 

mulai pulih kembali. Di Indonesia sendiri beberapa 

kegiatan di berbagai lembaga telah dimulai kembali 

dan untuk fasilitas publik juga sudah dioperasikan 

kembali. Meskipun telah mengadakan kegiatan dan 

membuka fasilitas publik, protokol kesehatan covid 

masih diberlakukan untuk mencegah terjadinya 

penularan secara massal. 

Seperti di aspek pendidikan, beberapa sekolah di 

jenjang SD-SMA sudah mulai sekolah secara tatap 

muka. Pemerintah Indonesia hanya mengizinkan 

tatap muka secara offline di sekolah dengan syarat 

daerah tersebut kasus covid-19 sudah menurun dan 

tergolong daerah yang sudah melakukan vaksin 

sebesar 80%. Untuk mempersiapkan sekolah offline 

maka pendidik beserta staf kependidikan sudah mulai 

merancang terkait perencanaan pembelajaran hingga 

sampai pada metode evaluasi penilaian pembelajaran. 

Menurut Arikunto dan Jabar, 2004, menegaskan 

bahwa penilaian pembelajaran merupakan hal 

penting yang harus dilakukan oleh pendidik guna 
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mengevaluasi apa saja kelebihan dan kekurangan dari 

pembelajaran tersebut serta mengetahui pemahaman 

peserta didik terkait pembelajaran tersebut yang 

akhirnya memunculkan alternatif dalam pengambilan 

keputusan terkait metode pembelajaran. sedangkan 

menurut Akhmad Sudrajat mendefinisikan penilaian 

merupakan sebuah cara dan penggunaan beberapa 

metode penilaian yang memiliki tujuan untuk 

mendapatkan informasi yang berkaitan dengan 

ketercapaian hasil belajar peserta didik  

Terhitung sejak awal tahun 2020, dunia dikejutkan 

dengan wabah virus Corona (COVID-19) yang 

menginfeksi hampir seluruh negara di dunia.WHO 

semenjak Januari 2020 telah menyatakan dunia 

masuk ke dalam darurat global terkait virus ini. Virus 

corona yang menyerang sistem pernapasan ini telah 

mencatat lebih dari 28 juta kasus dari 213 negara di 

dunai yang terinfeksi. Dikutip PikiranRakyat.com dari 

laman Worldo Meters, per Minggu, 13 September 

2020, jumlah total tepatnya telah mencapai 

28.916.010 kasus positif COVID-19 secara global. 

Wabah global telah melanda dunia, begitu pula yg 

terjadi di Indonesia, sehingga program stay at home 

dilaksanakan sebagai upaya menekan perluasan 

Covid-19. Untuk menaati program pemerintah, modus 

pembelajaran dialihkan menjadi kelas virtual, agar 

mahasiswa tetap mendapatkan haknya memperoleh 
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ilmu tetapi tetap aman dengan di rumah saja. Buana 

(2020) menjelaskan Langkah-langkah telah dilakukan 

oleh pemerintah untuk dapat menyelesaikan kasus 

luar biasa ini, salah satunya adalah dengan 

mensosialisasikan gerakan social distancing. Konsep 

ini menjelaskan bahwa untuk dapat mengurangi 

bahkan memutus mata rantai infeksi Covid-19 

seseorang harus menjaga jarak aman dengan 

manusia lainnya minimal 2 meter, dan tidak 

melakukan kontak langsung dengan orang lain, 

menghindari pertemuan massal. 

1. Konsep Pembelajaran Daring 

Kondisi pandemi saat ini menuntut pendidik 

dalam hal ini adalah guru untuk berinovasi 

menggubah pola pembelajaran tatap muka 

menjadi pola pembelajaran tanpa tatap muka. 

Zhafira, Ertika, dan Chairiyaton (2020), 

menjelaskan bahwa terdapat model pembelajaran 

lain yang bisa digunakan oleh tenaga pengajar 

sebagai media penyampaian ilmu pengetahuan, 

yaitu pembelajaran daring dan pembelajaran 

campuran (kombinasi dari dua metode 

pembelajaran yaitu tatap muka dan pembelajaran 

daring). Metode pembelajaran daring tidak 

menuntut siswa untuk hadir di kelas. Siswa dapat 

mengakses pembelajaran melalui media internet. 

Hidayat menjelaskan bahwa the National Joint 
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Committe on Learning Disabilities (NJCLD) 

menetapkan “Hambatan Perkembangan Belajar” 

adalah suatu istilah umum yang berkenaan 

dengan hambatan pada kelompok heterogen yang 

benar-benar Hambatan, Solusi dan Harapan: 

Pembelajaran Daring Selama Masa Pandemi 

Covid-19 Oleh Guru Sekolah Dasar (Andri 

Anugrahana) mengalami kesulitan dalam 

memahami dan menggunakan kemampuan 

pendengaran, bicara, membaca, menulis, berfikir 

atau matematika. 

Pembelajaran elektronik daring atau dalam 

jaringan dan ada juga yang menyebutnya online 

learning merupakan kegiatan pembelajaran yang 

memanfaatkan jaringan (internet, LAN, WAN) 

sebagai metode penyampaian, interaksi dan 

fasilitas serta didukung oleh berbagai bentuk 

layanan belajar lainnya (Brown dalam Waryanto, 

2006: 12). Pembelajaran online berguna terhadap 

kegiatan pembelajaran di kelas (classroom 

instruction), yaitu sebagai: (1) Suplemen, sebagai 

suplemen jika siswa mempunyai kebebasan 

memilih, apakah akan memanfaatkan materi 

pembelajaran online atau tidak, dalam hal ini 

tidak ada kewajiban bagi siswa untuk mengakses 

materi pembelajaran online. (2) Komplemen, 

sebagai komplemen jika materi pembelajaran 
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online diprogramkan untuk melengkapi materi 

pembelajaran yang diterima siswa di dalam kelas. 

Materi pembelajaran online diprogramkan untuk 

menjadi materi pengayaan atau remedial bagi 

siswa di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

konvensional. (3) Subtitusi, sebagai subtitusi jika 

materi pembelajaran online diprogramkan untuk 

menggantikan materi pembelajaran yang diterima 

siswa di kelas (Soekartawi dalam Waryanto, 2006: 

12-13). Menurut Hanum (2013: 92) pembelajaran 

online atau e-learning adalah salah satu bentuk 

model pembelajaran yang difasilitasi dan 

didukung pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi. Elearning dapat didefinisikan 

sebagai sebuah bentuk teknologi informasi yang 

diterapkan di bidang pendidikan dalam bentuk 

dunia maya (Hanum, 2013: 92). Munir (dalam 

Hanum, 2013:92) mengatakan bahwa istilah e-

learning lebih tepat ditujukan sebagai usaha 

untuk membuat sebuah transformasi 

pembelajaran yang ada di sekolah atau perguruan 

tinggi ke dalam bentuk digital yang dijembatani 

teknologi internet. Seok (dalam Hanum, 2013: 93) 

menyatakan bahwa “e-learning is a new form of 

pedagogy for learning in the 21th century. E-

teacher are e-learning instructional designer, 

facilitator of interaction, and subject matter 

experts”. E-learning merupakan sistem 
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pembelajaran yang open sourece, sistem 

pembelajaran yang menggunakan aplikasi web 

yang dapat dijalankan dan diakses dengan web 

browser (Wulandari & Rahayu, 2010: 71). E-

learning adalah sistem pendidikan yang 

menggunakan aplikasi elektronik untuk 

mendukung belajar mengajar dengan media 

jaringan komputer lain (Wulandari & Rahayu, 

2010: 72). 

Warkintin dan Mulyadi (2019), menjelaskan 

bahwa pendidikan merupakan suatu sistem yang 

mengembangkan misi cukup luas berhubungan 

dengan perkembangan fisik, keterampilan, 

pikiran, perasaan, kemampuan, sosial sampai 

kepada masalah kepercayaan atau keimanan. 

Sehingga apapun hambatan ataupun rintangan 

pendidikan tetap berjalan dengan baik. Hambatan 

dalam hal ini adalah hambatan yang dialami guru 

ditengah kondisi Covid-19 ini pembelajaran 

dilaksanakan secara daring dan tidak bisa 

dilaksanakan secara tatap muka di kelas. Kondisi 

tersebut menuntut guru untuk melakukan inovasi 

dalam proses pembelajaran khususnya 

pembelajaran melalui daring (dalam jaringan). 

Solusi yang dilakukan selama masa pandemi 

adalah mencari solusi dengan menggunakan 

pembelajaran berbasis dalam jaringan. Guru 
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dituntut untuk inovatif dalam menggunakan 

pembelajaran dengan model daring. Hal ini sejalan 

dengan pendapat dari Tjandra, D. S. (2020), 

bahwa guru hanya memfasilitasi dengan 

perpustakaan kelas, modul, buku teks, serta 

buku-buku pendukung, dan yang terpenting 

akses internet, serta menyediakan beberapa 

komputer untuk para siswa yang tidak membawa 

laptop. Bentuk e-learning (pembelajaran berbasis 

elektronik) akan tetap ada dan terus berkembang. 

Seiring dengan kepemilikan komputer yang 

tumbuh pesat di dunia, e-learning menjadi 

semakin berkembang dan mudah diakses. 

Kecepatan koneksi internet semakin meningkat, 

dan dengan itu, peluang metode pelatihan 

multimedia yang lebih banyak bermunculan. 

Harapan dalam pembelajaran dengan model 

daring adalah menjadi sebuah solusi yang dapat 

membantu pembelajaran di tengah pandemic 

COVID19 

B. Pembelajaran Daring 

Sejak merebaknya pandemi yang disebabkan oleh 

virus Corona di Indonesia, banyak cara yang 

dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah 

penyebarannya. Salah satunya adalah melalui surat 

edaran Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Kemendikbud) Direktorat Pendidikan Tinggi No 1 
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tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran Corona 

Virus Disease (Covid-19) di perguruan tinggi. Melalui 

surat edaran teresebut pihak Kemendikbud 

memberikan instruksi kepada perguruan tinggi untuk 

menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh dan 

menyarankan mahasiswa untuk belajar dari rumah 

masing-masing 

Banyak perguruan tinggi dengan sigap menanggapi 

instruksi tersebut, salah satunya Universitas 

Indonesia yang menerbitkan surat edaran tentang 

kewaspadaan dan pencegahan penyebaran infeksi 

Covid-19 di lingkungan UI. Di dalam surat tersebut 

dimuat 10 poin yang salah satunya berupa himbauan 

untuk mengubah pembelajaran tatap muka menjadi 

pembelajaran jarak jauh (Yandwiputra, 2020). 

Setidaknya terdapat 65 perguruan tinggi di Indonsesia 

yang menyelenggarakan pembelajaran dari rumah 

untuk mencegah penyebaran Covid-19 

(CNNIndonesia, 2020). 

Sebagai usaha pencegahan penyebaran Covid-19, 

WHO merekomendasikan untuk menghentikan 

sementara kegiatan-kegiatan yang berpotensi 

menimbulkan kerumunan massa. Untuk itu 

pembelajaran konvensional yang mengumpulkan 

banyak mahasiswa dalam satu ruangan perlu ditinjau 

ulang pelaksanaannya. Pembelajaran harus 

dilaksanakan dengan skenario yang mampu 
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meminimalisir kontak fisik antara mahasiswa dengan 

mahasiswa lain, ataupun antara mahasiswa dengan 

dosen. Menurut Milman (2015) penggunaan teknologi 

digital memungkinkan mahasiswa dan dosen berada 

di tempat yang berbeda selama proses pembelajaran. 

Salah satu bentuk pembelajaran alternatif yang dapat 

dilaksasnakan selama masa darurat Covid-19 adalah 

pembelajaran secara online. Menurut Moore, Dickson-

Deane, & Galyen (2011) Pembelajaran online 

merupakan pembelajaran yang menggunakan 

jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, 

fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan 

berbagai jenis interaksi pembelajaran. Penelitian yang 

dikakukan oleh Zhang et al., (2004) menunjukkan 

bahwa penggunaan internet dan teknologi multimedia 

mampu merombak cara penyampaian pengetahuan 

dan dapat menjadi alternatif pembelajaran yang 

dilaksanakan dalam kelas tradisional. 

Pembelajaran online pada pelaksanaannya 

membutuhkan dukungan perangkat-perangkat 

mobile seperti telepon pintar, tablet dan laptop yang 

dapat digunakan untuk mengakses informasi dimana 

saja dan kapan saja (Gikas & Grant, 2013). 

Penggunaan teknologi mobile memiliki kontribusi 

besar di dunia pendidikan, termasuk di dalamnya 

adalah pencapaian tujuan pembelajaran jarak jauh 

(Korucu & Alkan, 2011). Berbagai media juga dapat 
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digunakan untuk mendukung pelaksanaan 

pembelajaran secara online. Misalnya kelas-kelas 

virtual menggunakan layanan Google Classroom, 

Edmodo, dan Schoology (Enriquez, 2014; Sicat, 2015; 

Iftakhar, 2016), dan applikasi pesan instan seperti 

WhatsApp (So, 2016). Pembelajaran secara online 

bahkan dapat dilakukan melalui media social seperti 

Facebook dan Instagram (Kumar & Nanda, 2018). 

Pembelajaran daring yang kadang memiliki kendala 

yang sering terjadi dari pengajar maupun pelajar, 

sehingga menghambat dan tidak dapat dilaksanakan 

secara efisien sebagaimana mestinya. Namun, tidak 

selalu metode pembelajaran daring ini memiliki 

pandangan negatif dari hasil survey terdapat yang 

menyatakan metode pembelajaran daring ini sudah 

efisien karena pembelajaran daring ini dapat 

menumbuhkan kemandirian belajar untuk siswa 

maupun mahasiswa, penggunaan aplikasi online 

mampu meningkatkan kemandirian belajar. 

Pembelajaran daring lebih bersifat berpusat pada 

siswa yang menyebabkan mereka mampu 

memunculkan tanggung jawab dan otonomi dalam 

belajar (learning autonomy). Dari pernyataan tersebut 

sangat sudah sebagaimana seharusnya dan sesuai 

dengan hakikat pembelajaran yaitu proses perubahan 

tingkah laku menjadi lebih baik dengan pemberian 

bahan-bahan ajar yang telah disiapkan oleh pendidik 
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kepada peserta didik, sehingga nantinya akan 

menimbulkan rasa motivasi belajar dan 

menumbuhkan hal positif lainnya. Pembelajaran 

daring adalah penggunaan internet untuk melakukan 

akses materi belajar, untuk melakukan interaksi 

dengan materi; instruktur (guru atau dosen) dan 

pembelajar yang lain, untuk mendapatkan dukungan 

selama proses pembelajaran yang bertujuan agar 

memperoleh pengetahuan, menciptakan pemahaman 

dan untuk berkembang dari pengalaman belajar. 

Kisah wabah ini dapat memiliki akhiran yang berbeda 

pada setiap negara (Lee, 2020) yang bergantung pada 

kebijakan yang diterapkan dan ketanggapan 

pemerintah guna meminimalisir penyebarannya. 

Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah 

Indonesia untuk mengurangi tingkat penyebaran 

virus corona dengan memberlakukan sosial 

distancing, physical distancing hingga pemberlakuan 

PSBB (pembatasan social berskala besar) pada 

beberapa daerah. Kebijakan-kebijakan yang 

dikeluarkan untuk membatasi penyebaran COVID-19 

berdampak pada berbagai bidang diseluruh dunia 

khususnya pendidikan di Indonesia. 

Wabah COVID-19 mendesak pengujian pendidikan 

jarak jauh hampir yang belum pernah dilakukan 

secara serempak sebelumnya (Sun et al., 2020) bagi 

semua elemen pendidikan yakni peserta didik, guru 
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hingga orang tua. Mengingat pada masa pandemic, 

waktu, lokasi dan jarak menjadi permasalahan besar 

saat ini (Kusuma & Hamidah, 2020). Sehingga 

pembelajaran jarak jauh menjadi solusi untuk 

mengatasi kesulitan dalam melaksanakan 

pembelajaran secara tatap muka langsung. Ini 

memberikan tantangan kepada semua elemen dan 

jenjang pendidikan untuk mempertahankan kelas 

tetap aktif meskipun sekolah telah ditutup. 

Krisis kesehatan yang diakibatkan oleh wabah 

COVID-19 telah mempelopori pembelajaran online 

secara serempak. Tsunami pembelajaran online telah 

terjadi hampir diseluruh dunia selama pandemi 

COVID-19 (Goldschmidt & Msn, 2020). Guru dan 

pendidik sebagai elemen penting dalam pengajaran 

diharuskan melakukan migrasi besar-besaran yang 

belum pernah terjadi sebelumya dari pendidikan tatap 

muka tradisional ke pendidikan online atau 

pendidikan jarak jauh (Bao, 2020; Basilaia & 

Kvavadze, 2020). Ini didukung dengan perkembangan 

teknologi yang tidak terbatas pada revolusi industry 

4.0 saat ini. Pembelajaran online secara efektif untuk 

melaksanakan pembelajaran meskipun pendidik dan 

peserta didik berada di tempat yang berbeda 

(Verawardina et al., 2020). Ini mampu menyelesaikan 

permasalahan keterlambatan peserta didik untuk 

memperoleh ilmu pengetahuan  
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Pandemic COVID-19 secara tiba-tiba mengharuskan 

elemen pendidikan untuk mempertahankan 

pembelajaran secara online. Kondisi saat ini 

mendesak untuk melakukan inovasi dan adaptasi 

terkait pemanfaatan teknologi yang tersedia untuk 

mendukung proses pembelajaran (Ahmed et al., 

2020). Praktiknya mengharuskan pendidik maupun 

peserta didik untuk berinteraksi dan melakukan 

transfer pengetahuan secara online. Pembelajaran 

online dapat memanfaatkan platform berupa aplikasi, 

website, jejaring social maupun learning management 

system (Gunawan et al., 2020). Berbagai platform 

tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung 

transfer pengetahuan yang didukung berbagai teknik 

diskusi dan lainnya. 

Pandemi COVID-19 ini memberi dampak signifikan 

bagi hampir semua bidang, termasuk bidang 

pendidikan. Untuk memutus mata rantai penyebaran 

virus corona tersebut, pemerintah Indonesia 

mengambil kebijakan social maupun physical 

distancing dimana masyarakat harus menjalankan 

seluruh aktivitas dari rumah seperti bekerja, belajar 

dan menjalankan ibadah. Dengan adanya wabah virus 

corona, proses pembelajaran menjadi berubah dari 

tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh atau 

dikenal dengan system dalam jaringan (daring). 
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Aktivitas belajar mengajar di semua jenjang 

pendidikan terpaksa dirubah dan dilakukan melalui 

system dalam jaringan (daring) untuk menghindari 

berjangkitnya virus tersebut. Di tengah pandemic, 

pemerintah tetap meminta untuk dilakukan kegiatan 

belajar mengajar meski tidak melalui tatap muka tapi 

system jarak jauh. Sistem pembelajaran jarak jauh 

atau daring ini mulai diberlakukan di Indonesia pada 

tanggal 16 Maret 2020. Para siswa tidak lagi belajar 

secara tatap muka di sekolah melainkan dari rumah 

masing-masing. 

Namun kebijakan pemerintah melalui system 

pembelajaran tersebut tentunya berdampak pada 

kesiapan masyarakat karena sebagian masyarakat 

belum siap menjalankan pembelajaran melalui system 

dalam jaringan (daring) tersebut. Masalahnya, selain 

karena tidak semua peserta didik memiliki 

smartphone maupun fasilitas penunjang komunikasi 

belajar daring, juga tidak semua peserta didik tinggal 

di daerah yang terjangkau jaringan internet. Di sisi 

lain, tenaga pengajar tentunya juga dituntut untuk 

bisa menguasai tekhnologi agar system pembelajaran 

digital atau online tersebut bisa berjalan dengan 

efektif di masa pandemic. 

Penerapan system pembelajaran daring di masa 

pandemic COVID-19 telah banyak memberikan 

dampak positif maupun negatif bagi dunia pendidikan 
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di Sulawesi Tengah, termasuk di Kota Palu. Dari sisi 

positif, system ini memang telah memicu percepatan 

transformasi pendidikan yang berbasis teknologi. 

Guru dan siswa menjadi lebih akrab dan melek 

teknologi. Proses belajar mengajar dilakukan secara 

maksimal karena tidak terikat ruang dan waktu. 

Namun di sisi lain, system ini juga memberi dampak 

negatif khususnya bagi siswa yang menjadi kurang 

bersosialisasi baik sesama siswa maupun 

lingkungannya. Mereka harus menghabiskan 

waktunya di rumah dan tidak bisa kemana-mana 

karena pemberlakuan social dan physical distancing 

guna membantu pemerintah dalam memutus rantai 

penyebaran virus corona. 

Kebijakan pembelajaran daring atau online ini juga 

berdampak signifikan pada tingkat motivasi belajar di 

kalangan siswa. Seperti yang terjadi di Sekolah Dasar 

Inpres 1 Tatura, Kota Palu. Selama setahun proses 

belajar mengajar dengan menggunakan system 

daring, tingkat motivasi belajar siswa dari kelas 1 

hingga kelas 6 jadi menurun. Hal itu ditandai dengan 

berkurangnya kedisiplinan waktu mengikuti 

pelajaran, menurunnya kehadiran siswa serta respon 

siswa terhadap materi yang diberikan oleh gurunya. 

Siswa juga kerap lambat dalam mengerjakan dan 

menyelesaikan tugas yang diberikan oleh gurunya 

dengan alasan terkendala jaringan internet atau 
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kuota data yang menjadi sarana penunjang belajar. 

Sebagian siswa harus belajar bersama di rumah 

tetangganya karena tidak memiliki smartphone 

maupun jaringan internet di rumahnya. 

1. Dampak Covid-19 terhadap Proses Pembelajaran 

Efektif digunakan selama masa pandemi Covid-

19. Tetapi pembelajaran daring yang dilakukan 

tidak semudah yang dibayangkan (Tim CNN 

Indonesia 2020). Dampak yang dirasakan oleh 

murid selama masa pandemi ini yaitu murid 

belum terbiasa dengan belajar jarak jauh seperti 

ini, dengan adanya metode pembelajaran jarak 

jauh membuat murid memerlukan waktu untuk 

terlatih menghadapi perubahan baru sumber dari 

simpulan analisis ini dari mana. Menurut Rizqon 

(2020) kebijakan penting untuk menangani 

dampak covid-19 bagi pembelajaran maka yang 

harus dilakukan oleh menteri pendidikan ialah, 

merekoveri penilaian untuk pembelajaran. Bukan 

menghilangkan, disebabkan pentingnya faktor 

penilaian bagi siswa, sehingga kebijakan lebih 

baik menunda penilaian bukan melewatkan 

penilaian. 
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2. Dampak Covid-19 terhadap Orang tua sebagai 

wali peserta didik 

Adanya tantangan yang didapatkan selama Covid-

19. Salah satu kendalanya yaitu adalah 

komunikasi yang terhambat diantara siswa. 

Komunikasi yang terhambat seperti terbatas nya 

interaksi siswa baik verbal atau pun non verbal 

secara langsung akibat pembelajaran daring, hal 

ini menjadi tantangan baru bagi siswa ditengah 

tekanan tugas-tugas sekolah, sehingga siswa 

menjadi jenuh dan menurunkan minat belajar. 

Pada kondisi sebelumnya, siswa dapat dengan 

leluasa bertanya dengan guru, dan kini sudah 

jauh berbeda, sebab pembelajaran kini 

bergantung pada kuota, jaringan dan 

ketersediaan alat seperti handphone atau laptop 

(Putri, et al., 2020). Selain itu Covid-19 

berdampak pada penurunan pendapatan orang 

tua yang bekerja dengan penghasilan yang tidak 

di tanggung pemerintah. Keadaan ekonomi sangat 

memberikan efek pada anak – anak atau peserta 

didik dengan tingkat pengangguran yang 

melonjak tinggi. Pengangguran orang tua 

mengakibatkan perubahan sikap seperti stres dan 

akhirnya orang tua akan memicu sikap kasar 

kepada anak.  
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Tercatat ada 3.087 kasus kekerasan anak dalam 

sistem informasi online perlindungan perempuan 

dan anak (Simfoni PPA) periode 1 Januari-19 Juni 

2020. Menurut Cahyati (2020) bahwa 

implementasi pembelajaran daring pada masa 

covid-19 berdampak negatif terhadap peran orang 

tua sebagai pendidik utama. Dimana peran orang 

tua sangat diperlukan untuk proses belajar anak 

selama study from home ini. Orang tua merasa 

pembelajaran di rumah sangat efektif untuk 

diterapkan. Hal ini dikarenakan pembelajran di 

rumah lebih cenderung kepada banyaknya 

pemberian tugas yang dapat dibantu dan 

dibimbing oleh orang tua di rumah. Namun ada 

juga sebagian orang tua yang menganggap bahwa 

penerapan pembelajarang di rumah ini merugikan 

siswa, karena disekolah siswa dapat langsung 

berinteraksi dengan guru dan teman-temannya. 

Sedangkan pembelajaran dirumah membuat 

siswa tidak bisa berinteraksi secara langsung 

melainkan harus menggunakan media seperti 

handphone, laptop, internet dan sebagainya. 

Pembelajaran dirumah dinilai lebih banyak 

pengeluaran untuk pulsa maupun kuota internet 

demi mendukung proses pembelajaran. Dibalik 

hal itu upaya memutus rantai covid-19 banyak 

orang tua yang menilai bahwa orang tua dapat 

meningkatkan kelekatan hubungan dengan 
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anaknya dan orang tua dapat melihat langsung 

perkembangan kemampuan anaknya. 

Menurut Purandina & Winaya (2020) bahwa 

dampak pembelajaran daring selama pandemi 

covid-19 menumbuhkan nilai-nilai karakter pada 

anak antaranya ialah (1) nilai karakter religius, (2) 

nilai karakter disiplin, (3) nilai karakter kreatif, (4) 

nilai karakter mandiri, (5) nilai karakter 

bertanggung jawab, dan (6) nilai karakter rasa 

ingin tahu. Nilai- nilai karakter tersebut dapat 

muncul dikarenakan situasi yang mendorong 

anak untuk mampu menghadapi tantangan baru 

ini, pada situasi sebelumnya mereka datang 

kesekolah, mendengarkan guru untuk 

menjelaskan pelajaran dan bertanya dengan 

leluasa tentang apa saja yang belum mereka 

pahami, namun kini mereka harus mampu 

memanfaatkan waktu yang singkat, belum lagi 

kendala jaringan yang sering terjadi, dan mereka 

mau tidak mau, bisa tidak bisa menjalani dan 

menghadapinya. Peran orang tua dan lingkungan 

juga sangat berpengaruh dalam pembelajaran 

anak, orang tua harus mampu menciptakan 

lingkungan yang menyenangkan untuk 

mendukung anak tetap ingin belajar dan 

memfasilitasi kebutuhan anak agar proses 
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pembelajaran berjalan lancar. Inilah momentum 

pendidikan karakter di lingkungan keluarga 

Soal Latihan 

1. Jelaskan secara komprehensif tentang penilaian, 

penilaian hasil belajar, dan penilaian pembelajaran? 

2. Tuliskan tujuan penilaian pembelajaran? 

3. Jelaskan prinsip-prinsip penilaian pembelajaran di 

perguruan tinggi? 

4. Bagaimana proses pengembangan perkuliahan dalam 

konteks sistem penjaminan mutu akademik? 

5. Jelaskan secara singkat teori manajemen pendidikan 

yang anda ketahui! 

Rangkuman 

Menurut Arikunto dan Jabar, 2004, menegaskan bahwa 

penilaian pembelajaran merupakan hal penting yang 

harus dilakukan oleh pendidik guna mengevaluasi apa 

saja kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran 

tersebut serta mengetahui pemahaman peserta didik 

terkait pembelajaran tersebut yang akhirnya 

memunculkan alternatif dalam pengambilan keputusan 

terkait metode pembelajaran. 

Zhafira, Ertika, dan Chairiyaton (2020), menjelaskan 

bahwa terdapat model pembelajaran lain yang bisa 

digunakan oleh tenaga pengajar sebagai media 

penyampaian ilmu pengetahuan, yaitu pembelajaran 

daring dan pembelajaran campuran (kombinasi dari dua 
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metode pembelajaran yaitu tatap muka dan pembelajaran 

daring). 

Harapan dalam pembelajaran dengan model daring 

adalah menjadi sebuah solusi yang dapat membantu 

pembelajaran di tengah pandemic COVID19 B.

 Pembelajaran Daring Sejak merebaknya pandemi 

yang disebabkan oleh virus Corona di Indonesia, banyak 

cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah 

penyebarannya. 

Pembelajaran daring adalah penggunaan internet untuk 

melakukan akses materi belajar, untuk melakukan 

interaksi dengan materi; instruktur (guru atau dosen) dan 

pembelajar yang lain, untuk mendapatkan dukungan 

selama proses pembelajaran yang bertujuan agar 

memperoleh pengetahuan, menciptakan pemahaman dan 

untuk berkembang dari pengalaman belajar. 

Nilai- nilai karakter tersebut dapat muncul dikarenakan 

situasi yang mendorong anak untuk mampu menghadapi 

tantangan baru ini, pada situasi sebelumnya mereka 

datang kesekolah, mendengarkan guru untuk 

menjelaskan pelajaran dan bertanya dengan leluasa 

tentang apa saja yang belum mereka pahami, namun kini 

mereka harus mampu memanfaatkan waktu yang singkat, 

belum lagi kendala jaringan yang sering terjadi, dan 

mereka mau tidak mau, bisa tidak bisa menjalani dan 

menghadapinya. 
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BAB 10 
PENILAIAN PEMBELAJARAN 

BERBASIS WEB   

Pendahuluan 

Capaian Pembelajaran 

1. Mahasiswa mampu mengetahui pembelajaran 

berbasis web (e-learning) 

2. Mahasiswa mampu mengetahui pemanfaatan internet 

sebagai media pembelajaran 

3. Mahasiswa mampu mengetahui memilih metode 

pembelajaran berbasis web yang sesuai 

4. Mahasiswa mampu mengetahui implementasi 

pembelajaran berbasis web 

5. Mahasiswa mampu mengetahui kelebihan dan 

kekurangan pembelajaran berbasis e- learning 

6. Mahasiswa mampu mengetahui penggunaan e-

learning literasi gerak 

7. Mahasiswa mampu mengetahui proses pembelajaran 

metode e-learning 
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Pendahuluan  

Perkembangan teknologi informasi dan penerapanya 

dalam pendidikan menjadi wacana yang berkembang 

saat ini. Integrasi teknologi informasi dalam pendidikan 

salah satunya dalam bentuk pembelajaran berbasis web 

(PBW). Terdapat berbagai keunggulan penerapan PBW di 

samping beberapa catatan kelemahannya bila 

dibandingkan dengan pembelajaran konvensional 

dalam studi awal penerapan PBW diperoleh beberapa 

catatan penting, antara lain bahwa kesiapan siswa 

untuk menggunakan komputer dan aplikasinya perlu 

mendapat perhatian. Dalam penerapan PBW yang telah 

dilakukan, siswa memperoleh manfaat antara lain 

bahwa PBW yang menyajikan simulasi dapat lebih 

membantu dalam memahami fenomena yang dipelajari 

(43%), Disamping itu bagi siswa melalui PBW dapat 

belajar komputer dan mengenal pemanfaatannya dalam 

pembelajaran (36%) dan sejumlah siswa mengalami 

bahwa PBW merupakan sesuatu hal yang penting 

karena berguna bagi siswa yang juga sebagai calon guru 

(12%). 

E-learning berbasis web merupakan media 

pembelajaran menggunakan perangkat elektronik 

berbasis website dengan media ini materi pelajaran 

dapat dimasukkan ke dalam suatu sistem website yang 

bisa diakses oleh siswa proses belajar mengajar yang 

dapat dilakukan dengan menggunakan media ini dapat 
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berupa diskusi, kuis, chatting, ulangan harian bahkan 

ulangan semester sekolah. 

Uraian Materi 

A. Pengertian Pembelajaran Berbasis Web 

E-learning merupakan suatu jenis belajar mengajar 

yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke 

siswa dengan menggunakan media internet, intranet 

atau media jaringan komputer lain, atau proses 

pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi (TIK) secara sistematis dengan 

mengintegrasikan semua komponen pembelajaran 

termasuk interaksi pembelajaran lintas ruang dan 

waktu dengan kualitas yang terjamin. 

Pembelajaran berbasis web adalah proses 

pembelajaran yang dilakukan dengan memanfaatkan 

jaringan internet rumah sehingga sering disebut juga 

dengan e-learning. internet merupakan jaringan yang 

terdiri atas ribuan bahkan jutaan komputer, 

termasuk didalamnya jaringan local, yang 

terhubungkan melalui saluran (satelit, telepon, kabel) 

dan jangkauannya mencakup seluruh dunia. Internet 

memiliki banyak fasilitas yang dapat digunakan 

dalam berbagai bidang termasuk dalam kegiatan 

pendidikan. Fasilitas tersebut antara lain: e-mail, 

Telnet, Internet Relay Chat, Newsgroup, Mailing List 
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(Milis), File Transfer Protocol(FTP), atau World Wide 

Web (WWW) (Oos M. Anwas:2003). 

Konvensi internasional, menyatakan bahwa e-learning 

merujuk pada penggunaan berbagai proses dan 

aplikasi elektronik untuk pembelajaran, termasuk di 

dalamnya adalah CBT, WBI, CD dan lain-lain. 

Sedangkan pembelajaran berbasis web diartikan 

sebagai pembelajaran melalui internet, intranet, dan 

halaman website saja. Namun demikian istilah e-

learning dan online learning sering disamakan dengan 

pembelajaran berbasis web (Davidson & Rasmusen, 

2006:10). 

Jaya kumar C.koran mendefinisikan e-learning 

sebagai sembarang pengajaran dan pembelajaran 

yang menggunakan rangkaian elektronik (LAN, WAN, 

atau internet) untuk menyampaikan isi pembelajaran, 

interaksi, atau bimbingan. Ada pula yang menafsirkan 

e-learning sebagai bentuk pendidikan jarak jauh yang 

dilakukan melalui media internet sedangkan Dong 

mendefinisikan e-learning sebagai kegiatan belajar 

asynchronous melalui perangkat elektronik komputer 

yang memperoleh bahan belajar yang sesuai dengan 

kebutuhannya (Oos M. Anwas : 20003). 

Berdasarkan beberapa Keterangan tersebut diatas 

dapat diperoleh konsep pembelajaran berbasis web 

(web Based Learning) atau E-learning, yaitu suatu 

pembelajaran elektronik berbasis TIK yang 
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dituangkan dalam format digital dengan prinsip dan 

metode tertentu sehingga dapat digunakan sebagai 

media pembelajaran open sources yang interaktif 

sehingga memungkinkan Siswa belajar secara 

individual atau kolaboratif baik melalui aplikasi 

internet atau intranet. 

Perkembangan teknologi informasi yang pesat 

berhasil merevolusi internet khususnya web, dari 

desain web yang sederhana dan mengandalkan 

halaman statis dengan HTML hingga menjadi sebuah 

teknik pengembangan website yang mutakhir karena 

terlalu cepatnya perubahan yang terjadi, tidak semua 

orang dapat mengikuti perkembangan yang terjadi. 

Salah satu perkembangan teknologi rancang bangun 

dari website yang cukup menarik untuk diikuti adalah 

munculnya model-model web portal yang menawan 

dan mampu memberikan fungsionalitas yang tinggi 

bagi penggunanya, selain mudah digunakan bahkan 

gratis untuk memperolehnya (Dwi Sumarwanto. 2005: 

54). 

Pemanfaatan Internet Sebagai Media Pembelajaran 

Pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran 

mengkondisikan siswa untuk belajar secara mandiri 

"Through independent study, students become doars, 

as well as thinkers” (cobine, 1997). Para siswa dapat 

mengakses secara online dari berbagai pustakawan, 

museum, database, dan mendapatkan sumber primer 



 

 

  

250 
 

tentang berbagai peristiwa sejarah, biografi, rekaman, 

laporan, dan statistic, (Gordin ET. Al., 1995). 

Siswa dapat berperan sebagai seorang peneliti, 

menjadi seorang analisis, tidak hanya konsumen 

informasi saja. Mereka menganalisis informasi yang 

relevan dengan pembelajaran IPS dan melakukan 

pencarian yang sesuai dengan kehidupan nyatanya 

(real life). Siswa dan guru tidak perlu hadir secara fisik 

di kelas (classroom meeting), karena siswa dapat 

mempelajari bahan ajar dan mengajarkan tugas-tugas 

pembelajaran serta ujian dengan cara mengakses 

jaringan komputer yang telah ditetapkan secara 

online siswa juga dapat bekerja sama satu sama lain. 

Mereka dapat saling berkirim e- mail untuk 

mendiskusikan bahan ajar. Kemudian, selain 

mengerjakan tugas- tugas pembelajaran dan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan 

guru siswa dapat berkomunikasi dengan teman 

sekelasnya. 

Sedangkan menurut Kruse dalam salah satu 

tulisannya yang berjudul “Using the web for learning” 

bahwasanya pembelajaran berbasis web memiliki 

banyak manfaat bagi peserta didiknya. Bila dirancang 

dengan baik dan tepat maka pembelajaran berbasis 

web bisa menjadi pembelajaran yang menyenangkan, 

memiliki unsur interaktivitas yang tinggi, 

menyebabkan peserta didik mengingat lebih banyak 
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materi pelajaran, serta mengurangi biaya-biaya 

operasional yang biasanya dikeluarkan oleh peserta 

didik untuk mengikuti pembelajaran konvensional. 

Berikut ini hal-hal yang dapat difasilitasi oleh adanya 

internet, yaitu: 

1. Discovery 

(penemuan) ini meliputi browsing dan pencarian 

informasi-informasi tertentu. 

2. Communication 

(komunikasi), internet menyediakan jaringan 

komunikasi yang cepat dan murah mulai dari 

pesan-pesan berupa buletin sampai dengan 

pertukaran komunikasi yang bersifat kompleks 

antar atau inter organisasi. Juga termasuk 

diantaranya transfer informasi (antarkomputer) 

dan proses informasi. Adapun contoh-contoh 

media komunikasi yang utama seperti e- mail, 

chat group, (percakapan secara berkelompok), 

dan News group (gabungan kelompok yang 

bertukar berita). 

3. Collaboration 

(kolaborasi) seiring dengan semakin 

meningkatnya komunikasi dan kolaborasi antar 

Media elektronik baik itu antar individu maupun 

antarkelompok, maka beberapa fasilitas canggih 
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dan modern pun digunakan mulai dari screen 

sharing (pertukaran sumber-sumber informasi), 

yang menyediakan akses pada server server yang 

sesuai dengan bidangnya masing-masing. 

4. Memilih Metode Pembelajaran Berbasis Web Yang 

Sesuai Terdapat berbagai macam pembagian 

pembelajaran   berbasis   web. Driscoll 

(Hutagalung,2009;26). Dalam bukunya, Web 

Based Training Creating e-learning 

Experience, membagi pembelajaran berbasis web 

menjadi empat jenis. Ada dua langkah yang harus 

dilakukan untuk menentukan metode 

pembelajaran berbasis web jenis apa yang cocok 

untuk diterapkan dalam suatu kondisi 

pembelajaran. 

Langkah pertama adalah menentukan terlebih dahulu 

tipe pembelajaran yang akan disampaikan analisis 

kebutuhan dilakukan pada langkah ini untuk 

menentukan ranah mana yang akan disentuh dalam 

oleh proses pembelajaran ini, apakah kognitif, 

psikomotor atau efektif. Dalam proses pembelajaran 

web ini mengelompokkan tujuan pembelajaran atau 

pelatihan sehingga pengembangan program dapat 

mengetahui jenis kemampuan kognitif masing-masing 

membutuhkan penyampaian informasi pelatihan dan 

penilaian yang berbeda. 
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Langkah kedua dari pemilihan proses pembelajaran, 

adalah memilih tipe pembelajaran berbasis web yang 

paling penting tepat sesuai dengan tujuan yang 

hendak dicapai. Untuk memilih tipe pembelajaran 

berbasis web mana yang paling tepat, pertama 

temukan ranah pembelajaran yang paling 

mempresentasikan tujuan yaitu kognitif, Tentukan 

Tingkat kemampuan kognitif dan lihat, apakah 

termasuk permasalahan belajar highly structured 

atau ill-structured. 

Pada akhirnya review ke empat jenis pembelajaran 

berbasis web tersebut dan pilih berdasarkan ranah 

pembelajaran tujuan dan pembelajaran dan tujuan 

dari yang akan disampaikan. 

Implementasi Pembelajaran Berbasis Web 

Model pembelajaran dirancang dengan 

mengintegrasikan pembelajaran berbasis web dalam 

program pembelajaran konvensional tatap muka. 

Proses pembelajaran konvensional tatap muka 

dilakukan dengan pendekatan student Centered 

learning SCL) melalui kerja kelompok model ini 

menuntut partisipasi peserta didik yang tinggi. 

Untuk merancang dan mengimplementasikan 

pembelajaran berbasis web langkahnya adalah 

sebagai berikut: 
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1. Sebuah program pendidikan untuk peningkatan 

mutu pembelajaran di lingkungan kampus dan 

berbasis web program ini dilakukan idealnya 

selama 5-10 bulan dan dibagi menjadi lima 

tahap,. Tahap 1, 3, dan 5 dilakukan secara jarak 

jauh dan untuk dipilih media web sebagai alat 

komunikasi. Sedangkan tahap 2 dan 4 dilakukan 

secara konvensional dengan tatap muka. 

2. Menetapkan sebuah mata kuliah pilihan di 

jurusan pembelajaran dengan tatap muka 

dilakukan secara rutin tiap minggu pada tujuh 

minggu pertama setelah itu tatap muka dilakukan 

setiap 2 atau 3 minggu sekali. 

Dua program pendidikan itu disampaikan melalui 

berbagai macam kegiatan belajar secara kelompok 

belajar dan mengerjakan tugas secara kolaboratif 

dalam kelompok sangat dominan pada kedua program 

tersebut. 

Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Berbasis E-

Learning 

Kelebihan e-learning 

1. Tersedianya fasilitas modern di mana guru dan 

siswa dapat berkomunikasi secara mudah melalui 

fasilitas internet secara reguler atau kapan saja 

kegiatan berkomunikasi itu dilakukan dengan 
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tanpa dibatasi oleh jarak, petunjuk, tempat, dan 

waktu. 

2. Guru dan siswa dapat menggunakan bahan ajar 

atau petunjuk belajar yang terstruktur dan 

terjadwal melalui internet sehingga keduanya bisa 

saling menilai sampai beberapa jauh bahan ajar 

dipelajari. 

3. Siswa dapat belajar atau mereviw bahan 

perkuliahan setiap saat dan di mana saja kalau 

diperlukan mengingat bahan ajar yang tersimpan 

di computer. 

4. Bila siswa memerlukan tambahan informasi yang 

berkaitan dengan bahan yang dipelajarinya ia 

dapat melakukan akses di internet secara lebih 

mudah. 

5. Baik guru maupun siswa dapat melakukan 

diskusi melalui internet yang dapat diikuti dengan 

jumlah peserta yang banyak sehingga menambah 

ilmu pengetahuan dan wawasan yang telah luas. 

6. Berubahnya peran siswa dari yang biasanya pasif 

menjadi aktif dan lebih Mandiri. 

7. Relative lebih efisien misalnya lagi mereka yang 

tinggi jauh dari sekolah atau perguruan tinggi. 

Kekurangan e-learning 

Walaupun demikian pemanfaatan internet untuk 

pembelajaran atau e- learning juga tidak terlepas dari 
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berbagai kekurangan. berbagai kritik 

(Bullen,2001,Beam,1997), antara lain : 

1. Kurangnya interaksi ini biasa memperlambat 

terbentuknya nilai dalam proses pembelajaran. 

2. Kecenderungan mengabaikan aspek psikomotorik 

atau aspek sosial dan sebaliknya mendorong 

tumbuhnya aspek komersial. 

3. Proses pembelajarannya cenderung ke arah 

pelatihan daripada pendidikan. 

4. Berubahnya peran guru dari yang semula 

menguasai teknik pembelajaran konvensional, 

kini juga dituntut mengetahui teknik 

pembelajaran yang berbasis pada ICT. 

5. Siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar 

yang tinggi cenderung gagal. 

6. Tidak semua tempat tersedia fasilitas internet dan 

jaringan. 

7. Kurangnya tenaga yang mengetahui dan 

memilkiki keterampilan mengoprasikan internet. 

8. Kurangnya personal dalam hal penguasaan 

pemrogaman computer 

Penggunaan E-Learning Literasi Gerak 

Para guru telah memanfaatkan fasilitas ini sebagai 

sarana mengakses website untuk mendapatkan 

informasi yang lebih luas tentang bahan belajar yang 

menarik bagi siswa strategi pembelajaran yang efektif 

dan berbagai tools Academy. selain itu, melalui 
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pengarahan dari para guru teacher pada siswa 

student dapat mengakses web pada pusat multimedia 

secara langsung sebagai sumber informasi yang luas 

yang tersedia dalam berbagai macam Format Media 

(multimedia) teks, visual, audio, video, atau film yang 

menarik untuk belajar pendidikan seni tari. 

Pada pembelajaran tari diperlukan kecerdasan 

kinestetik yang baik, agar dapat menirukan gerak, 

mengembangkan gerak, mempersepsikan gerak, 

memanipulasi gerak, dan improvisasi gerak yang 

disebut dengan literasi gerak (movement literation) 

sesuai dengan teori Harrow yang menyebutkan bahwa 

ranah psikomotor terdiri atas keterampilan, 

manipulative, motor, dan gerakan- gerakan yang 

memerlukan koordinasi neuromuskular (Grow, 2011) 

koordinasi neuromuskular ini mengarahkan pada 

gerak yang dilakukan dengan menggunakan kognitif 

tersebut bergerak sehingga dibutuhkan literasi gerak 

yang baik. 

body expression of emotions throught body posture 

dan gestur (Sue, Paquette,2010) merupakan literasi 

Movement atau literasi gerak yang lebih kepada 

pemahaman atau pemaknaan gerak untuk 

mendiagnosa kemampuan literasi gerak tersebut 

dapat dilakukan dengan learning dalam bentuk web 

dengan mengunggah Hasil kreativitas geraknya atau 
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menerjemahkan apa yang diapresiasi dalam bentuk 

gerak tari. 

Dengan teknologi, guru seni budaya, khususnya seni 

tari dapat menyajikan pembelajaran yang lebih 

informative, inovatif, dan imajinatif, siswa mampu 

diajak ke dunia pembelajaran yang lebih nyata dan 

membangun karakter siswa itu sendiri hal ini 

mungkin sama halnya dengan mata pelajaran lain 

yang ketika harus dijelaskan dengan dicontohkan 

kemudian, guru akan kesulitan karena harus 

menyediakan objek penjelas dan contoh yang konkret 

Oleh karena itu, dengan menggunakan media 

pembelajaran e-learning tentu diharapkan menjadi 

sebuah solusi yang akan membantu keberhasilan 

proses belajar mengajar namun belum banyak guru 

yang menggunakan media elemen tersebut. 

Proses Pembelajaran Metode E-Learning 

Proses pembelajaran metode e-learning ada banyak 

format file yang mungkin tersedia sebagai materi 

pembelajaran seperti doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, 

flash, pdf, mp3,flv, dan mp4. Beberapa format dapat 

langsung dijalankan dan ditampilkan pada halaman 

(web browser) namun beberapa format lainnya harus 

melalui proses unduh (download) terlebih dahulu. 

Format yang langsung dapat ditampilkan misalnya 

adalah materi dalam bentuk flv, player, mp3, pdf dan 
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flash player-nya terlebih dahulu. Untuk membuka 

dan mempelajari materi yang tersedia Anda dapat 

langsung meng-klik pada materi yang dikehendaki, 

maka materi yang diklik akan langsung ditampilkan. 

Materi dalam bentuk pdf. Beberapa materi tidak dapat 

langsung ditampilkan pada (web browser) misalnya 

materi dalam format Word (doc, docx) ketika di klik 

materi tersebut akan dilanjutkan pada jendela 

download. Artinya kita terlebih dahulu materi tersebut 

sebelum dapat dibuka dan dipelajari isinya. 

Belajar gerak 

Pengertian belajar secara umum: 

1. Belajar adalah perubahan tingkah laku 

perubahan yang disadari dan dikarenakan akibat 

praktek pengalaman dan latihan bukan 

didapatkan secara kebetulan. 

2. Belajar gerak adalah belajar yang diwujudkan 

melalui respon respon otot dan diekspresikan 

dalam gerak tubuh. 

3. Ada empat karakteristik tercakup dalam definisi 

tersebut : 

4. Belajar motorik sebagai suatu proses untuk 

memperoleh kemampuan yang menghasilkan 

tindakan yang terampil. 

5. Belajar menghasilkan perolehan kemampuan 

untuk merespon (kebiasaan/habitat). 
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6. Proses belajar motorik tidak dapat diamati secara 

langsung dan merupakan keadaan yang sangat 

unik yang bekerja dalam sistem pusaf syaraf, 

seperti perubahan dalam pelaksanaan informasi 

sensorik saraf atau perubahan dalam pola kerja 

otot. Itu tidak dapat diamati dan dapat diamati 

adalah hasil dari gerak tersebut. 

7. Belajar motorik akan menghasilkan perubahan 

pada kemampuan perilaku terampil dan terlatih 

tetap. (contoh seperti kita belajar bersepeda) kalau 

kita sudah bisa bersepeda maka sulit untuk 

dihilangkan. 

Yang perlu diperhatikan dalam belajar gerak adalah : 

melibatkan unsur fisik, pikir, maupun emosi dan 

perasaan. Gerak keterampilan gerak keterampilan 

adalah gerak yang mengikuti pola atau bentuk 

tertentu yang memerlukan koordinasi dan kontrol 

sebagian atau seluruh tubuh yang bisa dilakukan 

melalui proses belajar gerak. 

Soal Latihan 

Buatlah kelompok yang terdiri atas 4 orang. 

1. Coba diskusikan menurut pendapat anda faktor apa  

saja yang mempengaruhi belajar gerak serta berikan 

contoh ! 
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2. Jelaskan menurut Anda apa yang dimaksud dengan 

keterampilan dan mengapa dalam gerak terdapat 

keterampilan? 

Tes formatif 

1. Jika seseorang akan menciptakan gerak tari bagian 

penting yang harus dimiliki adalah…. 

a. Motivasi 

b. Kekuatan 

c. Kelembutan 

d. Perasaan 

2. Dinamika gerak dapat dibedakan menjadi……… 

a. Dua bagian yaitu gerak laki-laki dan gerak 

perempuan 

b. Dua bagian yaitu gerak sempit dan gerak luas 

c. Dua bagian yaitu gerak kuat dan gerak lemah 

d. Dua bagian yaitu gerak tajam dan gerak lembut 

3. gerak yang jika dilakukan membutuhkan waktu yang 

relatif panjang biasanya dapat dilihat pada gerak… 

a. Keras 

b. Kuat 

c. Lemah 

b. Lembut 

Penilaian 

1. Makna penilaian. 
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Sebelum membicarakan penilaian dalam pembelajaran 

ada baiknya kita menyamakan persepsi terlebih dahulu 

tentang konsep dan pengertian yang akan kita gunakan. 

Pada saat membicarakan masalah penilaian, kita sering 

menggunakan beberapa istilah seperti tes, pengukuran, 

penilaian, dan evaluasi, yang digunakan secara tumpang 

tindih (overlap) kita sering rancu dalam menggunakan 

istilah-istilah tersebut karena keempat istilah itu terjadi 

dalam satu kegiatan yaitu pada saat kita menilai hasil 

belajar siswa. Contohnya pada ulangan harian Arif dapat 

menjawab tiga dari lima pertanyaan tes uraian tetapi pada 

ulangan harian sebelumnya Arif hanya dapat 

mengerjakan dua dari lima butir soal yang disediakan dari 

data tersebut Anda menyatakan bahwa hari telah 

mengalami kemajuan dalam belajar ini berarti 

pembelajaran yang anda lakukan cukup berhasil dari 

contoh tersebut Sebenarnya anda telah melakukan tes 

pengukuran penilaian dan evaluasi. 

2. Prinsip penilaian 

a. Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data 

yang mencerminkan kemampuannya yang diukur 

Oleh karena itu instrumen yang digunakan perlu 

disusun melalui prosedur sebagaimana dijelaskan 

dalam panduan agar memiliki bukti kesahihan 

dan keandalan. 

b. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada 

prosedur dan kriteria yang jelas tanpa 
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dipengaruhi oleh subjektivitas penilai Oleh karena 

itu dalam rangka meningkatkan objektivitas 

penilaian pendidik menggunakan rubrik atau 

pedoman dalam memberikan support terhadap 

jawaban peserta didik atas butir soal uraian dan 

tes praktik atau kinerja. 

c. Adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau 

merugikan peserta didik karena berkebutuhan 

khusus serta Perbedaan latar belakang agama 

suku budaya adat istiadat status sosial ekonomi 

dan gender faktor tersebut tidak relevan di dalam 

penilaian oleh karena itu perlu dihindari agar 

faktor tersebut tidak berpengaruh terhadap hasil 

penilaian. 

d. Terpadu berarti penilaian oleh pendidik 

merupakan salah satu komponen kegiatan 

pembelajaran dalam hal ini hasil penilaian benar-

benar dijadikan dasar untuk memperbaiki proses 

pembelajaran yang diselenggarakan oleh peserta 

didik jika hasil penilaian menunjukkan banyak 

peserta didik yang gagal sementara instrumen 

yang digunakan sudah memenuhi persyaratan 

secara kualitatif berarti proses pembelajaran 

kurang baik dalam hal demikian pendidik harus 

memperbaiki rencana dan atau pelaksanaan 

pembelajarannya. 
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e. Terbuka, berarti proses penilaian kriteria 

penilaian dan dasar pengambilan keputusan 

dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. 

f. Menyeluruh, dan berkesinambungan berarti 

penilaian mencakup semua aspek kompetensi 

dengan menggunakan berbagai teknik penilaian 

yang sesuai untuk memantau perkembangan 

kemampuan peserta didik. 

g. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara 

berencana dan bertahap dengan mengikuti 

langkah-langkah baku Oleh karena, itu penilaian 

dirancang dan dilakukan dengan mengikuti 

prosedur dan prinsip-prinsip yang ditetapkan. 

h. Beracuan, kriteria berarti penilaian didasarkan 

pada ukuran pencapaian kompetensi yang 

ditetapkan oleh karena itu Instrumen penilaian 

disusun dengan merujuk pada komponen (skl, sk, 

dan kd). 

i. akuntabel berarti penilaian dapat 

dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik 

prosedur maupun hasilnya. Oleh karena, itu 

penilaian dilakukan dengan mengikuti prinsip-

prinsip keilmuan dalam penilaian dalam penilaian 

dan keputusan yang diambil memiliki dasar yang 

objektif
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Rangkuman 

Belajar gerak adalah belajar yang diwujudkan melalui 

respon- respon muscular dan diekspresikan dalam gerak 

tubuh 

 Belajar adalah Gerak melibatkan unsur fisik pikir dan 

emosi dan perasaan. 

 Gerak keterampilan adalah gerak yang mengikuti pola 

atau bentuk tertentu yang memerlukan koordinasi 

dan kontrol sebagian atau seluruh tubuh yang bisa 

dilakukan melalui proses belajar. 

 Gerak dalam tari diciptakan karena adanya sejumlah 

sebab dan alasan tertentu yakni desain dinamika 

Irama atau ritme dan dan motivasi. 

 Desain yang meliputi desain garis saling berlawanan 

oppositional dan desain garis searah berturutan 

succession. 

 Dinamika   merupakan   gerak yang hlus dan 

tajam serta berbabgai macam tingkat ketegangan atau 

kuat lembut. 
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BAB 11 
LEARNING MANAGEMENT SYSTEM  

Pendahuluan 

Capaian Pembelajaran 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Learning 

Management System 

2. Mahasiswa mampu mengetahui dan membahas 

karakteristik Learning Management System (LMS) 

3. Mahasiswa mampu mengetahui dan membahas 

manfaat Learning Management System (LMS) 

4. Mahasiswa mampu membahas tipe dari Learning 

Management System (LMS) 

5. Mahasiswa mampu membahas kelebihan dan 

kekurangan Learning Management System (LMS) 

6. Mahasiswa mampu membahas modul materi 

pembelajaran yang dikembangkan di Learning 

Management System (LMS) 

Kemajuan teknologi dalam pendidikan tidak bisa 

dibandingkan dengan kemajuan teknologi pada 

umumnya. Berbagai pendekatan dan rencana 

pembelajaran pendidikan modern digunakan untuk 

mengoptimalkan proses pembelajaran, baik dalam 
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konteks tugas sekolah maupun kehidupan sehari-hari. 

Pendidikan merupakan aspek terpenting dalam 

kehidupan sehari-hari masyarakat umum. Karena hal ini 

akan terjadi, maka kualitas pendidikan masyarakat 

umum harus ditingkatkan. 

Pendidikan tidak terlepas dari kegiatan pembelajaran. 

Belajar menurut Spears dalam Suprijono (2009:2) adalah 

mengamati, membaca, meniru, mencoba sesuatu, 

mendengar dan mengikuti arah tertentu. Dalam hal ini, 

belajar adalah proses perubahan suatu produk secara 

aktif, yaitu Proses memanfaatkan berbagai alat, prosedur 

untuk mengamati, menganalisis, dan mengevaluasi 

materi pelajaran yang sedang dipelajari. 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 65 

Tahun 2013 tentang pemanfaatan teknologi informasi 

untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

pembelajaran. Smaldino,et al, (2012:5) mengungkapkan 

bahwa teknologi dan media yang disesuaikan dan 

dirancang secara khusus bisa memberi kontribusi bagi 

pengajaran yang efektif dari seluruh siswa dan bisa 

membantu mereka meraih potensi tertinggi mereka, 

dengan adanya media pembelajaran berbasis internet 

siswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang baru 

melalui proses pembelajaran yang terstruktur. 

Proses pelaksanaan pembelajaran online yang 

memungkinkan adanya input seperti link ke media 

pembelajaran online, tugas, ujian, atau soal-soal tes 
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memerlukan sebuah sistem, dan sistem itu disebut 

learning management system (LMS). LMS singkatan dari 

Learning Management System. Menurut K.Ellis (2009:1) 

Learning Management System adalah suatu pengelolaan 

pembelajaran yang mempunyai fungsi untuk memberikan 

sebuah materi, mendukung kolaborasi, menilai kinerja 

siswa, merekam data peserta didik, dan dihasilkan 

laporan yang berguna untuk memaksimalkan efektivitas 

dari sebuah pembelajaran. 

Uraian Materi 

A. Konsep Learning Management System (LMS)   

Learning Management System (LMS) adalah    salah    

satu    cara    yang digunakan oleh perguruan tinggi 

untuk mendukung dan   mengelola   pembelajaran   

secara   online   agar proses belajar mengajar tetap 

berjalan dengan baik. Learning Management System 

(LMS)atau Sistem Manajemen. Pembelajaran 

merupakan suatu sistem   teknologi   informasi yang   

dikembangkan untuk mengelola dan mendukung 

proses pembelajaran, mendistribusikan materi 

perkuliahan dan memungkinkan kolaborasi antara 

dosen dan mahasiswa. Salah satu unsur penting dari 

mengimplementasikan atau menerapkan 

pembelajaran   online   yaitu   dengan   ketersediaan 

Learning Management System (LMS). Menggunakan 

LMS, pendistribusian materi pembelajaran serta 
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penilaian proses pembelajaran dapat   dilakukan   

dengan   mudah. 

E-Learning memungkinkan pembelajar untuk belajar 

melalui komputer di tempat mereka masing-masing 

tanpa harus secara fisik pergi mengikuti pelajaran 

atau perkuliahan di kelas salah satu perangkat E-

learning yang sangat penting peranannya adalah 

Learning Management System (LMS). LMS merupakan 

sebuah paket solusi yang dirancang untuk 

penyampaian, pelacakan, pelaporan dan pengelolaan 

materi belajar, serta memantau kemajuan dan 

interaksi dari peserta didik. Learning Management 

System adalah suatu aplikasi perangkat lunak 

(software) untuk keperluan kegiatan proses belajar 

mengajar dan kegiatan secara online (terhubung ke 

internet), misalnya administrasi, dokumentasi, 

pembuatan laporan dari sebuah kegiatan proses 

belajar mengajar, materi yang diajarkan disediakan 

secara online berbasis web dan dapat diakses melalui 

internet.  

Learning  management  system (LMS)  juga  terdapat 

fitur-fitur yang  dapat memenuhi kebutuhan  

pengguna  dalam  melakukan pembelajaran  maupun  

penyampaian  materi  pemebelajaran,  serta 

memudahkan    akses    ke    sumber-sumber    

referensi,    melakukan penilaian  dalam  ujian  online,  

maupun  dapat  melakukan  proses pengumpulan  
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tugas  dengan  menggunakan  aplikasi  LMS  ini  dapat 

memberikan  feedback  yang  baik  serta  membuat  

komunikasi  dapat dilakukan  dengan  menggunakan  

forum  diskusi,  mailing,  maupun chat. Melalui LMS 

ini, mahasiswa juga dapat melihat modul-modul 

pembelajaran   yang   sudah   disediakan, dapat   

mengambil   atau mendownload tugas-tugas dan quiz 

yang harus dikerjakan, serta dapat melihat jadwal 

diskusi secara online. 

Ryan K.Ellis menjelaskan bahwa LMS adalah sebuah 

perangkat lunak atau software untuk keperluan 

administrasi, dokumentasi, pencarian materi, laporan 

sebuah kegiatan, pemberian materi - materi pelatihan 

kegiatan belajar mengajar secara online yang 

terhubung ke internet. LMS ini sering disebut juga 

dengan platform e-learning atau learning content 

management system (LCMS). Intinya LMS adalah 

aplikasi yang mengotomasi dan memvirtualisasi 

proses belajar mengajar secara elektronik. Selama 

dekade terakhir atau lebih, perangkat lunak yang kuat 

untuk mengelola database yang kompleks telah 

digabungkan dengan kerangka digital untuk 

mengelola kurikulum, materi pelatihan, dan alat 

evaluasi. 
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B. Karakteristik Learning Management System (LMS) 

LMS ini berisi materi-materi dalam kompetensi 

pedagogik dan profesional, yang dibuat dengan 

kemasan multimedia (teks, animasi, video, sound, 

FX), diberikan sebagai supplement dan enrichment 

bagi pengembangan kompetensi pembelajar. LMS 

menawarkan inovasi pembelajaran yang mencakup 

inovasi dalam bidang TIK, khususnya yang berbasis 

virtual melalui web online learning, multimedia dan 

video conference. LMS pembelajaran berbasis web 

dikembangkan secara dinamis (dinamic e-learning). 

LMS adalah pengelolaan interaksi proses 

pembelajaran berbasis TIK melalui websites. Munir 

(2008) menyebutkan bahwa unsur yang dimasukkan 

ke dalam pengembangan LMS harus melibatkan 

perkembangan psikologi mahasiswa. Di antara unsur-

unsur tersebut adalahberhubungan dengan 

kehidupan yang sebenarnya, ‘Hands-on’, pendekatan 

indirect-tematik, menyenangkan, peneguhan positif 

dan pencarian.  

Ciri-ciri Learning Management System atau    Sistem    

Manajemen    Pembelajaran   antara lain: 

a. Menggunakan layanan ‘’self-service’’atau 

melayani    sendiri dan ‘’self-guided’’atau 

memandu sendiri. 

b. Mengumpulkan dan menyampaikan konten atau 

materi pembelajaran dengan cepat 
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c. Mengkonsolidasikan inisiatif pelatihan pada 

platform berbasis ‘’web scalable’’atau skala web. 

d. Mendukung suatu portabilitas   dan suatu 

standarpersonalisasi isi dan juga penggunaan 

kembali pengetahuan. 

Dalam Raharja, et al di dalam Learning Management 

System juga terdapat fitur-fitur yang dapat memenuhi 

semua kebutuhan pengguna dalam hal pembelajaran. 

Penyampaian materi pembelajaran serta kemudahan 

akses ke sumber-sumber referensi, penilaian, ujian 

online, pengumpulan   feedback   serta   komunikasi   

yang mencakup    forum    diskusi   online, mailing    

list diskusi, dan chat. Melalui Learning Management 

System atau   Sistem   Manajemen   Pembelajaran, 

mahasiswa dapat melihat modul-modul pembelajaran   

yang   disediakan, mengambil atau mendownload 

tugas-tugas   dan   quiz yang   harus dikerjakan, 

melihat jadwal diskusi  secara  online, serta melihat 

nilai tugas dan quiz. 

C. Manfaat dari Learning Management System (LMS) 

Learning Management System (LMS) merupakan 

istilah di dunia teknologi dan dikembangkan secara 

khusus agar dapat mengelola dan menfasilitasi dan 

menjadi media untuk proses pembelajaran jarak jauh. 

Sebuah aktivitas pembelajaran jarak jauh yang 

menggunakan LMS dapat dikembangkan menjadi 
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beberapa fitur yaitu meliputi proses pendaftaran, 

pembayaran, distribusi bahan pembelajaran, proses 

interaksi antara guru dan siswa dalam kelas online, 

test online yang dilakukan menggunakan perangkat 

komputer maupun android serta ada beberapa fungsi 

LMS lainnya seperti publikasi materi pembelajaran, 

download materi pembelajaran, pemberian tugas dan 

penilaian yang semuanya dilakukan secara onine 

(Rakhmawati et al., 2021). 

Secara spesifik, melalui LMS siswa dapat melakukan 

hal-hal berikut ini: 

1. Melihat dan mengunduh materi;  

2. Mengumpulkan tugas;  

3. Melakukan tes online; 

4. Melihat nilai tugas/ test serta peringkatnya 

berdasarkan nilai tugas/tes yang diperoleh;  

5.  Melihat daftar tugas/test berserta batas waktu 

pengerjaannya; dan  

6. Melakukan diskusi dengan guru ataupun teman 

sejawat.  

LMS memiliki tampilan yang mirip dengan media 

sosial, sehingga siswa dapat dengan mudah 

mempelajari fitur - fitur yang ada di dalamnya. Di sisi 

guru, fitur - fitur yang tersedia dalam LMS dinilai 

cukup efektif dalam pengurangan beban mengajar 
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(Wibowo, Akhlis, & Nugroho, 2014) dan membantu 

dalam penyampaian materi, latihan, tugas, dan ujian 

(Ujulawa, 2017).  

Secara lebih detail, guru dapat menggunakan LMS 

untuk hal-hal berikut ini:  

1. Administrasi, yaitu memberikan informasi tentang 

unit-unit terkait dalam proses belajar mengajar 

yang mencakup: tujuan dan sasaran, silabus, 

metode pengajaran, mata pelajaran/kuliah, tugas, 

jadwal ujian, deadline tugas/ujian, 

pelacakan/tracking dan monitoring.  

2. Penyampaian materi dan kemudahan akses ke 

sumber referensi meliputi: diktat dan catatan 

pelajaran, bahan presentasi, contoh ujian-ujian 

yang lalu, sumbersumber referensi untuk 

pengerjaan tugas, situs-situs bermanfaaat, dsb.  

3. Penilaian  

4. Ujian online, dan pemberian feedback.  

5. Komunikasi, mencakup forum diskusi online, 

komen umum dan pribadi, serta chat 

D. Tipe dari Learning Management System (LMS) 

Adapun enam tipe LMS yang dapat digunakan dan 

disesuaikan dengan kebutuhan lembaga jika ingin 

menerapkan system LMS untuk kampus: 

1. LMS built-in pada computer 
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System ini merupakan system yang hanya bisa 

digunakan Ketika anda memasang (install) 

software pada masing-masing device. Tipe LMS ini 

bisa dibilang merupakan system LMS yang sudah 

“jadul” karena mahasiswa dan dosen harus 

memiliki perangkat masing – masing untuk 

menggunakan system 

2. Web-based LMS 

Berbeda dengan system LMS yang harus diinstal 

pada device (computer,smartphone), system LMS 

berbasis web ini hanya perlu menggunakan 

internet dan browser untuk bisa diakses. Cara ini 

tentu lebih mudah untuk digunakan oleh semua 

mahasiswa dan pelajar. Aplikasi LMS berbasis 

LMS ini juga dapat digunakan secara offline 

menggunakan localshot. Semua tergantung pada 

kebijakan masing-masing kampus. 

3. Open source 

System LMS ini dikembangkan oleh satu atau 

banyak orang pengembang yang dibuka secara 

umum dan diaudit oleh programmer lainnya 

secara terbuka. Untuk menemukan system LMS 

open source, dapat dicari di github, bitbucket dan 

lain sebaginya menjadi hub para pengembang 

open source. 
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4. Pengembangan tertutup 

Pengembangan tertutup (closed source) adalah 

system LMS yang dikembangkan oleh 

pengembang swasta, pribadu dan lain sebagainya 

yang tidak menginginkan kodenya 

dipublikasikan. Pengembangan ini dilakukan 

secara internal dengan alasan keamanan. 

5. System berbasis cloud 

LMS berbasis cloud merupakan system yang 

penyimpanan data dan akses LMS sudah 

dilakukan dari cloud. System LMS ini pun masuk 

pada kategori softwere-as-a-service (SaaS) dalam 

dunia teknologi. 

Fitur-fitur yang tersedia dalam LMS untuk institusi 

pendidikan adalah sebagai berikut: 

1. Pengelolaan hak akses pengguna (user),  

2. Pengelolaan courses,  

3. Pengelolaan bahan ajar (resource), 

4. Pengelolaan aktifitas,  

5. Pengelolaan nilai,  

6.  Penampilkan nilai,  

7. Pengelolaan visualisasi e-learning, sehingga bisa 

diakses dengan web browser.  
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Sebagian besar LMS berbasis web, dibangun dengan 

menggunakan berbagai platform pengembangan, 

seperti Java/J2EE, Microsoft.NET atau PHP. Mereka 

biasanya mempekerjakan penggunaan database 

seperti MySQL, Microsoft SQL Server atau Oracle 

sebagai ‘’back-end’’. Meskipun sebagian besar sistem 

secara komersial dikembangkan dan memiliki lisensi 

perangkat lunak komersial ada beberapa sistem yang 

memiliki lisensi ‘’open source’’ 

Sebagian besar LMS berbasis web, dibangun dengan 

menggunakan berbagai platform pengembangan, 

seperti Java/J2EE, Microsoft.NET atau PHP. Mereka 

biasanya mempekerjakan penggunaan database 

seperti MySQL, Microsoft SQL Server atau Oracle 

sebagai ‘’back-end’’. Meskipun sebagian besar sistem 

secara komersial dikembangkan dan memiliki lisensi 

perangkat lunak komersial ada beberapa sistem yang 

memiliki lisensi ‘’open source’. Terdapat beberapa 

jenis LMS yang dapat dimanfaatkan dalam proses 

pembelajaran diantaranya adalah Etmodo, Google 

Classroom, Learnboos, Moodle dan lain- lain, Amiroh 

(2013). 

1. Google Classroom. Google Classroom atau dikenal 

dengan kelas virtual atau Ruang Kelas Google, 

menyediakan tempat bagi mahasiswa untuk    

dapat    berinteraksi,  berkomunikasi, berdiskusi  

dan  bekerja  bersama-sama  dalam sebuah  
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kelompok  dalam  sistem  online  atau daring. 

Sebagai sebuah Learning Management System, 

Google     Classroom memberikan kemudahan bagi 

pengguna  seperti dosen  dan mahasiswa     dalam     

proses     pembelajaran. Mahasiswa dengan 

mudah dan cepa mengumpulkan    tugas-tugas    

mereka    yang langsung   terhubung   melalui 

google   drive. Dosen   sebagai   tenaga   pengajar   

pun   dapat dengan   mudah   menentukan 

deadlineatau batas  waktu  pengumpulan  tugas,  

memantau, melakukan  review  dan  memberikan 

feedbackatau  umpan  balik  serta  penilaian  

untuk  tugas-tugas yang telah diserahkan. 

a. Keunggulan Google Classroom sebagai 

Learnung Management System (LMS) adalah 

Gratis   dan   mudah. Google Classroom 

merupakan layanan gratis untuk pengguna 

dan memberikan fitur - fitur pengoperasian 

yang mudah sehingga mudah dipelajari oleh 

pengguna. 

b. Integrasi sistem. Google mengintegrasikan 

fitur-fitur di dalamnya    seperti    YouTube, 

Gmail Drive, dan layanan lainnya dalam satu 

akun. 

c. Kemudahan dalam penugasan. Pengguna 

seperti dosen mudah memantau pekerjaan 

mahasiswa atau tugas yang telah mereka 
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dibuat, siapa saja  yang  sudah  melengkapi  

dan  yang belum mengumpulkan tugas. 

d. Fitur asignment.Fitur ini memudahkan 

pengguna seperti dosen dalam membuat  quiz  

dan  semacamnya  yang dapat    diterapkan    

di    kelas    seperti google form. 

e. Form  pertanyaan.  Google  Classroom 

memberikan    ruang    bagi    pengguna seperti    

mahasiswa    untuk    bertanya tentang    apa    

yang    belum    mereka pahami dalam 

pembelajaran. 

2. Etmodo. Etmodo memungkinkan  pengguna 

untuk    membuat    kelas    digital    dengan 

menggunakan   fitur-fitur   yang   intuitif   dan 

penyimpanan  yang  tidak  terbatas,  membuat 

group dengan cepat dan mudah, memberikan  

pekerjaan   atau   tugas rumah, menjadwalkan 

kuis serta mengelola kemajuan. Keunggulan fitur 

Etmodo adalah: 

a. Fitur     kaloborasi     antara    pengguna seperti  

dosen  yang  satu  dengan  yang lainnya. 

b. Catatan   pada   Etmodo   memungkinan 

mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan   

singkat   dan   membagikan apa  yang  biasa  

disebut  dengan  status pada jejaring sosial.  
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c. Penyimpanan  yang  terorganisir  untuk 

dokumen dengan cepat dan aman. 

d. Kemampuan untuk menciptakan kelompok  

mahasiswa  yang  lebih  kecil dalam kelas.  

3. Moodle. Moodle adalah   aplikasi  berbasis web  

yang  digunakan  untuk  kegiatan  proses 

pembelajaran  berbasis  online  atau  daring. 

Dosen   dan   mahasiswa   berinterasi   dalam 

sebuah wadah ruang kelas digital berbasis e-

learning.  Dengan Moodle dapat membuat materi     

pemelajaran,    kuiz,     jurnal     dan sebagainya.     

Keunggulan     fitur     Moodle adalah  

a. Assignment. Digunakan untuk memberikan    

penugasan    kepada    para peserta 

pembelajaran secara online. 

b. Chat.Fasilitas    ini    digunakan    untuk 

melakukan   proses   percakapan   secara 

daring atau online. 

c. Forum.  Dapat berdiskusi  melalui  forum yang 

tersedia dalam Moodle. 

d. Survey dan kuis. Fitur ini memungkinkan   

dilakukan   survey   atau ujian secara online.  

e. Mendukung  paket  pembelajaran  dalam 

berbagai  format  misalnya  teks, animasi 

video, dan juga audio 
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Saat  ini,  banyak  lembaga  pendidikan dan  juga  industri  

yang  memanfaatkan  e-learning dikarenakan mudahnya 

mengakses beragam  bentuk software LMS (Learning   

Management  System).  Adapun diantaranya LMS yang 

dapat ditemukan di internet pada seperti Atutor, Kadenze, 

Spongelab, dan lain lain. Selain software LMS di atas, 

terdapat salah satu software LMS yang bebas biaya atau  

lebih  dikenal  dengan free  source atau open source. 

Surjono menyatakan, LMS gratis yang sedang naik daun  

belakangan ini adalah  Moodle. Moodle (Modular  Object 

Oriented  Dynamic  Learning  Environment) dibuat  

dengan prinsip-prinsip  berdasarkan pedagogis yang     

dapat     memudahkan pengajar   dalam   menciptakan   e-

learning yang baik. 

Fitur-fitur  yang  tersedia dalam  LMS untuk institusi 

pendidikan adalah pengelolaan hak akses pengguna 

(user), pengelolaan courses, pengelolaan bahan ajar 

(resource), pengelolaan aktivitas (acti-vity), pengelolaan 

nilai (grades), menampilkan ni-lai (score) dan transkrip, 

serta pengelolaan visua-lisasi e-learning, sehingga bisa 

diakses dengan webbrowser. 

E. Kelebihan dan kekurangan Learning Management 

System (LMS) 

Kelebihan LMS adalah software ini dapat 

memudahkan manusia dalam mengolah data 

administrasi dan pembelajaran menggunakan 
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internet. LMS digunakan untuk membuat materi 

pembelajaran online berbasiskan web dan mengelola 

kegiatan pembelajaran serta hasil hasilnya.  

Surjono juga menuturkan, pengajar menciptakan   

suatu   materi   pembelajaran berbasis daring 

menggunakan LMS Moodle akan    mendapatkan    

keuntungan    seperti tidak perlu mempelajari bahasa 

pemgoraman web  dan  juga  LMS  Moodle 

mengedepankan metode dalam pembelajaran     yang     

didukung     dengan kerjasama   yang   baik   dengan   

berbagai lembaga  pendidikan  yang  memakai  aturan 

yang sama. 

Perlu adanya pengembangan Learning Management 

System (LMS) untuk membantu dalam meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi kinerja yang dilakukan sesuai 

dengan proses bisnis yang berjalan di perusahaan. 

Pengembangan LMS dilakukan dengan adanya 

penambahan fitur–fitur dan penyempurnaan proses 

pelaksanaan pelatihan dan pembelajaran. LMS 

berbasis web ini dikembangkan untuk mempermudah 

perusahaan dalam mengolah data-data master terkait 

pengadaan kegiatan pelatihan dan pembelajaran 

seperti data master materi dan data master lain yang 

terkait. Selain itu, LMS juga mempermudah 

perusahaan dalam melakukan pelaksanaan 

pembelajaran seperti penjadwalan, dan pengaturan 
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kebutuhan–kebutuhan seperti pengaturan kebutuhan 

lab yang diperlukan untuk proses pembelajaran. 

Learning Management System memiliki banyak 

manfaat atau kelebihan dalam proses pembelajaran 

jarak jauh, berikut 10 manfaat atau kelebihan LMS: 

a. Waktu pembelajaran jadi lebih efisien karena 

pembelajaran online dapat diakses di mana saja 

dan kapan saja 

b. Biaya untuk menggunakan LMS lebih murah 

dibandingkan proses pembelajaran tatap muka 

c. Memudahkan aktifitas kuliah seperti quiz, tugas, 

upload materi, interactive discussion 

d. Alternatif pembelajaran online selama pandemic 

Covid – 19 

e. Mempermudah dosen untuk mengumpulkan dan 

menganalisis data hasil perkuliahan mahasiswa 

dengan waktu yang lebih singkat 

f. Mempermudah dosen untuk mencari dan 

mengatur materi kuliah untuk mahasiswa 

g. Metode pembelajaran LMS yang menggunakan 

beberapa teknologi informasi berupa gambar, 

suara, animasi, video dan teks membuat materi 

pembelajaran lebih mudah dipahami dan tidak 

membosankan 
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h. Mendorong mahasiswa untuk melakukan 

pembelajaran mandiri 

i. Konten pembelajaran untuk mahasiswa dapat 

terdokumentasi dengan baik 

j. Memudahkan interaksi antara dosen dan 

mahasiswa dengan adanya fitur obrolan dan grup 

diskusi 

Media belajar online LMS ini juga memiliki kekurangan 

antara lain: 

1. Dibutuhkan koneksi internet yang stabil dan bagus 

untuk mengakses LMS. Jika tidak, proses 

pembelajaran melalui LMS pun akan terhambat 

2. Kurang bisa menerapkan interaksi secara real-time 

antara dosen dan mahasiswa. Misalnya, apabila ada 

mahasiswa yang bertanya kepada dosen hari ini, 

sementara dosen tersebut baru online besok, maka 

jawaban dari dosen tersebut baru bisa diterima 

mahasiswa pada keesokan harinya. 

3. Membutuhkan perangkat penunjang, seperti 

computer, laptop, dan smartphone untuk bisa 

menggunakan LMS. 
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F. Modul Materi Pembelajaran yang dikembangkan di 

Learning Management System (LMS) 

Adapun model pembelajaran yang biasanya 

dikembangkan di LMS meliputi tiga modul materi 

pembelajaran yaitu:  

a. Modul pengukuhan (untuk mengukuhkan 

pembelajaran pengajar atau mengukuhkan 

pembelajaran mahasiswa) terdiri dari aktivitas 

induksi bertujuan untuk menarik perhatian pelajar 

kepada topik/pelajaran yang akan 

dipelajari,penjelasan dan contoh-contoh berkaitan 

pelajaran yang disampaikan dan latihan sebagai 

menilai pemahaman pelajar.  

b. Modul pengulangan bertujuan untuk mengulang 

materi pembelajaran bagi mahasiswa yang kurang 

faham dan perlu mengulangi lagi. Aktivitas ini 

meliputi penjelasan serta langkah-

langkahterperinci untuk menyelesaikan masalah 

pelajaran, pendekatan pencarian yang mudah yang 

memerlukan pelajar eksperimen dengan parameter 

tertentu dan sistem memberi unpan balik dan 

aplikasi untuk menyelesaikan permasalahan yang 

memerlukan mahasiswa mengaplikasikan 

konsep/operasi/formula matematika yang mudah 

yang telah dipelajari.  
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c. Modul pengayaan adalah modul yang bertujuan 

untuk memperkaya wawasan mahasiswa terhadap 

materi pembelajaran yang relevan 

Soal Latihan 

1. Jelaskan pengertian secara lengkap dari Learning 

Management System! 

2. Jelaskan 3 jenis dari Learning Management System! 

3. Jelaskan mengapa mahasiswa dan Dosen penting 

untuk menggunakan Learning Management System! 

4. Tuliskan karakteristik dari Learning Management 

System! 

5. Tuliskan fitur apa saja di Learning Management 

System! 

6. Jelaskan 3 model pembelajaran yang biasanya 

dikembangkan di Learning Management System! 

7. Tuliskan pendapat kalian mengenai peranan Learning 

Management System di era abad 21 ini! 

Rangkuman 

Learning Management System (LMS) adalah salah satu 

cara yang digunakan oleh perguruan tinggi untuk 

mendukung dan mengelola pembelajaran secara online 

agar proses belajar mengajar tetap berjalan dengan baik. 

Learning Management System (LMS) atau Sistem 

Manajemen. Pembelajaran merupakan suatu sistem 
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teknologi informasi yang dikembangkan untuk mengelola 

dan mendukung proses pembelajaran, mendistribusikan 

materi perkuliahan dan memungkinkan kolaborasi antara 

dosen dan mahasiswa. Salah satu unsur penting dari 

mengimplementasikan atau menerapkan pembelajaran 

online yaitu dengan ketersediaan Learning Management 

System (LMS). Menggunakan LMS, pendistribusian materi 

pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran dapat 

dilakukan dengan mudah. E-Learning memungkinkan 

pembelajar untuk belajar melalui komputer di tempat 

mereka masing-masing tanpa harus secara fisik pergi 

mengikuti pelajaran atau perkuliahan di kelas Salah satu 

perangkat e-learning yang sangat penting peranannya 

adalah Learning Management System (LMS). LMS 

merupakan sebuah paket solusi yang dirancang untuk 

penyampaian, pelacakan, pelaporan dan pengelolaan 

materi belajar, serta memantau kemajuan dan interaksi 

dari peserta didik. Learning Management System adalah 

suatu aplikasi perangkat lunak (software) untuk 

keperluan kegiatan proses belajar mengajar dan kegiatan 

secara online (terhubung ke internet), misalnya 

administrasi, dokumentasi, pembuatan laporan dari 

sebuah kegiatan proses belajar mengajar, materi yang 

diajarkan disediakan secara online berbasis web dan 

dapat diakses melalui internet.  
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BAB 12 
PENGEMBANGAN E-LEARNING 

TEORI DAN DESIGN  

 

Pendahuluan 

Capaian Pembelajaran 

Mahasiswa dapat mengetahui mekanisme Pengembangan 

E-Learning Teori dan Desing   

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya 

teknologi informasi banyak membawa dampak positif bagi 

kemajuan dunia pendidikan dewasa ini.Pendidikan 

formal. Informal, dan non formal dapat menikmati fasilitas 

teknologi informasi dari yang sederhana sampai kepada 

yang canggih.  

Teknologi komputer dan internet, mulai dari perangkat 

lunak maupun perangkat keras memberikan banyak 

tawaran dan pilihan bagi dunia pendidikan untuk 

menunjang proses pembelajaran para peserta didik. 

Keunggulan yang ditawarkan bukan saja terletak pada 

faktor kecepatan untuk mendapatkan informasi, namun 

juga fasilitas multi media yang dapat membuat belajar 

lebih menarik mellalui visual secara interaktif.Sejalan 

dengan perkembangan teknologi internet, banyak 
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kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan dengan 

memanfaatka teknologi ini.  

Cyber atau electronic learning(E-Learning) pada 

hakekatnya belajar, atau pembelajaran melalui 

pemanfaatan teknologi komputer atau internet. Teknologi 

belajar seperti itu bisa juga disebut sebagai belajar atau 

pembelajaran berbasis Web(web based instruction).Era 

globalisasi atau era informasi merupakan suatu keadaan 

dimana terjadi proses perubahan antar negara, antar 

bangsa, antar budaya, tanpa mengenal batas dan waktu. 

Pengaruh era globalisasi ini semakin terasa, teruama 

dengan semakin banyaknya saluran informasi yang 

tersedia baik cetak maupun elektronik, serta pesatnya 

perkembangan dalam bidang 2 teknologi komunikasi dan 

transportasi, ditunjang pula dengan munculnya sistem 

informasi satelit dunia, gaya hidup kosmopolitan, pola 

konsumsi dan konsumerisme global, event-event olah 

raga internasional, penyebaran dunia parawisata, 

menurunnya kedaulatan negara dan bangsa, pengakuan 

tentang terjadinya krisis lingkungan dunia, 

berkembangnya masalah-masalah kesehatan berskala 

dunia, munculnya lembagalembaga politik dunia, 

munculnya gerakan politik-politik global, perluasan 

konsep hakhak azasi manusia.  Memasuki abad ke -21 

pendidikan harus mampu mengarahkan peserta didik 

agar dapat hidup dalam situasi baru yang muncul dalam 

diri dan lingkungannya. Dengan kondisi seperti itu 
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diperlukan kemampuan belajar bagaimana 

belajar(learning how to learn), kemampuan tersebut dapat 

dicapai dengan empat pilar pendidikan yang diajukan 

UNESCO dan digambarkan sebagai dasar-dasar dari 

pendidikan. Pilar tersebut yaitu learning to know, learning 

to do, learning to be, learning ti live together.Dengan 

memperhatikan empat pilar pendidikan tersebut, 

dikembangkan kompetensi-kompetensi yang berguna bagi 

kehidupan peserta didik dimasa depan, yaitu kompetensi 

keagamaan, ekonomi, sosial, pengembangan diri.  

Format-format pendidikan yang mungkin tersedia di abad 

ke-21 yaitu Cyber( ELearning) yang merupakan belajar 

atau pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi 

komputer dan atau internet, open/distance learning yaitu 

model belajar jarak jauh, dimana guru/pelatih dan 

peserta didik tidak berada dalam satu tempat dan waktu 

yang sama, serta tidak bertatap muka secara fisik 

langsung. 3 Quantum learning yang mengembangkan 

proses belajar secara harmonis dan berisi kombinasi daru 

unsur keterampilan akademis, prestasi atau tantangan 

fisik,dan keterampilan dalam hidup.  

Cooperative learning sebagai metoda pembelajaran yang 

menggunakan kelompok kecil yang dapat menimbulkan 

kerja sama secara maksimal, dan masing-masing peserta 

didik belajar satu dengan lainnya.  

Society Tecnology science(STS) yang merupakan 

pendekatan interdisipliner dan dikembangkan untuk 
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mengintegrasikan permasalahan dalam ilmu 

pengetahuan, teknologi dan masyarakat.  

Accelerated learning yang merupakan pendekatan belajar 

untuk menyerap dan memahami informasi baru secara 

cepat, serta mempertahankan informasi tersebut. 

Uraian Materi 

A. Pengetian Perkembangan E-Learning   

E-learning adalah pembelajaran (distance learning) 

yang memanfaatkan teknologi komputer, jaringan 

komputer dan/atau Internet. E-learning 

memungkinkan pembelajar untuk belajar melalui 

komputer di tempat mereka masing-masing tanpa 

harus secara fisik pergi mengikuti 

pelajaran/perkuliahan di kelas. 

Pada abad ke -21 ini pendidikan harus mampu 

mengarahkan peserta didik agar dapat hidup dalam 

situasi baru yang muncul dalam diri dan 

lingkungannya. Dengan kondisi seperti itu diperlukan 

kemampuan belajar bagaimana belajar (learning how 

to learn), kemampuan tersebut dapat dicapai dengan 

empat pilar pendidikan yang diajukan UNESCO dan 

digambarkan sebagai dasar-dasar dari pendidikan. 

Pilar tersebut yaitu learning to know, learning to do, 

learning to be, learning to live together. 
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Format-format pendidikan yang mungkin tersedia di 

abad ke-21 yaitu Cyber (E-Learning) yang merupakan 

belajar atau pembelajaran melalui pemanfaatan 

teknologi komputer dan atau internet. 

 E-Learning atau pembelajaran elektronik pertama 

kali diperkenalkan oleh universitas ILLINOIS di 

Urbana-Champaign dengan menggunakan sistem 

instruksi berbasis komputer (computer-assisted 

instruction ) dan komputer bernama PLATO. Berikut 

ini adalah proses perkembangan E-Learning dari 

tahun ke tahun: 

Pada tahun 1990 : Era CBT (Computer-Based 

Training) di mana mulai bermunculan aplikasi e-

learning yang berjalan dalam PC standlone ataupun 

berbentuk kemasan CD-ROM. Isi materi dalam 

bentuk tulisan maupun multimedia (Video dan audio) 

dalam format mov, mpeg-1, atau avi. 

Pada tahun 1994 : Seiring dengan diterimanya CBT 

oleh masyarakat sejak tahun 1994 CBT muncul dalam 

bentuk paket-paket yang lebih menarik dan 

diproduksi secara massal. 

Pada tahun 1997 : LMS (Learning Management 

System): Seiring dengan perkembangan teknologi 

internet, masyarakat di dunia mulai terkoneksi 

dengan internet. Kebutuhan akan informasi yang 

dapat diperoleh dengan cepat mulai dirasakan sebagai 
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kebutuhan mutlak dan jarak serta lokasi bukanlah 

halangan lagi. Dari sinilah muncul LMS. 

Perkembangan LMS yang makin pesat membuat 

pemikiran baru untuk mengatasi masalah 

interoperability antar LMS yang satu dengan lainnya 

secara standar. Bentuk standar yang muncul 

misalnya standar yang dikeluarkan oleh AICC (Airline 

Industry CBT Commettee), IMS, SCORM, IEEE LOM, 

ARIADNE, dsb. 

Pada tahun 1999 sebagai tahun Aplikasi E-learning 

berbasis Web. Perkembangan LMS menuju aplikasi e-

learning berbasis Web berkembang secara total, baik 

untuk pembelajar (learner) maupun administrasi 

belajar mengajarnya. LMS mulai digabungkan dengan 

situs-situs informasi, majalah, dan surat kabar. Isinya 

juga semakin kaya dengan perpaduan multimedia, 

video streaming, serta penampilan interaktif dalam 

berbagai pilihan format data yang lebih standar, dan 

berukuran kecil. 

Seiring dengan perkembangan e-learning tersebut, 

dikenal pula istilah eLearning 2.0. Istilah e-Learning 

2.0 ini digunakan untuk merujuk kepada cara 

pandang baru terhadap pembelajaran elektronik yang 

terinspirasi oleh munculnya teknologi Web 2.0. Web 

2.0 merupakan sebuah istilah yang dicetuskan 

pertama kali oleh O’Reilly Media pada tahun 2003 dan 
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dipopulerkan pada konferensi web 2.0 pertama di 

tahun 2004. 

E-Learning 2.0 memiliki penekanan pada 

pembelajaran yang bersifat sosial dan penggunaan 

perangkat lunak sosial (social networking) seperti 

blog, wiki, podcast dan Second Life. Fenomena ini juga 

telah disebut sebagai Long Tail learning. Selain itu 

juga, E-learning 2.0 erat hubungannya dengan Web 

2.0, social networking (Jejaring Sosial) dan Personal 

Learning Environments (PLE). 

E-learning singkatan dari Elektronic Learning, 

merupakan cara baru dalam proses belajar mengajar 

yang menggunakan media elektronik khususnya 

internet sebagai sistem pembelajarannya. E-learning 

merupakan dasar dan konsekuensi logis dari 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. 

Beberapa ahli mencoba menguraikan pengertian 

elearning menurut versinya masing-masing, 

diantaranya :  

1. Jaya Kumar C. Koran (2002) e-learning sebagai 

sembarang pengajaran dan pembelajaran yang 

menggunakan rangkaian elektronik (LAN, WAN, 

atau internet) untuk menyampaikan isi 

pembelajaran, interaksi, atau bimbingan.  

2. Kamarga (2002) e-learning sebagai kegiatan 

belajar asynchronous melalui perangkat 
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elektronik komputer yang memperoleh bahan 

belajar yang sesuai dengan kebutuhannya.  

3. Rosenberg (2001) menekankan bahwa elearning 

merujuk pada penggunaan teknologi internet 

untuk mengirimkan serangkaian solusi yang 

dapat meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan  

4. Darin E. Hartley (2001) eLearning merupakan 

suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan 

tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan 

menggunakan media Internet, Intranet atau 

media jaringan komputer lain.  

5. LearnFrame.Com dalam Glossary of eLearning 

Terms (2001) eLearning adalah sistem pendidikan 

yang menggunakan aplikasi elektronik untuk 

mendukung belajar mengajar dengan media 

Internet, jaringan komputer,maupun komputer 

standalone. 

B. Mobile Learning (M-Learning) 

Vavoula dalam Woodill (2011) menjelaskan Mobile 

Learning adalah setiap jenis pembelajaran yang terjadi 

ketika peserta didik berada pada lokasi yang tidak 

menetap atau lokasi yang telah ditentukan, atau 

pembelajaran yang terjadi ketika peserta didik 

menggunakan peluang belajar yang ditawarkan oleh 

teknologi mobile. Udell dan Woodwill (2015) 
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mendefinsikan Mobile Learning sebagai kemampuan 

untuk berpindah dari satu tempat ke tempat saat 

menggunakan perangkat mobile untuk menerima dan 

berkontribusi ke berbagai sumber informasi digital.  

Chia, Ang, & Kanagasabai dalam Keengwe (2015) 

menejelaskan M-Learning adalah aktivitas yang 

memungkinkan individu untuk menjadi lebih 

produktif ketika memakai, berinteraksi dengan atau 

menciptakan informasi yang dimediasi oleh perangkat 

digital portabel yang ringkas bahwa individu 

membawa secara reguler, memiliki konektivitas yang 

handal dan cocok dalam saku atau tas. M-Learning 

dianggap subkumpulan, atau evolusi alami dari E-

learning. E-learning istilah umum yaitu multimedia, 

interaktif, dan rich media. M-Learning ditandai 

dengan istilah-istilah seperti spontan, terhubung, dan 

informal (Laouris & Eteokleous, dalam Kitchenham, 

2011).  

Dalam pengembangan pembelajaran elektronik (e-

learning) termasuk Mobile Learning, terdapat sebuah 

standar yang dipublikasikan oleh Australian Flexible 

Learning Framework pada 2007 disusun oleh 

O’Connel dan Smith berupa manual dan panduan 

untuk membangun sebuah Mobile Learning (O’Connel 

dan Smith, dalam Pachler, et al., 2010). Menurut 

mereka, terdapat enam kemampuan yang harus 
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dipertimbangkan dalam pengembangan elearning, 

yaitu 

1. interoperability (kemampuan untuk 

menggunakan dua atau lebih sistem untuk 

pembagian informasi) 

2. reusability (kemampuan untuk digunakan 

kembali dengan sistem, data atau kode yang 

sudah ada)  

3. manageability (kemampuan untuk melakukan 

pengecekan dan perbaikan sistem, data atau 

kode)  

4. durability (kemampuan sistem untuk bekerja 

sepanjang waktu)  

5. scalability (kemampuan sistem untuk 

menampung informasi dan kinerja secara terus 

menerus meningkat),  

6. affordability (kemampuan sistem dan data untuk 

dicapain oleh kemampuan finansial pengguna).  

Naismith dan Corlett mengidentifikasi prinsip desain 

dalam pengembangan Mobile Learning dengan 

melakukan review terhadap berbagai tulisan yang 

dipresentasikan dalam MLearn Conference selama 

2002 sampai 2005 (Naismith dan Corlett dalam 

Pachler, et al., 2010). Menurut mereka, terdapat enam 
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prinsip dasar dalam pengembangan Mobile Learning, 

yaitu:  

1. pembuatan mudah dan cepat dengan tampilan 

sederhana;  

2.  materi yang disiapkan bersifat fleksibel dan dapat 

digunakan oleh pembelajar dan situasi yang 

berbedabeda;  

3. akses desain dan interaksi dapat digunakan oleh 

siapapun dan kapanpun;  

4. mempertimbangkan kemampuan dan 

keterbatasan dari perangkat; 

5.  fokus tidak hanya pada menyampaikan isi, tetapi 

juga pada cara memfasiltasi pembelajaran; dan  

6. menggunakan desain pembelajaran berpusat 

pada pembelajar (learnercentre design) guna 

mengatasi kelemahan dalam model pembelajaran 

berpusat pada pendidik (teacher-centered model) 

dengan menggunakan wilayah yang beragam 

dalam lingkungan pembelajaran.  

Dalam pengembangan mobile leaning, terdapat 

analisa kerangka kerja (framework) yang merupakan 

dasar dalam penentuan pengembangan. Dalam 

kegiatan ini, analisa kerangka kerja sebaiknya 

mempertimbangkan:  



 

 

  

300 
 

a. aktivitas pembelajar dalam kegiatan sekolah dan 

kehidupan sehari-hari,  

b. sumber belajar yang digunakan oleh pembelajar, 

dan  

c. hubungan potensial yang terjadi antara 

ketersediaan sumber dan aktivitas belajar 

(Pachler, et al., 2010).  

Analisa kerangka kerja (analysis framework) dapat 

dilakukan dalam dua bagian, yaitu deksripsi proyek 

dan analisis proyek. Pada bagian pertama, 

analisissebaiknya menghasilkan informasi yang dapat 

digunakan dalam melakukan tahan  Adapun pada 

bagian kedua, analisis lebih diarahkan pada 

hubungan antara konsep dan kerangka teori. Dalam 

bagian ini, analisis akan menghasilkan kerangka 

produk yang akan dikembangan berdasakan teori 

yang digunakan. Dengan kata lain, bagian ini 

merupakan bagian terpenting dalam analisis 

kerangka kerja, dimana hasil dari analisis ini akan 

menjadi gambaran utuh desain draft produk (Pachler, 

et al., 2010).  

Sebelum memulai aktivitas Mobile Learning, ada 

baiknya terlebih dahulu melihat efektivitas 

penggunaan dan interaksi mobile device di lapangan. 

Hal ini bertujuan untuk menghindari kendala yang 

dihadapi pada saat implementasi Mobile Learning. 

Apabila didapatkan kendala pada saat penelitian di 
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lapangan tentang penggunaan, maka terlebih dahulu 

harus diatasi melalui strategi dan solusi teknis dalam 

menanganinya (Peter Rainger dalam KukulskaHulme 

& Traxler, 2005). 

C. Program E-Learning Berbasiskan ICT 

Merencanakan program e-learning dari awal sampai 

akhir, untuk itu perlu ditetapkan; topik yang akan 

dibuat, model animasi yang akan digunakan, materi 

yang akan ditampilkan, jenis-jenis demo yang akan 

dibuat, alur informasi sistem yang akan dibuat secara 

prosedural, struktural, dan tampilan, evaluasi desain-

desain yang telah dibuat, revisi bila ditemukan 

masalah, serta memutuskan software apa yang akan 

digunakan. Adapun pekerjaan desain ini meliputi 

desain modul sajian materi, demo, analisis, 

examination, practice test, jawaban masalah dan 

modul bantuan. 

Implementasi Program e-learning meliputi modul 

modul berikut : 

1. Modul Materi ajar,  

 Modul ini memuat informasi tentang materi fisika 

dasar Gerak Dua Dimensi yang meliputi; Gerak 

Parabola, Gerak Satelit, dan Gerak Roket. Untuk 

interaktivitas sistem dengan siswa digunakan 

button-button. Sajian materi dilengkapi dengan 

masalah, yang berfungsi untuk mengajak siswa 
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berdialog secara maya, disediakan juga jawaban 

dari masalah. 

2. Modul Demo,  

 Modul ini memuat program demo tentang materi 

fisika yang dibahas. Untuk interaktivitas sistem 

dengan siswa digunakan button-button. Siswa 

dapat memasukkan input pada tempat yang telah 

disediakan, sehingga ada interaktivitas dengan 

user secara bebas terbatas.  

3. Modul Analisis,  

 Modul ini memuat program analisis secara 

kuantitatif berupa angka hasil perhitungan 

terhadap soal/ masalah yang disajikan, 

dilengkapi juga dengan demo yang diperlukan. 

Interaktivitas sistem-siswa menggunakan button  

4. Modul Examination 

 Modul examination merupakan modul yang 

berfungsi untuk menguji kemapuan siswa 

terhadap satu pokok bahasan / topik pelajaran 

tertentu, misalnya gerak dua dimensi. Dalam 

examination tersedia option a,b,c, dan d. Bila user 

mengklik salah satu darinya, maka jawaban itu 

akan disimpan, setelah semua soal dijawab, akan 

muncul nilai, sesuai dengan jawaban yang benar.  
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5. Modul Practice Test,  

 Modul practice test merupakan modul yang 

berfungsi untuk menguji kemapuan siswa 

terhadap satu sub-pokok bahasan tertentu, 

misalnya gerak parabola. Pada practice test 

tersedia option a,b,c, dan d. Bila user mengklik 

salah satu darinya, jawaban di ketahui saat itu 

juga, baik benar maupun salah. Untuk itu semua 

item soal terhubung dengan opsi yang disediakan 

dengan dua macam hasil salah / benar atau correc 

/ wrong. 

6. Modul Jawaban masalah, 

 Modul ini berfungsi untuk memberikan jawaban 

terhadap masalah yang di ajukan pada sajian 

materi, dilengkapi dengan program analisis secara 

kuantitatif, dilengkapi dengan demo yang 

diperlukan. Untuk interaktivitas sistem dengan 

siswa digunakan button-button  

7. Modul program Help pada Practice Test 

 Modul ini memuat jawaban soal pada practice test. 

Dapat berupa program analisis secara kuantitatif 

maupun berbentuk narasi, dilengkapi juga 

dengan demo yang diperlukan. Untuk 

interaktivitas sistem dengan siswa digunakan 

button. 
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Belajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi (ICT 

based  learning) adalah : Kegiatan belajar mengajar yang 

menggunakan teknologi informasi sebagai bahan ajar, 

media, maupun penyampaiannya. Sama halnya dengan e-

lerning bahwa pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan ini berbasis pada informasi secara visual 

maupun audio visual dan tentunya juga menggunakan 

perangkar/device yang menunjang untuk melakukan ICT 

based learning. E-learning adalah pembelajaran yang 

menggunakan TIK untuk mentransformasikan proses 

pembelajaran antara pendidik dan peserta didik. Tujuan 

utama penggunaan teknologi ini adalah meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas 

pembelajaran. TIK yang digunakan untuk menyampaikan 

materi pembelajaran dalam e-learning ini dapat berupa 

komputer, LAN (local area network), WAN (wide area 

network), internet, intranet, satelit, TV, CD ROM, dan 

sebagainya. Proses pembelajaran dapat disampaikan 

secara synchronously (pada waktu bersamaan) atau 

asynchronously (pada waktu yang berbeda). Bahan 

pembelajaran yang bercirikan multimedia, mempunyai 

teks, grafik, animasi, simulasi, audio, video. Hal ini 

merupakan kelebihan yang dimiliki media berbasis 

komputer. Di samping itu, suatu e-learning juga harus 

mempunyai kemudahan bantuan profesional isi pelajaran 

secara on line. 
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D. Karakteristik E-Learning 

Berikut ini adalah karakteristik e-Learning yang 

dikemukakan oleh Riyana (2007) : 

 Daya tangkap siswa terhadap materi 

pembelajaran tidak tergantung kepada 

instruktur/guru, karena siswa mengkonstruk 

sendiri ilmu pengetahuannya melalui bahan-

bahan ajar yang disampaikan melalui interface 

situs web; 

 Sumber ilmu pengetahuan tersebar di mana-

mana serta dapat diakses dengan mudah oleh 

setiap orang. Hal ini dikarenakan sifat media 

Internet yang mengglobal dan bisa diakses oleh 

siapapun yang terkoneksi ke dalamnya; 

 Pengajar/lembaga pendidikan berfungsi sebagai 

mediator/pembimbing; 

 Diperlukan sebuah restrukturisasi terhadap 

kebijakan sistem pendidikan, kurikulum dan 

manajemen yang dapat mendukung pemanfaatan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk 

pendidikan secara optimal. 

Empat karakteristik di atas merupakan hal yang 

membedakan e-learning dari kegiatan pembelajaran 

secara konvensional. Dalam e-learning, daya tangkap 

peserta didik terhadap materi pembelajaran tidak lagi 

tergantung kepada instruktur/pengajar, karena 
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peserta didik membangun sendiri ilmu 

pengetahuannya melalui bahan-bahan ajar yang 

disampaikan melalui aplikasi e-learning. Dalam e-

learning pula, sumber ilmu pengetahuan tersebar di 

mana-mana serta dapat diakses dengan mudah oleh 

setiap orang. 

Menurut Rosenberg (2001) mengkatagorikan tiga 

kriteria dasar yang ada dalam e-learning. Pertama, e-

learning bersifat jaringan, yang membuatnya mampu 

memperbaiki secara cepat, menyimpan atau 

memunculkan kembali, mendistribusikan, dan 

sharing pembelajaran dan informasi. Kedua, e-

learning dikirimkan kepada pengguna melalui 

komputer dengan menggunakan standar teknologi 

internet. Ketiga, e-learning terfokus pada pandangan 

pembelajaran yang paling luas, solusi pembelajaran 

yang menggungguli paradikma tradisional dalam 

pelatihan. 

E. Prinsip e-learning dan Manfaat e-learning 

Pada prinsipnya e-learning dalam pembelajaran komputer 

adalah sebagai berikut: 

1. Tercipta untuk mengatasi keterbatasan antara 

pendidik dan peserta didik terutama dalam hal 

waktu dan ruang 

2. Pendidik dan peserta didik tidak harus berada 

dalam satu dimensi ruang dan waktu. 
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3. Proses pendidikan dapat berjalan kapansaja. 

4. Merupakan penyampaian informasi komunikasi, 

pendidikan, pelatihan  secara online. 

5. Menyediakan seperangkat alat yang bisa 

memperkaya nilai belajar secara konvensional, 

sehingga dapat menjawab tantangan 

perkembangan global. 

6. Prinsip belajar siswa aktif (Student active 

learning), prinsip belajar partisipatorik 

(Participation learning), prinsip mengajar yang 

reaktif (Reaktive teaching) 

Manfaat e-learning, pada dasarnya pembelajaran bisa 

melalui e-learning diantaranya manfaat tersebut 

sebagai berikut: 

a) Kapan saja, dimana saja. 

b) Bertambahnya interaksi pembelajaran (pendidik-

peserta didik, instruktur). 

c) Menjangkau peserta didik secara luas, mengakses 

materi secara global. 

d) Mempermudah penyempurnaan materi 

pembelajaran secara periodik. 

Soal Latihan 

1. Jelaskan konsep tentang Learning Management 

System? 
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2. Apa saja karakteristik Learning Management System 

(LMS)? 

3. Jelaskan manfaat Learning Management System 

(LMS)? 

4. Apa saja tipe dari Learning Management System 

(LMS)? 

5. Jelaskan kelebihan dan kekurangan Learning 

Management System (LMS)? 

 

Rangkuman 

E-learning adalah pembelajaran (distance learning) yang 

memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer 

dan/atau Internet. E-learning memungkinkan pembelajar 

untuk belajar melalui komputer di tempat mereka masing-

masing tanpa harus secara fisik pergi mengikuti 

pelajaran/perkuliahan di kelas. 

Mobile Learning adalah setiap jenis pembelajaran yang 

terjadi ketika peserta didik berada pada lokasi yang tidak 

menetap atau lokasi yang telah ditentukan, atau 

pembelajaran yang terjadi ketika peserta didik 

menggunakan peluang belajar yang ditawarkan oleh 

teknologi mobile. Udell dan Woodwill (2015) 

mendefinsikan Mobile Learning sebagai kemampuan 

untuk berpindah dari satu tempat ke tempat saat 

menggunakan perangkat mobile untuk menerima dan 

berkontribusi ke berbagai sumber informasi digital.  
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Implementasi Program e-learning meliputi i desain modul 

sajian materi, demo, analisis, examination, practice test, 

jawaban masalah dan modul bantuan. 

Ada empat karakteristik yang membedakan e-learning 

dari kegiatan pembelajaran secara konvensional. Dalam e-

learning, daya tangkap peserta didik terhadap materi 

pembelajaran tidak lagi tergantung kepada 

instruktur/pengajar, karena peserta didik membangun 

sendiri ilmu pengetahuannya melalui bahan-bahan ajar 

yang disampaikan melalui aplikasi e-learning. Dalam e-

learning pula, sumber ilmu pengetahuan tersebar di 

mana-mana serta dapat diakses dengan mudah oleh 

setiap orang. 

 

 

 

 



 

 

  

310 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

311 
 

 

BAB 13 
VALIDITAS DAN REABILITAS 

INSTRUMEN  

 

Pendahuluan 

1. Mahasiswa mampu mengetahui hal-hal yang 

berkaitan dengan validitas. 

2. Mahasiswa mampu mengetahui hal-hal yang 

berkaitan dengan reliabilitas 

Pendahuluan  

Untuk mengukur kesesuaian, efisiensi dan kemantapan 

(consistency) suatualat atau penilaian atau tes 

dipergunakan macam-macam alat seperti 

validitas,keandalan, obyektivitas, dan kepraktisan ( 

practicibility). Validitas adalah kualitasyang 

menunjukkan hubungan antara suatu pengukuran atau 

diagnosis dengan artiatau tujuan kriteria belajar atau 

tingkah laku. Beberapa kriteria dapat dipilih untuk 

memperlihatkan keefektifan terhadap 

peramalanperformance yang akan datang(yang kan 

terjadi) kriteria yang lain lagi untuk menunjukkan status 
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yang muncul,kriteria yang lain lagi untuk menimbulkan 

sifat-sifat yang refresentatif dariluasnya isi atau tingkah 

laku, dan kriteria yang lain lagi untuk melengkapi 

penyediaan lagi untuk menunjang atau menolak beberapa 

ikon psikologis. 

Reliabilitas adalah sama dengan konsistensi atau 

keajengan. Suatuinstrumen evaluasi dikatakan 

mempunyai nilai reliabilitas tinggi, apabila tes yangdibuat 

mempunyai hasil yang konsisten dalam mengukur yang 

hendak diukur.Instrumen evaluasi dikatakan memiliki 

reliabilitas tinggi , berarti hasil interpretasiinstrumen 

menunjukkan konsistensi yang lebih baik, menunjukkan 

betapayakinnya evaluator atau guru menempatkan 

sebagai hasil evaluasi, dan menjadi perhatian para guru 

agar hasil interpretasi instrumen evaluasi 

dapatdioperasionalkan dikelas atau sekolah. 

Hubungan antara validitas dan reliabilitas sering 

membingungkan, terutama bagi mereka yang baru 

pertama kali bertemu dengan dua 

batasankonteksinstrumen evaluasi maupun instrumen 

penelitian. reliabilitas pengukuraninstrumen evaluasi 

diperlukan untuk mencapai hasil pengukuran yang 

valid.Dalam kaitannya dengan posisi konsistensi, para 

guru bisa memiliki instrumenevaluasi yang reliabel tanpa 

valid, sebaliknya kita mempunyai instrumen validdengan 

reliabilitas yang baik. 
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Uraian Materi 

A. Pengertian Validitas   

Validitas merupakan syarat yang terpenting dalam 

suatu alat evaluasi.Validitas berasal dari kata validity 

yang mempunyai arti sejauhmana ketepatandan 

kecermatan suatu intrumen pengukuran dalam 

melaksanakan fungsi ukurnya.Suatu alat evaluasi 

(tes) dikatakan mempunyai validitas yang tinggi 

(disebutvalid) jika alat evaluasi atau tes itu dapat 

mengukur apa yang sebenarnya akandiukur atau 

memberikan hasil ukur yang tepat dan akurat sesuai 

dengan maksuddikenakannya tes tersebut. 

Sedangkan suatu tes yang menghasilkan data 

yangtidak relevan dengan tujuan diadakannya 

pengukuran dikatakan sebagai tes yangmemiliki 

validitas rendah. 

Sisi lain yang sangat penting dalam konsep validitas 

adalah kecermatan pengukuran. Suatu tes yang 

validitasnya tinggi tidak saja akan menjalankan fungsi 

ukurnya dengan Tepat akan tetapi juga dengan 

kecermatan tinggi, yaitukecermatan dalam 

mendeteksi perbedaan perbedaan yang ada pada 

atribut yangdiukurnya. 

validitas sangat erat berkaitan dengan tujuan 

pengukuran.Tidak ada validitas yang berlaku secara 

umum untuk semua tujuan pengukuran.Suatu teks 
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hanya menghasilkan ukuran yang sangat valid untuk 

satu tujuan pengukuran saja yang spesifik. Oleh 

karena itu, suatu tes yang valid guna pengambilan 

suatu keputusan dapat saja tidak valid sama sekali 

guna mengambilkeputusan yang lain. 

B. Macam-macam Validitas 

Secara garis besar ada dua macam validitas, yaitu 

validitas logis danvaliditas empiris. 

a. Validitas Logis 

Istilah “validitas logis” mengandung kata “logis” 

berasal dari kata “logika”atau validitas logis sering 

juga disebut sebagai analisis kualitatif yaitu 

berupa penalaran atau penelaahan. Dengan 

makna demikian maka validitas logis untuk 

sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan 

valid berdasarkan hasil penalaran.Kondisi valid 

tersebut dipandang terpenuhi karena instrumen 

yang bersangkutansudah dirancang secara baik, 

mengikuti teori dan ketentuan yang 

ada.Sebagaimana pelaksanaan tugas lain 

misalnya membuat sebuah karangan, jika 

penulisan sudah mengikuti aturan mengarang, 

tentu secara logis karangannyasudah baik. 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka instrumen 

yang sudah disusun berdasarkan teori 

penyusunan instrumen, secara logis sudah valid. 



 

 

  

315 
 

Dari penjelasantersebut dapat dipahami bahwa 

validitas logis dapat dicapai apabila 

instrumendisusun mengikuti ketentuan yang ada. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

validitas logis tidak perlu diuji kondisinya tetapi 

langsung diperolehsesudah instrumen tersebut 

selesai disusun. 

b. Validitas Empiris 

Istilah "validitas empiris" memuat kata 'empiris" 

yang artinya"pengalaman". Sebuah instrumen 

dapat dikatakan memiliki validitas empirisapabila 

sudah diuji dari pengalaman. Sebagai contoh 

sehari-hari, seseorang dapatdiakui jujur oleh 

masyarakat apabila dalam pengalaman 

dibuktikan bahwa orangtersebut memang jujur. 

Contoh lain, seseorang dapat dikatakan kreatif 

apabila dari pengalaman dibuktikan bahwa orang 

tersebut sudah banyak menghasilkan ide-ide baru 

yang diakui berbeda dari hal-hal yang sudah ada. 

Dari penjelasan dan contoh-contoh tersebut 

diketahui bahwa validitas empiris tidak dapat 

diperolehhanya dengan menyusun instrumen 

berdasarkan ketentuan seperti halnya 

validitaslogis, tetapi harus dibuktikan melalui 

pengalaman. 

Ada dua macam validitas empiris, yakni ada dua 

cara yang dapatdilakukan untuk menguji bahwa 
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sebuah instrumen memang valid. Pengujian 

tersebut dilakukan dengan membandingkan 

kondisi instrumen yang bersangkutandengan 

kriterium atau sebuah ukuran. 

Kriterium yang digunakan sebagai pembanding 

kondisi instrumendimaksud ada dua, yaitu: yang 

sudah tersedia dan yang belum ada tetapi 

akanterjadi di waktu yang akan datang. Bagi 

instrumen yang kondisinya sesuai 

dengankriterium yang sudah tersedia, yang sudah 

ada, disebut memiliki validitas "adasekarang", 

yang dalam istilah bahasa Inggris disebut 

memiliki concurrent validity.Selanjutnya 

instrumen yang kondisinya sesuai dengan 

kriterium yang diramalkanakan terjadi, disebut 

memiliki validitas ramalan atau validitas prediksi, 

yangdalam istilah bahasa Inggris disebut memiliki 

predictive validity. 

Validitas empiris diperoleh dari analisis respon 

terhadap tes yang diberikan kepada responden. 

Respon didapatkan dari uji coba tes kepada para 

responden atau testi. Validitas empiris 

(Sumintono & Widhiarso, 2015, pp. 12-47; 

Retnawati, 2016, pp. 113– 146) dapat ditentukan 

dengan dengan menggunakan Classical Test 

Theory (CTT) atau Item Response Theory (IRT).  



 

 

  

317 
 

Rasch model merupakan bagian dari IRT yangdapat 

dilakukan dengan bantuan program QUEST. Butir 

soal dinyatakan valid apabila nilai INFITMNSQ berada 

pada rentang 0,77 sampai dengan 1,30 (Subali & 

Suyata, 2012, p. 61). Butir-butir yang berada dalam 

rentang tersebut dapat digunakan untuk keperluan 

pengukuran keterampilan literasi sains peserta didik 

Dan uraian adanya dua jenis validitas, yakni validitas 

logis yang ada duamacam, dan validitas empiris, yang 

juga ada dua macam, maka secarakeseluruhan kita 

mengenal adanya empat validitas, yaitu: 

1. Validitas isi 

2. Validitas Konstrak 

3. Validitas “ada sekarang” dan 

4. Validitas Prediktif 

Dua yang pertama, yakni (1) dan (2) dicapai melalui 

penyusunan berdasarkanketentuan atau teori, 

sedangkan dua berikutnya, yakni (3) dan (4) dicapai 

ataudiketahui sesudah dibuktikan melalui 

pengalaman. Adapun penjelasan nasing-masing 

validitas adalah: 

1. Validitas Isi 

Sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi 

apabila mengukur tujuankhusus tertentu yang 

sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang 
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diberikan. Olehkarena materi yang diajarkan 

tertera dalam kurikulum maka validitas isi ini 

sering juga disebut validitas kurikuler. Validitas 

isi dapat diusahakan tercapainya sejak saat 

penyusunan dengan cara memerinci materi 

kurikulum atau materi buku pelajaran. 

Bagaimana cara memerinci materi untuk 

kepentingan diperolehnyavaliditas isi sebuah tes 

akan dibicarakan secara lebih mendalam pada 

waktumenjelaskan cara penyusunan tes. 

Validitas isi suatu butir dapat dibuktikan dengan 

menggunakan CVR dan CVI atau koefisien V 

Aiken. CVR dan CVI diusulkan oleh Lawshe pada 

tahun 1975 dengan menggunakan 3 skala rating 

(Lawshe, 1975, p. 567). Pada tahun 1985, Aiken 

mengusulkan konsep validitas isi dengan lebih 

rinci. Kerincian tersebut terlihat dari standar 

kevalidan yang dipengaruhi oleh jumlah rater dan 

skala rating yang digunakan (Aiken, 1985, p. 133). 

Penggunaan cara pembuktian harus 

memperhitungkan asumsi atau syarat yang harus 

dipenuhi, sedangkan,Pembuktian validitas 

dengan menggunakan konsep dari Lawshe (1975, 

p. 567) hanya menggunakan tiga skala rating, 

yaitu (1) esensial, (2) berguna tetapi tidak esensial, 

dan (3)tidak perlu. Pembuktian validitas isi oleh 
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Lawshe (Lawshe, 1975, p. 567; Azwar, 2012, p. 

114) dapat ditentukan dengan formula: 

𝐶𝑉𝑅 = 2𝑛𝑒 𝑛 – 1 

Keterangan: 

ne = banyaknyaSME (Subject MatterExperts) yang 

menilai suatu butir‘esential’ 

n = banyaknya SME yang melakukan penilaian 

Nilai CVR memiliki rentang antara -1 sampai 

dengan 1. Jika setengah dari SME menyatakan 

esensial maka nilai CVR akan bernilai 0. CVR 

akan bernilai 1 jika seluruh SME menyatakan 

esensial untuk suatu butir. Acuan standar 

kevalidan item menurut Lawshe (1975, p. 568) 

Jumlah SME Nilai Minimal CVR 

5 0,99 

6 0,99 

7 0,99 

8 0,75 

9 0,78 

10 0,62 

Tabel.  . Standar Minimum CVR berdasarkan SME 

Pada pembuktian validitas isi (Azwar, 2012, p. 

113), peneliti dapat menentukan banyaknya 
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kategori rating yang dikehendaki. Banyaknya 

kategori rating mempengaruhi standar validitas isi 

yang ditentukan oleh Aiken. Banyaknya kategori 

rating terkecil yang dirumuskan oleh Aiken adalah 

2 dan terbanyak adalah 7 (Aiken, 1985, p. 134). 

Penelitian ini menggunakan 5 kategori rating dan 

7 Rater. Berdasarkan standar yang telah 

ditetapkan Aiken (Aiken, 1985, p. 134), standar 

minimal V Aiken untuk penelitian ini adalah 0,75 

dengan probabilitas 0,041. 

2. Validitas Konstruksi 

Sebuah tes dikatakan memiliki validitas 

konstruksi apabila butir-butir soalyang 

membangun tes tersebut mengukur setiap aspek 

berpikir seperti yangdisebutkan dalam Tujuan 

Instruksional Khusus. Dengan kata lain jika butir-

butir soal mengukur aspek berpikir tersebut 

sudah sesuai dengan aspek berpikir yangmenjadi 

tujuan instruksional. Sebagai contoh jika rumsan 

Tujuan InstruksionalKhusus (TIK): "Murid dapat 

membandingkan antara efek biologis dan efek  

psikologis", maka butir soal pada tes merupakan 

perintah agar muridmembedakan antara dua efek 

tersebut. 

"Konstruksi" dalam pengertian ini bukanlah 

"susunan" seperti yang seringdijumpai dalam 

teknik, tetapi merupakan rekaan psikologis yaitu 
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suatu rekaanyang dibuat oleh para ahli Ilmu Jiwa 

yang dengan suatu cara tertentu "memerinci"isi 

jiwa atas beberapa aspek seperti: ingatan 

(pengetahuan), pemahaman, aplikasi,dan 

seterusnya. Dalam hal ini, mereka menganggap 

seolah-olah jiwa dapat dibagi- bagi. Tetapi 

sebenarnya tidak demikian. Pembagian ini hanya 

merupakan tindakansementara untuk 

mempermudah mempelajari. 

Seperti halnya validitas isi, validitas konstruksi 

dapat diketahui dengancara memerinci dan 

memasangkan setiap butir soal dengan setiap 

aspek dalamTIK. Pengerjaannya dilakukan 

berdasarkan logika, bukan pengalaman. Dalam 

pembicaraan mengenai penyusunan tes hal ini 

akan disinggung lagi. 

3. Validitas “ada sekarang” 

Validitas ini lebih umum dikenal dengan validitas 

empiris. Sebuah tesdikatakan memiliki validitas 

empiris jika hasilnya sesuai dengan pengalaman. 

Jikaada istilah "sesuai" tentu ada dua hal yang 

dipasangkan. Dalam hal ini hasil tesdipasangkan 

dengan hasil pengalaman. Pengalaman selalu 

mengenai hal yangtelah lampau sehingga data 

pengalaman tersebut sekarang sudah ada 

(adasekarang, concurrent). 
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Dalam membandingkan hasil sebuah tes maka 

diperlukan suatu kriteriumatau alat banding. 

Maka hasil tes merupakan sesuatu yang 

dibandingkan. Untuk  jelasnya di bawah ini 

dikemukakan sebuah contoh. Misalnya seorang 

guru inginmengetahui apakah tes sumatif yang 

disusun sudah valid atau belum. Untuk 

inidiperlukan sebuah kriterium masa lalu yang 

sekarang datanya dimiliki. Misalnyanilai ulangan 

harian atau nilai ulangan sumatif yang lalu 

4. Validitas Prediksi 

Memprediksi artinya meramal, dengan meramal 

selalu mengenai hal yangakan datang jadi 

sekarang belum terjadi. Sebuah tes dikatakan 

memiliki validitas prediksi atau validitas ramalan 

apabila mempunyai kemampuan untuk 

meramalkan apa yang akan terjadi pada masa 

yang akan datang. Misalnya tesmasuk Perguruan 

Tinggi adalah sebuah tes yang diperkirakan 

mampumeramalkan keberhasilan peserta tes 

dalam mengikuti kuliah di masa yang 

akandatang. Calon yang tersaring berdasarkan 

hasil tes diharapkan mencerminkantinggi-

rendahnya kemampuan mengikuti kuliah. Jika 

nilai tesnya tinggi tentumenjamin 

keberhasilannya kelak. Sebaliknya seorang calon 

dikatakan tidak lulustes karena memiliki nilai tes 
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yang rendah jadi diperkirakan akan tidak 

mampumengkuti perkuliahan yang akan datang. 

Sebagai alat pembanding validitas prediksi adalah 

nilai-nilai yang diperolehsetelah peserta tes 

mengikuti pelajaran di Perguruan Tinggi. Jika 

ternyata siapayang memiliki nilai tes lebih tinggi 

gagal dalam ujian semester I dibandingkan 

dengan yang dahulu nilai tesnya lebih rendah 

maka tes masuk yang dimaksudtidak memiliki 

validitas prediksi 

Cara mengetahui validitas alat ukur 

Sebuah tes dikatakan memiliki validitas jika hasilnya 

sesuai dengan kriterium,dalam arti memiliki 

kesejajaran antara hasil tes tersebut dengan 

kriterium. Teknik yang digunakan untuk mengetahui 

kesejajaran adalah teknik kolerasi product momen 

yang dikemukakan oleh Pearson. 

Rumus kolerasi product moment ada dua macam, 

yaitu: 

a. Korelasi product moment dengan simpangan, dan  

b. Korelasi product momentdengan angka kasar. 

C. Pengertian Reliabilitas 

Reliabilitas mengarah kepada keakuratan dan 

ketepatan dari suatu alatukur dalam suatu prosedur 

pengukuran. Koefisien reliabilitas 
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mengindikasikanadanya stabilitas skor yang 

didapatkan oleh individu, yang merefleksikan adanya 

proses reproduksi skor. Skor disebut stabil bila skor 

yang didapat pada suatuwaktu dan pada waktu yang 

lain hasilnya relatif sama. Makna lain 

reliabilitasdalam terminologi stabilitas adalah subjek 

yang dikenai pengukuran akanmenempati ranking 

yang relatif sama pada testing yang terpisah dengan 

alat tesyang ekuivalen. 

Dari segi bahasa, reliabilitas merupakan 

penerjemahan dari kata reliabilityang mempunyai 

asal kata rely dan ability. Bila digabungkan, kedua 

katatersebut akan mengerucut kepada pemahaman 

tentang kemampuan alat ukur untuk dapat dipercaya 

dan menjadi sandaran pengambilan keputusan. Oleh 

Anastasi dan Urbina (1997), dalam konteks ini 

reliabilitas alat tes akan menunjuk kepadasejauh 

mana perbedaan-perbedaan individual dalam skor tes 

dapat dianggap disebabkan oleh perbedaan-

perbedaan sesungguhnya dalam karakteristik 

yangdipertimbangkan dan sejauhmana dapat 

dianggap disebabkan oleh kesalahan peluang. Senada 

dengan pendapat tersebut, Suryabrata (2000) 

menyatakan bahwadalam arti yang paling luas, 

reliabilitas alat ukur menunjuk kepada sejauh mana 

perbedaan-perbedaan skor perolehan mencerminkan 

perbedaan atribut yangsebenarnya. 
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Reliabilitas alat ukur yang juga menunjukkan derajad 

kekeliruan pengukuran tidak dapat ditentukan 

dengan pasti melainkan hanya dapat diestimasi 

(Suryabrata, 2000). Estimasi reliabilitas alat ukur 

dapat dicapai denganmenggunakan tiga metode. 

Ketiga metode yang dimaksud adalah, metode 

“retest”atau tes ulang, metode “alternate form” atau 

tes paralel dan metode “split-half”atau metode 

konsistensi internal. 

Metode konsistensi internal dilakukan dengan cara 

memberikan satu bentuk tes yang hanya diberikan 

sekali kepada sekelompok subjek (single 

trialadministration) dengan tujuan untuk 

menghindari kelemahan pada dua metodeterdahulu. 

Untuk estimasi reliabilitas, dapat dilihat melalui 

konsistensi antar aitematau antar bagian tes itu 

sendiri yang sudah dibelah sebelumnya, 

denganmenggunakan teknik komputasi tertentu. 

Konsep reliabilitas dalam Teori Skor murni Klasik 

dapat difahami dari beberapa interpretasi. Suatu tes 

dikatakan sebagai memiliki reliabilitas yang 

tinggiapabila, misalnya skr tampak tes itu berkorelasi 

tinggi dengan skor murninya sendiri. Reliabilitas 

dapat pula ditafsirkan sebagai seberapa tingginya 

korelasi antara skr tampak pada dua tes yang paralel. 

 



 

 

  

326 
 

D. Jenis-jenis Reliabilitas 

Dibawah ini adalah berbagai jenis reliabilitas yang 

biasanya digunakandalam tes acuan norma (TAN) 

antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Reliabilitas antar-pemeriksa (inter rate reliability) 

Reliabilitas jenis initerlihat jika pemeriksa yang 

berbeda memeriksa hasil tes yang hasilnyamirip 

atau sedikit berbeda variasinya. Dua cara terkait 

penggunaanreliabilitas antar pemeriksa adalah, a) 

menguki bagaimana kemiripan pemeriksa dalam 

mengkategorisasikan butir soal. B) menguji 

bagainamakemiripan pemeriksa dalam memberi 

skor butir soal. Reliabilitas jenis ini juga disebut 

inter observaser reliability atau intrcoder. 

2. Reliabilitas tes-tes ulang (test-retest reliabiity) 

Reliabilitas jenis ini terlihat jika pemeriksa yang 

sama pada saat yangb berlainan memperoleh 

hasil tesyang mirip. Reliabiitas dapat bervariasi 

karena pengaruh berbagai faktor,antara lain 

disebabkan bagaimana tanggapan seseorang 

terhadap suasanahatinya, adanya interupsi. 

Waktu pengambilan tes dan 

sebagainya.padaumumnya, semakin lama 

penundaan pemberian tes yang kedua. Semakin 

besar variasi hasil tes. Suatu tes yang baik dapat 

menangani masalah sepertiitu sehingga hanya 

menghasilkan sedikit perbedaan pada hasilnya. 
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Dengankata lain, selang waktu pemberian tes 

tidak berpengaruh pada hasil tes 

3. Reliabilitas bentuk paralel (parallel form 

reliability) Reliabilitas bentuk  paralel dapat dilihat 

tatkala pada saat yang sama, pemeriksaan-

pemeriksaanyang berbeda melaksanakan 

pengujian tes yang bberbeda, dengan hasilyang 

mirip. Jenis-jenis pertanyaan pada tes berbeda 

tetapi memilikikonstruksi tes yang sama. 

Reliabilitas jenis ini digunakan untuk menilaihasil 

dari dua buah tes yang memiiki kosntruksi yang 

sama.penilaian bentuk  paralel ini dapat 

dilaksanakan dalam kombinasi dengan metode 

lainmisalanya metode belah dua.metode belah 

dua membagi dua sejumlah butir- butir soal yang 

konstruksinya sama dan dilaksanakan pada 

kelompok siswayang sama. 

E. Cara-cara mencari besarnya Reliabilitas 

Sekali lagi reliabilitas adalah ketetapan suatu tes 

apabila diteskan kepadasubjek yang sama untuk 

mengetahui ketetapan ini pada dasarnya 

dilihatkesejajaran hasil Seperti halnya beberapa 

teknik juga menggunakan rumuskorelasi product 

momen untuk mengetahui validitas, kesejajaran hasil 

dalamreliabitas les. Kriterium yang digunakan untuk 

mengetahui ketetapan ada yang berada di luar tes 
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(consistency external) dan pada tes itu sendiri 

(consistencyInternal). 

1. Metode bentuk paralel 

Tes paralel atau tes ekuivalen adalah dua buah tes 

yang mempunyaikesamaan tujuan, tingkat 

kesukaran. dan susunan. tetapi butir-bulir 

soalnya berbeda. Dalam Istilah bahasa Inggris 

disebut alternate-forms method (parallelforms). 

Dengan metode bentuk paralel ini, dua buah tes 

yang paralel, misalnya Fisika Seri A yang akan 

dicari reliabilitasnya dan tes Seri B diteskan 

kepadasekelompok siswa yang sama, kemudian 

hasilnya dikorelasikan. Koefisien korelasi dari 

kedua hasil tes inilah yang menunjukkan 

koefisien reliabilitas tes Seri A. Jika koefisiennya 

tinggi maka tes tersebut sudah reliabel dan dapat 

digunakan sebagal alat pengetes yang 

terandalkan. 

Dalam menggunakan metode tes paralel ini 

pengetes harus menyiapkankan dua buah tes, 

dan masing-masing dicobakan pada kelompok 

siswa yang sama. Oleh karena itu, ada orang 

menyebutkan sebagai double testdouble-trial-

metodh. Penggunaan metode ini baik karena 

siswa dihadapkan kepada dua macam tes 

sehingga tidak ada faktor "masih ingat soalnya" 



 

 

  

329 
 

yangdalam evaluasi dlsebut adanya practice-effect 

dan carry-over effect , artinya adafaktor yang 

dibawa oleh pengikut tes karena sudah 

mengerjakan soal tersebut. 

Kelemahan dan metode ini adalah bahwa pengetes 

pekerjaannya beratkarena harus menyusun dua 

seri tes. Lagi pula harus tersedia waktu yang 

lamauntuk mencobakan dua kali tes. 

2. Metode tes ulang 

Metode tes ulang dilakukan orang untuk 

menghindari penyusunan dua serites. Dalam 

menggunakan teknik atau metode ini pengetes 

hanya memiliki satuseri tes tetapi dicobakan dua 

kali. Oleh karena tasnya hanya satu dan 

dicobakandua kali, maka metode ini dapat disebut 

dengan single-test-double trial method.Kemudian 

hasil dari kedua kali tes tersebut dihitung 

korelasinya. Untuk tes yang banyak mengungkap 

pengetahuan (ingatan) dan pemahaman. cara ini 

kurangmengena karena tercoba akan masih ingat 

akan butir-butir soalnya. Oleh karenaitu, 

tenggang waktu antara pemberian tes pertama 

dengan kedua menjadi pemasalahan tersendiri. 

Jika tenggang waktu terlalu sempit, siswa masih 

banyak ingat materi. Sebaliknya kalau tenggang 

waktu terlalu lama, maka faktor-faktor atau 

kondsi tes sudah akan berbeda, dan siswa sendiri 
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barangkali sudahmempelajari sesuatu. Tentu saja 

faktor-faktor ini akan berpengaruh pula terhadap 

reliabilitas. 

Untuk tes yang banyak mengungkap pengetahuan 

(ingatan) dan pemahaman, cara ini kurang 

mengena karena tercoba akan masih ingat akan 

butir- butir soalnya. Oleh karena tenggang waktu 

akan pemberian tes pertama dengankedua 

menjadi permasalahan tersendiri. jika tenggang 

waktu terlalu sempit, siswamasih banyak ingat 

materi. Sebaliknya kalau tenggang waktu terlalu 

lama, makafaktor-faktor atau kondisi tes sudah 

akan berbeda, dan siswa sendiri barangkalisudah 

mempelajari sesuatu. Tentu saja faktor-faktor ini 

akan berpengaruh pulaterhadap reliabilitas. 

Pada umumnya hasil tes yang kedua cenderung 

lebih baik daripada hasiltes pertama. Hal ini tidak 

mengapa karena pengetes harus sadar akan 

adanya pragtice effect dan carry over effect. Yang 

penting adalah adanya kesejajaran hasilatau 

ketetapan hasil yang ditunjukkan oleh koefisien 

korelasi yang tinggi. 

Walaupun tampak skornya naik, akan tetapi 

kenaikan dialami semua siswa.Metode ini juga 

disebut self coleration metodh (kolerasi diri 

sendiri) karena mengkolerasikan dari hasil tes 

yang sama 
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3. Metode belah dua 

Kelemahan penggunaan metode dua tes dua kali 

percobaan dan satu tesdua kali percobaan diatasi 

dengan motode ketiga ini yaitu metode belah 

dua.Dalam menggunakan metode ini pengetes 

hanya menggunakan sebuah tes yangdicibakan 

satu kali. Oleh karena itu juga disebut singel test 

singel trial metodh. 

Berbeda dengan metode bentuk paralel dan tes 

ulang, metode belah duahanya menggunakan 

sebuah tes dan dicobakan satu kali. Metode ini 

disebut juga single-test-trial-method. 

Ada dua cara membelah butir soal, yaitu: 

1. Membelah item-item genap dan item-item 

ganjil yang selanjutnya disebut belahan 

ganjil-genap. 

2. Membelah item-item awal dan item-item akhir 

yaitu separuh jumlah padanomor-nomor awal 

dan separuh jumlah nomor-nomor akhir.  

3. Pembelahannya hanya memilih salah satu 

saja, kemudian dihitung dengankorelasi 

product moment. 
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Soal Latihan 

1. Jelaskan pengertian validitas dan reliabilitas? 

2. Sebutkan dan jelaskan mcam-maca validitas? 

3. Tentukan cara menghitung validitas?  

4. Berikan keterangan reliabilitas? 

Rangkuman 

Validitas merupakan syarat yang terpenting dalam suatu 

alat evaluasi.Validitas berasal dari kata validity yang 

mempunyai arti sejauhmana ketepatandan kecermatan 

suatu intrumen pengukuran dalam melaksanakan fungsi 

ukurnya.Suatu alat evaluasi (tes) dikatakan mempunyai 

validitas yang tinggi (disebutvalid) jika alat evaluasi atau 

tes itu dapat mengukur apa yang sebenarnya akandiukur 

atau memberikan hasil ukur yang tepat dan akurat sesuai 

dengan maksuddikenakannya tes tersebut. Sedangkan 

suatu tes yang menghasilkan data yangtidak relevan 

dengan tujuan diadakannya pengukuran dikatakan 

sebagai tes yangmemiliki validitas rendah. 

Reliabilitas mengarah kepada keakuratan dan ketepatan 

dari suatu alatukur dalam suatu prosedur pengukuran. 

Koefisien reliabilitas mengindikasikanadanya stabilitas 

skor yang didapatkan oleh individu, yang merefleksikan 

adanya proses reproduksi skor. Skor disebut stabil bila 

skor yang didapat pada suatuwaktu dan pada waktu yang 

lain hasilnya relatif sama.  

 



 

 

  

333 
 

BAB 14 
EVALUASI HASIL PENELITIAN  

 

Pendahuluan 

Capaian Pembelajaran 

Pengembangan Penilaian Pembelajaran 

Tujuan: 

1. Untuk mengetahui definisi dan macam 

pengembangan penilaian pembelajaran.  

2. Untuk mengetahui ruang lingkup pengembangan 

penilaian pembelajaran  

3. Untuk mengetahui karakteristik pengembangan 

penilaian pembelajaran  

4. Untuk mengetahui jenis-jenis tagihan 

pengembangan penilaian pembelajaran  

5. Untuk mengetahui rancangan penilaian berbasis 

kelas  

Pendahuluan  

          Pembelajaran merupakan proses hubungan timbal 

balik antara guru dan siswa beserta unsur-unsur yang 

ada didalamnya. Pembelajaran bagian dari pendidikan 
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yang didalamnya ditunjang unsur pembelajaran antara 

lain tujuan, materi pelajaran, sarana dan prasarana, 

situasi atau kondisi belajar, media pembelajaran, 

lingkungan belajar, metode pembelajaran dan evaluasi.  

         Kurikulum 2013 terus berjalan sejak tahun 

pelajaran 2013/2014 yang lalu meskipun 

kelengkapannya masih berproses. Ada beberapa sekolah 

yang dijadikan model implementasi Kurikulum 2013 dan 

sebagian besar sisanya serentak melaksanakan 

Kurikulum 2013 mulai tahun pelajaran 2014/2015. Bagi 

sekolah yang menerapkan kurikulum 2013 sejak awal, 

kemungkinan tidak terlalu kaget pada saat ini jika ada 

aturanaturan yang berganti dan bahkan ada yang belum 

jelas. Namun bagi sekolah yang baru menerapkan 

kurikulum 2013 pada tahun pelajaran sekarang, cukup 

membuat „gelagepan‟ karena adanya banyak perubahan 

yang terjadi dari kurikulum sebelumnya.  

          Salah satu perubahan yang terjadi adalah pada 

bagian penilaian hasil pembelajaran yang diatur dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

(permendikbud) Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 

2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Cakupan 

penilaian meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap 

dengan perubahan skala kuantitatif yang dipakai untuk 

menilai, yaitu dari skala 1-10 atau 10-100 berubah 

menjadi skala 1-4 dan disertai dengan diskripsi penilaian 

untuk setiap siswa tiap mata pelajaran. Selain itu 
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pengaturan untuk menilai siswa ditentukan dengan detil 

dalam perencanaan pembelajaran dan perangkat atau 

instrumennya harus lengkap sesuai dengan tagihan 

dalam KI/KD yang telah ditetapkan dalam peraturan 

menteri serta menggunakan 10 (sepuluh) teknik penilaian 

dalam satu semester. Hal ini membuat banyak guru 

mengeluh dan membayangkan pekerjaan menilai siswa 

yang begitu banyak.  

            Asesmen dalam pembelajaran adalah suatu 

proses atau upaya untuk memperoleh sejumlah informasi 

mengenai perkembangan siswa selama kegiatan 

pembelajaran sebagai bahan dalam pengambilan 

keputusan oleh guru untuk mengetahui dan memperbaiki 

proses maupun hasil belajar siswa. Dalam konteks 

pendidikan, pelaksanaan asesmen di sekolah merupakan 

bagian dari proses pembelajaran yakni refleksi 

pemahaman terhadap perkembangan atau kemajuan 

siswa secara individual. Pelaksanaan asesmen di 

sekolahsekolah dapat meliputi kegiatan mengamati, 

mengumpulkan, memberi skor/penilaian, 

mendeskripsikan dan menginterpretasi informasi 

mengenai proses pembelajaran siswa.   

            Kegiatan penilaian siswa merupakan komponen 

penting dan integral di dalamkegiatan belajar mengajar di 

sekola. Untuk memperoleh informasi tentang pencapaian 

hasil dari proses pembelajaran peserta didik sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan 
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penilaian hasil belajar. Menurut (Wahidmurni, 

Mustikawan, & Ridho, 2010) fungsi penting bagi pendidik 

dalam men-gevaluasi belajar peserta didik adalah mem-

berikan umpan balik kepada siswa dalam 

mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi dari proses 

pembelajaran yang dilakukan. (Miller, Linn, & Gronlund, 

2012) mendefinisikan penilaian belajar siswa sebagai 

berbagai prosedur untuk memperoleh informasi belajar 

siswa dan menentukan keputusan berkaitan dengan 

kinerja atau hasil belajar siswa. Penilaian hasil belajar 

siswa merupakan kegiatan guru yang berkaitan dengan 

pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi 

atau hasil belajar siswa selama mengikuti proses 

pembelajaran.  

             Penilaian hasil belajar ini harus memenuhi 

prinsip sebagaimana diungkapkan oleh (Anderson, 2003) 

yaitu (1) bermakna (mean-ingfulness), siapa pun yang 

berkepentingan terhadap hasil penilaian siswa dapat 

melihat makna di balik hasil penilaian yang telah 

dilakukan tersebut, (2) transparansi atau keterbukaan 

(expicitness), setiap pihak yang membutuhkan informasi 

hasil belajar siswa dapat mengetahui bagaimana guru 

melakukan kegiatan penilaian belajar siswa dan hasil 

penilaiannya.  

Uraian Materi 
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1 . Pengertian Evaluasi dan Penilaian (Assessment)  

           Istilah evaluasi dan penilaian sering diartikan dan 

digunakan untuk merujuk pada pengertian yang sama. 

Namun demikian, ada juga yang menganggap bahwa 

evaluasi dan penilaian memiliki pengertian yang berbeda. 

Evaluasi dipandang lebih luas pengertiannya dibanding 

penilaian. Evaluasi menurut Griffin & Nix (1991) adalah 

judgment terhadap nilai atau implikasi dari hasil 

pengukuran. Menurut definisi ini, evaluasi selalu 

didahului dengan kegiatan pengukuran dan penilaian. 

Menurut Tyler (1950), evaluasi adalah proses penentuan 

sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai. Masih 

banyak lagi definisi tentang evaluasi, namun semuanya 

selalu memuat masalah informasi dan kebijakan, yaitu 

informasi tentang pelaksanaan dan keberhasilan suatu 

program yang selanjutnya digunakan untuk menentukan 

kebijakan berikutnya.   

         Evaluasi secara singkat juga dapat didefinisikan 

sebagai proses mengumpulkan informasi untuk 

mengetahui pencapaian belajar kelas atau kelompok. 

Hasil evaluasi diharapkan dapat mendorong guru untuk 

mengajar lebih baik dan mendorong peserta didik untuk 

belajar lebih baik. Jadi, evaluasi memberikan informasi 

bagi kelas dan guru untuk meningkatkan kualitas proses 

belajar mengajar. Informasi yang digunakan untuk 

mengevaluasi program pembelajaran harus memiliki 

kesalahan sekecil mungkin. Evaluasi pada dasarnya 
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adalah melakukan judgment terhadap hasil penilaian, 

maka kesalahan pada penilaian dan pengukuran harus 

sekecil mungkin.  

           Dalam buku ini, istilah evaluasi disepadankan 

dengan penilaian, yaitu serangkaian kegiatan untuk 

memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang 

proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan secara 

sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi 

informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan 

(Depdiknas, 2004). Dari pengertian ini kita dapat 

mengambil bahwa penilaian hasil belajar ujungnya adalah 

pada kegiatan pengambilan keputusan tentang proses dan 

hasil belajar. Untuk dapat mengambil keputusan secara 

tepat tentang hasil belajar tersebut perlu didukung oleh 

data secara akurat dan terpercaya.  

         Data ini dikumpulkan dengan melalui kegiatan 

pengukuran terhadap hasil belajar baik dengan 

menggunakan instrumen tes maupun nontes. Jadi 

maksud penilaian adalah memberi nilai tentang kualitas 

sesuatu. Penilaian tidak hanya sekedar mencari jawaban 

terhadap pertanyaan tentang apa, tetapi lebih diarahkan 

kepada menjawab pertanyaan bagaimana atau seberapa 

jauh sesuatu proses atau suatu hasil yang diperoleh 

seseorang atau suatu program. Penilaian di sini diartikan 

sebagai padanan kata evaluasi. Memang ada sebagian 

pendapat yang menyatakan istilah evaluasi (evaluasi 

pendidikan) umumnya digunakan untuk kegiatan 
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pendidikan yang skupnya lebih luas dan objek yang 

dinilaipun juga lebih kompleks misalnya evaluasi 

pendidikan secara nasional atau regional. Sedangkan 

istilah penilaian digunakan pada skup sekolah atau kelas 

dengan objek yang terbatas terkait dengan proses dan 

hasil kegiatan belajar mengajar.   

        Untuk memperjelas pengertian penilaian (evaluasi) 

tersebut ada baiknya bila dikutip beberapa perumusan 

sebagai berikut:   

a. Adams (1964) dalam bukunya “Measurement and 

Evaluation in Education, Psychology, and Guidance” 

menjelaskan tentang bagaimana kita mengukur berbagai 

kemampuan anak didik. Bila kita melangkah lebih jauh 

lagi dalam menginterpretasi skor sebagai hasil 

pengukuran itu dengan menggunakan standar tertentu 

untuk menentukan nilai dalam suatu kerangka maksud 

pendidikan dan pelatihan atas dasar beberapa 

pertimbangan lain untuk membuat penilaian, maka kita 

tidak lagi membatasi diri kita dalam pengukuran, kita 

sekarang telah mengevaluasi kemampuan atau kemajuan 

anak didik.  

b. Daniel L. Stufflebeam dan Anthony J. Shinkfield (1985) 

secara singkat merumuskan evaluasi sebagai berikut: 

“Evaluation is the systematic assessment of the worth or 

merit of some objects”. Dengan demikian maka evaluasi 

antara lain merupakan kegiatan membandingkan tujuan 

dengan hasil dan juga merupakan studi yang 
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mengombinasikan penampilan dengan suatu nilai 

tertentu.   

c. Robert L. Thorndike dan Elizabeth Hagen (1961) 

menjelaskan pengertian evaluasi dengan mengatakan 

bahwa evaluasi itu berhubungan dengan pengukuran. 

Dalam beberapa hal evaluasi lebih luas, karena dalam 

evaluasi di samping ada kegiatan pengukuran (kegiatan 

pembandingan) juga mencakup kegiatan penilaian 

(pengambilan keputusan). Dengan demikian hasil 

pengukuran yang benar merupakan dasar yang kokoh 

untuk melakukan penilaian.   

         Penilaian merupakan komponen penting dalam 

proses dan penyelenggaraan pendidikan. Upaya 

meningkatkan kualitas pendidikan dapat ditempuh 

melalui peningkatan kualitas pembelajaran dan kualitas 

sistem penilaiannya. Keduanya saling terkait. Sistem 

pembelajaran yang baik akan menghasilkan kualitas yang 

baik. Kualitas pembelajaran ini dapat dilihat dari hasil 

penilaiannya. Selanjutnya, sistem penilaian yang baik 

akan mendorong guru untuk menentukan strategi 

mengajar yang baik dan memotivasi peserta didik untuk 

belajar dengan lebih baik. Oleh karena itu, dalam upaya 

peningkatan kualitas pendidikan diperlukan perbaikan 

sistem penilaian yang diterapkan.   

          Menurut TGAT (1987), penilaian atau asesmen 

mencakup semua cara yang digunakan untuk unjuk kerja 

individu. Proses asesmen meliputi pengumpulan bukti-
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bukti tentang pencapaian belajar peserta didik. Bukti ini 

tidak melalui tes saja, tetapi juga dikumpulkan melalui 

pengamatan atau laporan diri (self report). Definisi 

penilaian berkaitan dengan semua proses pendidikan, 

seperti karakteristik peserta didik, karakteristik metode 

mengajar, kurikulum, fasilitas, dan administrasi.  

            Seperti yang telah diuraikan di atas, penilaian 

mencakup cara yang digunakan untuk menilai unjuk 

kerja individu. Penilaian berfokus pada individu, yaitu 

prestasi belajar yang dicapai oleh individu. Proses 

penilaian meliputi pengumpulan bukti-bukti tentang 

pencapaian kemajuan belajar peserta didik. Bukti ini 

tidak selalu diperoleh melalaui tes saja, tetapi juga bisa 

dikumpulkan melalui pengamatan atau laporan diri. 

Penilaian memerlukan data yang baik mutunya sehingga 

perlu didukung oleh proses pengukuran yang baik.   

          Paradigma penilaian sebagai suatu pembelajaran 

peserta didik telah dirintis lebih dari 20 tahun yang lalu, 

yaitu sebagai contoh cara mengubah lembaga melalui 

proses penilaian (Berno,1994). Pendekatan yang 

digunakan ini merupakan penegasan bahwa penilaian 

merupakan bagian dari cara membelajarkan seseorang. 

Evaluasi hasil belajar yang dalam pelaksanaannya 

didahului penilaian harus mampu mendorong peserta 

didik belajar lebih baik dan juga mendorong guru untuk 

mengajar lebih baik.   
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          Menurut (Chittenden, 1991), kegiatan penilaian 

dalam proses pembelajaran perlu diarahkan pada empat 

hal:  

a. Penelusuran: yaitu kegiatan yang dilakukan untuk 

menelusuri apakah proses pembelajaran telah 

berlangsung sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. 

Untuk kepentingan ini, guru mengumpulkan berbagai 

informasi sepanjang semester atau tahun pelajaran 

melalui berbagai bentuk pengukuran untuk memperoleh 

gambaran tentang pencapaian kemajuan belajar anak.   

b. Pengecekan: yaitu untuk mencari informasi apakah 

terdapat kekurangan-kekurangan pada peserta didik 

selama proses pembelajaran. Dengan melakukan berbagai 

bentuk pengukuran, guru berusaha untuk memperoleh 

gambaran menyangkut kemampuan peserta didiknya, 

apa yang telah berhasil dikuasai dan apa yang belum 

dikuasai.   

c. Pencarian: yaitu untuk mencari dan menemukan 

kekurangan yang muncul selama proses pembelajaran 

berlangsung. Dengan jalan ini, guru dapat segera mencari 

solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul 

selamaproses belajar berlangsung.   

d. Penyimpulan: yaitu untuk menyimpulkan tentang tingkat 

pencapaian belajar yang telah dimiliki peserta didik. Hal 

ini sangat penting bagi guru untuk mengetahui tingkat 

pencapaian yang diperoleh peserta didik. Selain itu, hasil 
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penyimpulan ini dapat digunakan sebagai laporan hasil 

tentang kemajuan belajar peserta didik, baik untuk 

peserta didik itu sendiri, sekolah, orang tua, maupun 

pihak-pihak lain yang berkepentingan.   

  

           Tujuan evaluasi dalam bidang pendidikan adalah 

untuk meningkakan kinerja individu atau lembaga. Usaha 

peningkatan kinerja harus didasarkan pada kondisi saat 

ini yang diperoleh melalui kegiatan penilaian atau 

asessmen. Data untuk kepentingan penilaian diperoleh 

dengan menggunakan alat ukur. Alat ukur yang banyak 

digunakan dalam penilaian pendidikan adalah tes. Agar 

diperoleh data yang akurat, tes yang digunakan harus 

memiliki bukti-bukti tentang kesahihan dan 

kehandalannya. Dengan demikian, peningkatan kualitas 

pendidikan memerlukan alat ukur yang sahih dan handal.  

         Penilaian pada dasarnya tidak dapat terpisahkan 

dari proses pembelajaran yang keterampilan yang sudah 

dan belum dikuasai peserta didik untuk ditingkatkan 

dalam pembelajaran remedial dan program pengayaan; (2) 

menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi belajar 

peserta didik dalam kurun waktu tertentu, yaitu: harian, 

tengah semesteran, satu semesteran, satu tahunan, dan 

masa studi satuan pendidikan; (3) menetapkan program 

perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat 

penguasaan kompetensi bagi mereka yang diidentifikasi 

sebagai peserta didik yang lambat; dan (4) memperbaiki 
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proses pembelajaran pada pertemuan semester 

berikutnya.   

           Gronlund, Linn, & Miller (2009, p.55) 

mengemukakan ada tiga ranah atau lingkup penilaian 

pembelajaran, yaitu: (1) domain kognitif, meliputi hasil 

pengetahuan, kemampuan intelektual, dan keterampilan, 

(2) domain afektif, meliputi sikap, minat, apresiasi, dan 

model penyesuain diri, dan (3) domain psikomotor 

meliputi persepsi dan keterampilan motorik. Pada 

Kurikulum 2013 lingkup penilaian hasil belajar mencakup 

kompetensi sikap terdiri atas sikap spiritual (KI-1), dan 

sikap sosial (KI-2), kompetensi pengetahuan atau KI3 

mencakup dimensi kognitif dan pengetahuan, dan 

kompetensi keterampilan atau KI-4 mencakup 

kemampuan belajar dan keterampilan konkret.   

             Perangkat penilaian pembelajaran merupakan 

salah satu komponen yang tidak dapat terpisahkan dalam 

proses pembelajaran di kelas. Menurut National Quality 

Council (2009, p.5) “an assessment tool is define as the 

instrumen(s) and procedures used to gather and interpret 

evidence of competence”. Perangkat penilaian 

pembelajaran dapat dipahami dua hal yang saling 

melengkapi sebagai instrumen penilaian dan prosedur 

penggunaanya.  

Instrumen penilaian merupakan pertanyaan spesifik atau 

aktivitas yang digunakan untuk menilai kompetensi 

melalui pemilihan metode atau teknik penilaian sehingga 
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memudahkan dalam mengambil keputusan. Instrumen 

penilaian ini sekaligus sebagai pedoman bagi guru atau 

penilai setiap penilaian kompetensi peserta didik.   

Prosedur Pengembangan  

      Tahap-tahap penelitian yang dilakukan yaitu sebagai 

berikut:   

1. Tahap Analysis (Analisis) Melakukan analisis 

kebutuhan dan penentuan materi yang akan diambil 

dalam pembuatan soal dan pembahasan serta 

menentukan sasaran dan tujuan pengembangan 

produk.   

2. Tahap Design (Desain) Membuat desain Moodle yang 

akan dikembangkan berupa nama domain, 

mengumpulkan referensi yang berkaitan dengan 

komponen-komponen dalam software yang akan 

dikembangkan, menyusun kisi-kisi soal, menyusun 

kisi-kisi instrumen penilaian, menentukan ahli materi, 

ahli media, peer reviewer,dan reviewer.   

3. Tahap Pengembangan (Development) Membuat 30 soal 

dan pembahasan dari kisikisi yang telah dibuat, 

membuat penilaian pembelajaran e-learning berbasis 

Moodle, melakukan peninjauan produk oleh ahli 

materi, ahli media, peer reviewer. Revisi produk awal 

dilakukan setelah produk ditinjau ahli materi, ahli 

media, peer reviewer.   
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4. Tahap Implementasi (Implementation) Dilakukan 

implementasi terbatas terhadap 10 peserta didik kelas 

XI. Hasil implementasi ini didapatkan masukan dan 

saran untuk revisi produk.  

5. Tahap Evaluasi (Evaluation) Melakukan peninjauan 

produk oleh reviewer dan peserta didik dan 

menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil 

penilaian lima guru kimia SMA/MA sebagai reviewer 

dan 10 peserta didik yang menjadi target uji coba 

untuk menentukan kualitas produk yang 

dikembangkan.  

  

  

Definisi dan Macam-Macam Penilaian Pembelajaran  

1. Tes Tertulis  

            Tes tertulis merupakan tes dalam bentuk bahan 

tulisan ( baik soal maupu jawabannya). Dalam menjawab 

soal siswa tidak selalu harus merespon dalam bentuk 

menulis kalimat jawaban tetapi dapat juga dalam bentuk 

mewarnai,  member tanda, menggambar grafik, diagram 

dan sebagainya.  

2. Penilaian kinerja (performance assessment)  

            Performance assessmen tmerupakan penilaian 

dengan berbagai macam tugas dan situasi dimana peserta 

tes diminta untuk mendemonstrasikan pemhaman dan 
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pengaplikasian pengetahuan yang mendalam, serta 

ketrampilan diberbagai macam konteks, jadi dapat 

dikatakan performance assessment adalah suatu 

penilaian yang meminta peserta tes untuk 

mendemonstrasikan dan pengaplikasikan pengetahuan 

kedalam berbagai macam konteks sesuai dengan kreteria 

yang diinginkan.  

3. Penilaian Proyek  

            Yang dimaksud proyek adalah tugas yang harus 

diselesaikan dalam priode/waktu tertentu. Tugas tersebut 

berupa suatu investigasi sejak dari pengumpulan, 

pengorganisasian, pengevaluasian, hingga penyajian data. 

Karena dalam pelaksanaannya proyek bersumber pada 

data primer/skunder, evaluasi hasil, dan kerjasama 

dengan pihak lain, proyek merupakan suatu sarana yang 

penting untuk menilai kemampuan umum dalam semua 

bidang. Proyek juga akan memberikan informasi tentang 

pemahaman dan pengetahuan siswa pada pembelajaran 

tertentu,  kemampuan siswa dalam mengaplikasikan 

pengetahuan, dan kemampuan siswa untuk 

mengkomunikasikan informasi.  

4. Penilaian Hasil Karya (product assessment)  

            Product assessmen tmerupakan penilaian 

terhadap ketrampilan siswa dalam membuat suatu 

produk benda tertentu dan kualitas produk tersebut.  Ada 

dua tahapan penilaian yaitu; 1) penilaian tentang 
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pemilihan dan cara penggunaan alat serta prosedur kerja 

siswa. 2) penilaian tentang kualitas teknis maupun estetik 

hasil karya/kerja siswa.  

5. Penilaian Sikap  

            Para pakar psikologi sosial berpendapat bahwa 

sikap manusia terbentuk melalui proses pembelajaran 

dan pengalaman. Menurut Klausmeir (1985), ada tiga 

model belajar dalam rangka pembentukan sikap. Model-

model ini sesuai dengan kepentingan penerapan dalam 

dunia pendidikan.  

a. Mengamati dan meniru  

b. Menerima penguatan  

c. Menerima informasi verbal  

6. Penilaian diri (selft assessment)  

             Penilaian diri adalah penilaian yang dilakukan 

oleh guru atau siswa yang bersangkutan untuk 

kepentingan pengelolaan kegiatan belajar mengajar 

(KBM).  Hasil penialaian merupakan masukan bagi guru 

kelas dan pemimpin sekolah untuk meningkatkan kinerja 

semua staff dan guru-guru disekolah dimasa mendatang.  

7. Pete perkembangan hasil belajar  

             Laporan hasil belajar yang dibuat dalam bentuk 

garis kontinum (grafik perkembangan) yang memuat 

deskripsi dan uraian perkembangan kemampuan atau 

kopetensi hasil belajar siswa dinamakan peta 
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perkembangan hasil belajar. Dari peta tersebut dapat 

dipahami bahwa perkembangan kemajuan belajar siswa 

bersift multidimensional, yaitu kemajuan atau 

perkembangan belajar siswa dalam semua bidang studi 

secara stimultan.  

8. Analisis instrumen  

           Suatu instrumen hendaknya dianalisis sebelum 

digunakan. Ada dua model analisis yang dapat dilakukan 

yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kualitatif 

adalah analisis yang dilakukan oleh teman sejawat dalam 

rumpun keahlian yang sama. Sedang kuantitatif 

dilakukan dengan cara meng uji cobakan instrumen yang 

telah dianalisis secara kualiatatif kepada sejumlah siswa 

yang memiliki karakteristik sama dengan siswa yang akan 

diuji dengan instrumen terrsebut.  

9. Evaluasi hasil belajar  

            Evaluasi terhadaphasil belajar bertujuan untuk 

mengetahui ketuntasan siswa dalam menguaai 

kompetensi dasar, materi, atau indikator yang belum 

mencapai ketuntasan.  

  

 

2. Ruang Lingkup Penilaian Pembelajaran  

           Hasil belajar peserta didik dapat diklasifikasi ke 

dalam tiga ranah (domain), yaitu: (1) domain kognitif 
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(pengetahuan atau yang mencakup kecerdasan bahasa 

dan kecerdasan logika – matematika), (2) domain afektif 

(sikap dan nilai atau yang mencakup kecerdasan 

antarpribadi dan kecerdasan intrapribadi, dengan kata 

lain kecerdasan emosional), dan (3) domain psikomotor 

(keterampilan atau yang mencakup kecerdasan kinestetik, 

kecerdasan visual-spasial, dan kecerdasan musikal).  

          Data hasil penelitian multi kecerdasan 

menunjukkan bahwa kecerdasan bahasa dan kecerdasan 

logika-matematika yang termasuk dalam domain kognitif 

memiliki kontribusi hanya sebesar 5 %. Kecerdasan 

antarpribadi dan kecerdasan intrapribadi yang termasuk 

domain afektif memberikan kontribusi yang sangat besar 

yaitu 80 %. Sedangkan kecerdasan kinestetik, kecerdasan 

visual-spatial dan kecerdasan musikal yang termasuk 

dalam domain psikomotor memberikan sumbangannya 

sebesar 5 %.  

          Namun, dalam praxis pendidikan di Indonesia yang 

tercermin dalam proses belajarmengajar dan penilaian, 

yang amat dominan ditekankan justru domain kognitif. 

Domain ini terutama direfleksikan dalam 4 kelompok 

mata pelajaran, yaitu bahasa, matematika, sains, dan 

ilmu-ilmu sosial. Domain psikomotor yang terutama 

direfleksikan dalam mata-mata pelajaran pendidikan 

jasmani, keterampilan, dan kesenian cenderung 

disepelekan. Demikian pula, hal ini terjadi pada domain 

afektif yang terutama direfleksikan dalam matamata 
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pelajaran agama dan kewarganegaraan. Agar penekanan 

dalam pengembangan ketiga domain ini disesuaikan 

dengan proporsi sumbangan masing-masing domain 

terhadap sukses dalam pekerjaan dan kehidupan, para 

guru perlu memahami pengertian dan tingkatan tiap 

domain serta bagaimana menerapkannya dalam proses 

belajar-mengajar dan penilaian.  

           Perubahan paradigma pendidikan dari 

behavioristik ke konstruktivistik tidak hanya menuntut 

adanya perubahan dalam proses pembelajaran, tetapi 

juga termasuk perubahan dalam melaksanakan penilaian 

pembelajaran siswa. Dalam paradigma lama, penilaian 

pembelajaran lebih ditekankan pada hasil (produk) dan 

cenderung hanya menilai kemampuan aspek kognitif, 

yang kadang-kadang direduksi sedemikian rupa melalui 

bentuk tes obyektif. Sementara, penilaian dalam aspek 

afektif dan psikomotorik kerapkali diabaikan.  

            Dalam pembelajaran berbasis konstruktivisme, 

penilaian pembelajaran tidak hanya ditujukan untuk 

mengukur tingkat kemampuan kognitif semata, tetapi 

mencakup seluruh aspek kepribadian siswa, seperti: 

perkembangan moral, perkembangan emosional, 

perkembangan sosial dan aspek-aspek kepribadian 

individu lainnya. Demikian pula, penilaian tidak hanya 

bertumpu pada penilaian produk, tetapi juga 

mempertimbangkan segi proses. Kesemuanya itu 

menuntut adanya perubahan dalam pendekatan dan 
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teknik penilaian pembelajaran siswa. Untuk itulah, 

Depdiknas (2006) meluncurkan rambu-rambu penilaian 

pembelajaran siswa, dengan apa yang disebut Penilaian 

Kelas.  

3. Karakteristik Penilaian Pembelajaran  

1. Validitas  

         Validitas tes merujuk pada pengertian bahwa alat 

tersebut benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. 

Suatu tes yang valid adalah tes yang menuntut siswa 

untuk melakukan tingkah laku yang sama sebagaiman 

telah dirumuskan dalam belajar mengajar. Tujuan belajar 

mengandung tingkah laku yang diharapkan dapat 

dipertunjukkan oleh siswa sebagai hasil, pengajaran serta 

kondisi-kondisi pelaksanaan tingkah laku tersebut dapat 

ditentukan tes prestasi yang akan digunakan.  

Ada tiga prinsip desain tes yang valid, yaitu sebagai 

berikut.  

a. Desain tes menuntut tingkah laku yang 

dirumuskan secara khusus dalam tujuan.  

b. Mendesain tes agar yang mencakup kondisi-

kondisi khusus dalam tujuan.  

c. Mendesain tujuan-tujuan yang menuntut 

klasifikasi tingkah laku tertentu.  

2. Reliabilitas  
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         Suatu tes yang reliable memberikan suatu ukuran 

yang konsisten tentang kemampuan siswa untuk 

mempertunjukan prestasi mengenai suatu tujuan. 

Reliabilitas menunjukan nilanilai yang konsisiten.  

3. Objektivitas  

         Suatu tes mengandung objektivitas bila dua atau 

lebih pengamat yang kompeten masing-masing dapat 

menyetujui bahwa tes performance siswa memenuhi atau 

tidak kriteria yang dirumuskan dalam tujuan pengajaran. 

Untuk meningkatkan objektivitas tes, guru sebaiknya 

menyusun item tes berdasarkan tujuan yang telah 

dirumuskan secara khusus, dan menskor hasil tes tanpa 

mempertimbangkan subjektif.  

4. Perbedaan (Diferensiasi)  

          Suatu tes memiliki derajat membedakan yang tinggi 

jika tes itu memuat tugas-tugas yang hanya siswa yang 

mencapai tujuan yang mengerjakannya. Derajat 

membedakan itu tampak pada hasil tes siswa  

5. Pertanyaan-pertanyaan evaluasi  

          Salah satu pendekatan yang digunakan untuk 

mengembangkan suatu rencana evaluasi adalah 

mengidentifikasi pertayaan-pertanyaan evaluasi secara 

kritis. Untuk merancang pertanyaan- pertanyaan evalusi 

sebaiknya kita lihat kembali model sistem belajar secara 

umum, yakni kondisi dasar, prosedur instruksional, dan 

tujuan terminal.  
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Soal Latihan 

1 Mengapa perlu dilaksanakan penilaian (assessment)?  

2 Aspek apa yang (harus) dinilai?  

3 Apa dasar hukum melaksanakan penilaian?  

4 Mengapa penilaian dibutuhkan dalam melakukan 

pembelajaran?  

5 Kriteria apa saja yang dapat digunakan dalam 

penilaian pembelajaran?  

Rangkuman 

Penilaian merupakan proses pengumpulan, pelaporan 

dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa 

yang diperoleh melalui pengukuran untuk menganalisis 

unjuk kerja atau prestasi siswa dalam mengerjakan 

tugas-tugas yang terkait.  

Penilaian berbasis kompetensi merupakan proses 

pengumpulan bukti-bukti seseorang yang telah mencapai 

kompetensi atau belum, yang dikumpulkan dari berbagai 

sumber dan dalam bentuk yang bervariasi. Bukti hasil 

belajar terdiri dari 3 bentuk:   

1. Bukti langsung, yaitu bukti yang dikumpulkan 

berdasarkan pengamatan langsung dari penilaian.  

2. Bukti tidak langsung, yaitu bukti yang diperoleh dari 

pihak ketiga, seperti guru, pembimbing, orang tua, 

teman sekelas dan lain-lain.   
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3. Bukti tambahan lainnya, yaitu bukti yang diperoleh 

selain kedua sumber di atas, seperti kertas kerja, 

laporan, produk kerja, dll.  

 Fungsi Penilaian   

Penilaian mempunyai sejumlah fungsi di dalam proses 

belajar mengajar, yaitu:   

a. Sebagai alat guna mengetahui apakah siswa talah 

menguasai pengetahuan, nilai-nilai, norma-norma dan 

keterampilan yang telah diberikan oleh guru.  

b. Untuk mengetahui aspek-aspek kelemahan peserta 

didik dalam melakukan kegiatan belajar.   

c. Mengetahui tingkat ketercapaian siswa dalam kegiatan 

belajar.   

d. Sebagai sarana umpan balik bagi seorang guru, yang 

bersumber dari siswa.   

e. Sebagai alat untuk mengetahui perkembangan belajar 

siswa.   

f. Sebagai materi utama laporan hasil belajar kepada para 

orang tua siswa.  

 

 

 

 



 

 

  

356 
 



  
 

 

357 
 

GLOSARIUM 
 

Tujuan pokok 
evaluasi 
pembelajaran 

untuk mengetahui keefektifan 
proses belajar mengajar yang telah 
dilaksanakan 

Pembelajaran proses interaksi peserta didik 
dengan pendidik dan sumber belajar 
pada suatu lingkungan belajar 

BK Bimbingan dan Konseling 

Pengukuran 
(measurement) 

  proses pemberian angka atau 
usaha memperoleh deskripsi 
numerik dari suatu tingkatan 
dimana seorang peserta didik telah 
mencapai karakteristik tertentu 

Penilaian 
(assessment) 

proses pengumpulan dan 
pengolahan informasi untuk 
mengukur pencapaian hasil belajar 
peserta didik dengan berbagai cara 
dan  beragam alat penilaian belajar 
peserta didik 

Tes Objektif tes tertulis yang menuntut siswa 
memilih jawaban yang telah 
disediakan atau memberikan 
jawaban singkat dan 
pemeriksaannya dilakukan secara 
objektif (seragam) terhadap semua 
murid 

Tes Isian Singkat tes yang ditandai dengan adanya 
jawaban pada tempat kosong yang 
disediakan oleh guru untuk menulis 
jawabannya dengan singkat sesuai 
dengan petunjuk. 

Tes minat belajar tes yang dilakukan oleh guru kepada 
peserta didik untuk meningkatkan 
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minat peserta didik dalam mata 
pelajaran, 

Tes motivasi 
berprestasi 

tes yang dilakukan oleh guru kepada 
peserta didik untuk mendorong 
motivasi peserta didik dalam belajar 
sehingga dapat memperoleh prestasi 
lebih baik dari sebelumnya. 

Tes kreativitas tes yang dilakukan oleh guru kepada 
peserta didik untuk mengukur 
kreativitas peserta didik dalam 
belajar 

Tes lisan tes yang dilakukan dengan cara 
mengadakan tanya jawab secara 
langsung terhadap peserta dididk 
baik satu persatu, berpasangan 

Kepribadian sesuatu yang terdapat pada diri 
seseorang, yang menampakkan 
bentuknya dari tingkah lakunya 

Rubrik pedoman penskoran yang digunakan 
untuk menilai unjuk kerja siswa 
berdasarkan jumlah skor dari 
beberapa kriteria dan tidak hanya 
menggunakan satu skor saja 

Rubrik holistik rubrik yang deskripsi aspek 
penilaiannya dibuat secara umum 

Tujuan evaluasi untuk melihat dan mengetahui 
proses yang terjadi dalam proses 
pembelajaran 

SK Standar kompetensi 

KD Kompetensi Dasar 
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