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LINGKUP HAK CIPTA

Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu 
ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan 
pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/
atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan 
pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l) huruf a, huruf b, huruf e, dan/
atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 
dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk 
pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
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KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah swt. Atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan karunia dan keselamatan kepada penulis sehingga buku yang berjudul Dasar-

Dasar Metode Penelitian Kualitatif ini rampung dan dapat diselesaikan dengan lancar.Buku ini berjudul Dasar-Dasar Metode Penelitian Kualitatif.  Isinya terdiri dari sepuluh bab, masing-masing membahas konsep dasar metodologi penelitian kualitatif, perspektif metode  penelitian kualitatif, potensi masalah, fokus dan judul penelitian kualitatif, kajian teori, perumusan masalah dalam penelitian kualitatif, tahap-tahap penelitian, teknik penelitian, instrumen dan pengumpulan data, kriteria dan teknik pemeriksaan keabsahan data dan penyusunan 
laporan penelitian.Dengan terbitnya buku  ini diharapkan mendorong pembaca untuk terlibat secara aktif dalam melakukan penelitian kualitatif dan  buku ini dapat membantu penerapan teori secara mendasar dalam praktik penelitian dan untuk mengenali bagaimana penelitian kualitatif dilakukan.Penulis berharap  bahwa buku ini dapat menambah wawasan pembaca mengenai metode penelitian kualitatif dan dapat dijadikan rujukan sebagai salah satu mata kuliah yang diajarkan di perguruan tinggi. Berbagai saran, kritik, dorongan dan masukan dari berbagai pihak menjadi aspek dalam menyempurnakan buku ini.Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang berkenan menerbitkan buku ini, juga kerja sama tim penulis yang turut membantu atas terbitnya buku ini dan semua pihak yang terlibat.

      Penulis 



vi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................................. v

DAFTAR ISI ................................................................................................................. vi

BAB 1

KONSEP DASAR METODE PENELITIAN KUALITATIF .............................. 1

Dr. Naidin Syamsuddin, S.AG., M.Pd.I.A. Penelitian Kualitatif ........................................................................................... 1B. Jenis Penelitian Kualitatif ................................................................................ 4C. Karakteristik Penelitian Kualitatif ............................................................... 6D. Orientasi Hasil dan Dampak Penelitian Kualitatif Terhadap Pengembangan Teoritik dan Dampak dalam Kehidupan ................10E. Ringkasan .............................................................................................................11

BAB 2

PERSPEKTIF METODE PENELITIAN KUALITATIF ...................................13

Ganda Agustina Hartati Simbolon, SST., M.Keb.A. Filosofi Penelitian Kualitatif .........................................................................16B. Aliran Teori yang mendasari penelitian kualitatif ..............................17C. Memahami Desain Penelitian Kualitatif ..................................................18

BAB 3

POTENSI MASALAH, FOKUS DAN JUDUL PENELITIAN KUALITATIF ... 27

Surni. S.E. M.Si.A. Masalah dalam penelitian kualitatif .........................................................27B. Fokus Penelitian Kualitatif ............................................................................29C. Menentukan Fokus (Satu Domain) ............................................................30

D. Rumusan Masalah ............................................................................................30



vii

E. Bentuk Rumusan Masalah .............................................................................32F. Judul Penelitian Kualitatif ..............................................................................35G. Teori dalam penelitian Kualitatif ...............................................................37

BAB 4

KAJIAN TEORI .........................................................................................................39

Resyi A. Gani, S.Kom., M.Pd.

A. Kajian Teori  ........................................................................................................39

B. Pengertian Kajian Teori Menurut Para Ahli ..........................................40

C. Cara Membuat Kajian Teori ..........................................................................41D. Perbedaan Kajian Teori dengan Tinjauan Pustaka ............................43

BAB 5

PERUMUSAN MASALAH DALAM PENELITIAN KUALITATIF ..............51

Halima Bugis, M.Pd.

A. Masalah dan Penelitian ..................................................................................51

B. Perumusan Masalah ........................................................................................52

C. Pengertian Rumusan Masalah .....................................................................60D. Perbedaan kalimat Rumusan Masalah penelitian kualitatif dan kuantitatif  ............................................................................................................64

BAB 6

TAHAP-TAHAP PENELITIAN .............................................................................67

Mariana Marta Tower, M.Pd.A. Identifikasi Masalah .........................................................................................67B. Tinjauan Pustaka ..............................................................................................68

C. Tujuan Penelitian ..............................................................................................68

D. Pengumpulan Data ...........................................................................................69

E. Analisis Data ........................................................................................................71

F. Penulisan Hasil Penelitian .............................................................................72

BAB 7

TEKHNIK PENGUMPULAN DATA ....................................................................75

Dr. Muhammad Guntur, M.Pd.



viii

A. Sumber dan Jenis Data ...................................................................................75

B. Pengamatan .........................................................................................................76C. Wawancara ..........................................................................................................77

D. Catatan Lapangan .............................................................................................79E. Penggunaan Dokumen ....................................................................................79

F. Sampling ................................................................................................................83

BAB 8

INSTRUMEN DAN PENGUMPULAN DATA ...................................................87

Siti Maulidah, S.Pd.I., M.Pd.

A. Instrumen Penelitian.......................................................................................87B. Bentuk-Bentuk Instrumen Pengumpulan Data....................................92

BAB 9

KRITERIA DAN TEKNIK PEMERIKSAAN KEABSAHAN DATA ..........107

Dr. Muhammad Taufik, S.S., M.Hum.A. Teknik Pemeriksaaan Keabsahan data .................................................110B. Kriteria Kredibilitas dengan teknik pemeriksaan Sbb; .................110C. Keteralihan dengan teknik pemeriksaan : ...........................................113D. Kebergantungan dengan teknik pemeriksaan ..................................113

BAB 10

PENYUSUNAN LAPORAN PENELITIAN .....................................................123

Marsela Renasari Presty, S.ST., M.Keb.

A. Tata Cara Penulisan Laporan ....................................................................123

B. Sasaran Laporan .............................................................................................125C. Struktur Format Penyusunan Laporan Penelitian Kualitatif .......126D. Publikasi Artikel Hasil Penelitian ...........................................................129E. Rangkuman .......................................................................................................129

BAB 11

PENGEMBANGAN DALAM PENELITIAN KUALITATIF ........................131

Ns. Angela Dwi Pitri, M. Kep.A. Eksistensi Penelitian Kualitatif (EPK) ...................................................131



ix

B. Pengembangan Topik ...................................................................................133C. Langkah Penelitian Kualitatif ....................................................................134

DAFTAR PUSTAKA ..............................................................................................140

TENTANG PENULIS ............................................................................................143





1

BAB 1

KONSEP DASAR METODE PENELITIAN 

KUALITATIF

Dr. Naidin Syamsuddin, S.AG., M.Pd.I.

A. Penelitian Kualitatif

K
onsep dasar penelitian kualitatif istilah-istilah penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2009:4). Lebih lanjut Creswell (2009) menjelaskan bahwa proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya- upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan- pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Menurut Mukhadis, Ibnu, dan Dasna (2003), dalam penalaran induktif pencarian pengetahuan dimulai dengan observasi terhadap hal-hal yang khusus yaitu fakta-fakta konkret. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapa pun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan (Creswell, 2009).Penelitian kualitatif berkaitan dengan fenomena kualitatif. Misalnya, ketika kita tertarik untuk menyelidiki alasan perilaku manusia (yaitu, mengapa orang berpikir atau melakukan hal-hal tertentu), kita cukup sering berbicara tentang ‘Penelitian Motivasi’, jenis penelitian kualitatif yang penting. Penelitian kualitatif sangat 
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penting dalam ilmu perilaku di mana tujuannya adalah untuk menemukan motif yang mendasari perilaku manusia.Pendekatan kualitatif untuk penelitian berkaitan dengan penilaian subjektif dari sikap, pendapat dan perilaku. Penelitian dalam situasi seperti itu adalah fungsi dari wawasan dan kesan peneliti. Pendekatan penelitian semacam itu menghasilkan hasil baik dalam bentuk non-kuantitatif atau dalam bentuk yang tidak dikenai analisis kuantitatif yang ketat. Umumnya, teknik wawancara kelompok fokus, teknik proyektif dan wawancara mendalam digunakan.Menurut Brewer dan Hunter (dalam Denzin & Lincoln, 2009) Penelitian kualitatif secara inheren merupakan fokus 
perhatian dengan berbagai metode- metode. Harus disadari bahwa penggunaan metode yang beragam atau triangulasi mencerminkan upaya untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai suatu fenomena yang sedang dikaji (Denzin & Lincoln, 2009:3). Realita objektif tidak akan pernah dapat dipahami. Triangulasi bukanlah alat atau strategi validasi, namun merupakan alternatif 
bagi validasi. Dengan demikian, Flick (dalam Denzin & Lincoln, 2009) menjelaskan bahwa gabungan berbagai metode, data empiris, sudut pandang dan peneliti/pengamat dalam satu kajian tunggal sebaiknya dipahami sebagai strategi yang menambah kekuatan, keluasan, dan kedalaman ke dalam jenis penyelidikan apa saja.Lebih lanjut Denzin dan Lincoln (2009) menjelaskan, tahap 
pemanasan atau periode penentuan desain pada awal penelitian kualitatif mencakup pilihan- pilihan berikut:

1. Pertanyaan–pertanyaan yang menuntun arah penelitian.

2. Pemilihan lokasi dan partisipan.
3. Akses dan entri ke lokasi penelitian dan beberapa kesepakatan 

dengan para partisipan.

4. Durasi waktu penelitian.
5. Pemilihan strategi-strategi penelitian yang sesuai; mencakup strategi-strategi berikut:

a. Etnografi (ethnography)
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b. Riwayat hidup (life history)c. Sejarah lisan (oral history)
d. Etnometodologi (ethnomethodology)
e. Studi kasus (case study)f. Observasi partisipan (participant observation)
g. Riset lapangan atau studi lapangan (field research or field study)
h. Penelitian naturalistic (naturalistic study)
i. Penelitian fenomenologis (phenomenological studi)
j. Penelitian ekologi deskriptif (descriptive study)k. Penelitian deskriptif (descriptive study)
l. Kajian interaksionis simbolik (symbolic interactionism study).
m. Etnografi-mikro (micro ethnography)
n. Penelitian interpretif (interpretive research)
o. Penelitian tindakan (action research)
p. Penelitian naratif (narrative research)
q. Historiografi (historiography)
r. Kritik sastra (literary criticism)

6. Posisi teori dalam penelitian.

7. Identifikasi bias-bias dan ideologi peneliti.
8. Identifikasi prosedur-prosedur pernyataan kesediaan (informed 

consent) dan keinginan untuk mematuhi prinsip-prinsip etis.Berdasarkan kajian tersebut penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya (Moleong, 2010:6).Menurut Moleong (2010) Fungsi dan pemanfaatan penelitian kualitatif antara lain adalah sebagai berikut:
1. Pada penelitian awal dimana subjek penelitian tidak didefinisikan secara baik dan kurang dipahami.
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2. Pada upaya pemahaman penelitian perilaku dan penelitian 
motivasional.

3. Untuk penelitian konsultatif.
4. Memahami isu-isu rumit suatu proses.

5. Memahami isu-isu rinci tentang situasi dan kenyataan 
yang dihadapi seseorang.

6. Untuk memahami isu-isu yang sensitif.
7. Untuk keperluan evaluasi.
8. Untuk meneliti latar belakang fenomena yang tidak dapat diteliti melalui penelitian kuantitatif.
9. Digunakan untuk meneliti tentang hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang subjek penelitian.

10. Digunakan untuk lebih dapat memahami setiap fenomena yang sampai sekarang belum banyak diketahui.
11. Digunakan untuk menemukan perspektif baru tentang hal-hal yang sudah banyak diketahui.
12. Digunakan oleh peneliti bermaksud meneliti sesuatu secara 

mendalam.

13. Dimanfaatkan oleh peneliti yang berminat untuk menelaah sesuatu latar belakang misalnya tentang motivasi, peranan, nilai, sikap, dan persepsi.
14. Digunakan oleh peneliti yang berkeinginan untuk menggunakan hal-hal yang belum banyak diketahui ilmu pengetahuan.
15. Dimanfaatkan oleh peneliti yang ingin meneliti sesuatu dari segi 

prosesnya.

B. Jenis Penelitian KualitatifPara peneliti hendaknya jangan hanya memilih penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif atau penelitian dan pengembangan (R&D) untuk diterapkan; mereka juga harus menentukan jenis penelitian dalam tiga pilihan tersebut. Strategi-strategi penelitian merupakan jenis-jenis rancangan penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, dan penelitian 
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dan pengembangan (R&D) yang menetapkan prosedur-prosedur khusus penelitian (Creswell,2010).Lebih lanjut Creswell (2010) menjelaskan beberapa strategi-strategi dalam penelitian kualitatif, antara lain yaitu:
1. EtnografiMerupakan penelitian kualitatif yang di dalamnya peneliti menyelidiki suatu kelompok kebudayaan di lingkungan yang alamiah dalam periode waktu yang cukup lama dalam pengumpulan data utama, data observasi, dan data wawancara.
2. Grounded theoryMerupakan strategi penelitian yang di dalamnya peneliti “memproduksi” teori umum dan abstrak dari suatu proses, aksi, atau interaksi tertentu yang berasal dari pandangan-pandangan 

partisipan.

3. Studi kasusMerupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.
4. FenomenologiMerupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti mengidentifikasi hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena tertentu. Memahami pengalaman-pengalaman hidup manusia menjadikan filsafat fenomenologi sebagai suatu metode penelitian yang prosedur-prosedurnya mengharuskan peneliti untuk mengkaji sejumlah subjek dengan terlibat secara langsung dan relatif lama di dalamnya untuk mengembangkan pola-pola dan relasi-relasi makna.
5. NaratifMerupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki kehidupan individu-individu dan meminta seorang atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupan 
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mereka. Informasi ini kemudian diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi naratif.
C. Karakteristik Penelitian KualitatifKarakteristik Penelitian Kualitatif memiliki sejumlah ciri-ciri yang membedakannya dengan penelitian jenis lainnya. Menurut Lincoln dan Guba (dalam Moleong, 2010) mengulas sebelas buah ciri penelitian kualitatif, antara lain sebagai berikut:

1. Ciri ke-1: Latar AlamiahPenelitian kualitatif melakukan penelitian pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan. Hal ini dilakukan, menurut Lincoln dan Guba (1985:39). Karena ontology ilmiah menghendaki adanya kenyataan- kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya.
2. Ciri ke-2: Manusia Sebagai Alat (instrumen) Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Hal itu dilakukan karena, jika memanfaatkan alat yang bukan manusia dan mempersiapkan dirinya terlebih dahulu sebagai yang lazim digunakan dalam penelitian klasik, maka sangat tidak mungkin untuk mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan 

yang ada di lapangan.

3. Ciri ke-3: Metode KualitatifPenelitian kualitatif, menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaah dokumen. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. 
Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti 
dengan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh 
bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

4. Ciri ke-4: Analisis Data Secara Induktif Penelitian kualitatif menggunakan analisis data secara induktif. Analisis induktif ini digunakan karena beberapa alas an. Pertama, proses induktif 
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lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak sebagai 
yang terdapat dalam data. Kedua, analisis data induktif lebih 
dapat membuat hubungan peneliti-responden-responden menjadi eksplisit, dapat dikenal, dan akuntabel. Ketiga, analisis demikian lebih dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat tidaknya 
pengalihan pada suatu latar lainnya.   Keempat, analisis induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam 
hubungan- hubungan. Kelima, analisis demikian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik.

5. Ciri ke-5: Teori dari Dasar (grounded theory) Penelitian kualitatif lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan 
teori substantif yang berasal dari kata. Hal ini disebabkan 
oleh beberapa hal. Pertama, tidak ada teori apriori yang dapat mencakupi kenyataan-kenyataan jamak yang mungkin akan 
dihadapi. Kedua, penelitian ini mempercayai apa yang dilihat sehingga ia berusaha untuk sejauh mungkin menjadi netral. 
Ketiga, teori dari- dasar lebih dapat responsive terhadap nilai-nilai kontekstual.

6. Ciri ke-6: DeskriptifData yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah 
diteliti.

7. Ciri ke-7: Lebih Mementingkan Proses dari pada  HasilPenelitian kualitatif lebih banyak mementingkan segi proses daripada hasil. Hal ini disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam 
proses.

8. Ciri ke-8: Adanya Batas yang Ditentukan oleh FokusPenelitian kualitatif menghendaki ditetapkan adanya batas dalam penelitian atas dasar focus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal. 
Pertama, batas menentukan kenyataan jamak yang kemudian 
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mempertajam focus. Kedua, penetapan fokus dapat lebih dekat dihubungkan oleh interaksi antara peneliti dan fokus.
9. Ciri ke-9: Adanya Kriteria Khusus untuk Keabsahan DataPenelitian kualitatif meredefinisikan validitas, reliabilitas, dan subjektivitas dalam versi lain dibandingkan dengan yang lazim digunakan dalam penelitian klasik. Menurut Lincoln dan Guba (1985:43) hal itu disebabkan beberapa hal. Pertama, validitas internal cara lama telah gagal karena hal itu menggunakan isomorfisma antara hasil penelitian dan kenyataan tunggal di mana penelitian dapat dikonvergensikan. Kedua, validitas eksternal gagal karena tidak taat-asas dengan aksioma dasar 

dari generalisasinya. Ketiga, kriteria reliabilitas gagal karena mempersyaratkan stabilitas dan keterlaksanaan secara mutlak dan keduanya tidak mungkin digunakan dalam paradigma yang didasarkan atas desain yang dapat berubah-ubah. Keempat, kriteria objektivitas gagal karena penelitian kuantitatif justru memberi kesempatan interaksi antara peneliti-responden dan peranan nilai. Karena itu maka pemeriksaan keabsahan data ada kriteria khususnya.
10. Ciri ke-10: Desain yang Bersifat Sementara Penelitian kualitatif menyusun desain yang secara terus- menerus disesuaikan dengan kenyataan di lapangan. Jadi tidak menggunakan desain yang telah disusun secara ketat dan kaku sehingga tidak dapat diubah lagi. Hal itu disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, tidak dapat dibayangkan sebelumnya tentang kenyataan-kenyataan jamak di lapangan. Kedua, tidak dapat diramalkan sebelumnya apa yang akan berubah karena hal itu akan terjadi dalam interaksi antara peneliti dengan kenyataan. Ketiga, bermacam-macam sistem nilai yang terkait berhubungan dengan cara yang tidak dapat diramalkan. Dengan demikian, desain khususnya masalah yang telah ditetapkan terlebih dahulu apabila peneliti ke lapangan dapat saja diubah.
11. Ciri ke-11: Hasil Penelitian Dirundingkan dan Disepakati 

BersamaPenelitian kualitatif lebih menghendaki agar pengertian dan hasil interpretasi yang diperoleh dirundingkan dan disepakati 
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oleh manusia yang dijadikan sebagai sumber data. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, susunan kenyataan dari merekalah yang akan diangkat oleh peneliti. Kedua, hasil penelitian bergantung pada hakikat dan kualitas hubungan antara pencari dengan yang dicari. Ketiga, konfirmasi hipotesis kerja akan menjadi lebih baik verifikasinya apabila diketahui dan dikonfirmasikan oleh orang-orang yang ada kaitannya 
dengan yang diteliti.Pada dasarnya landasan teoritis penelitian kualitatif itu bertumpu secara mendasar pada fenomenologi. Karena itu pada bagian 

fenomenologi dijadikan sebagai dasar teoritis utama sedang yang lainnya yaitu interaksi simbolik, kebudayaan, dan etnometodologi dijadikan sebagai dasar tambahan yang melatar belakangi secara teoritis penelitian kualitatif (Moleong, 2010:14).Seorang peneliti yang mengadakan penelitian kualitatif 
biasanya berorientasi pada teori yang sudah ada. Lebih lanjut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2010) menjelaskan, pada penelitian kualitatif teori dibatasi pada pengertian: suatu pernyataan sistematis yang berkaitan dengan seperangkat proporsi yang berasal dari data uji kembali secara empiris dengan menggunakan istilah paradigma. Paradigma diartikan sebagai kumpulan longgar tentang asumsi yang secara logis dianut bersama, konsep, atau proporsi yang mengarahkan cara berfikir dan cara penelitian. Orientasi atau perspektif teoritis adalah cara memandang dunia, asumsi yang dianut orang tentang sesuatu yang penting, dan apa yang membuat dunia bekerja. Dalam suatu penelitian, apakah dinyatakan secara eksplisit atau tidak, 
biasanya paradigma peneliti atau orientasi teoritis tertentu mengarah pelaksanaan penelitian itu. Peneliti yang baik menyadari dasar orientasi teoritisnya dan memanfaatkanya dalam pengumpulan dan analisis data. Teori membantu menghubungkannya dengan data.

Sebagai penguat bagi pemilihan desain penelitian yang telah ditetapkan sejak awal, maka sangat bermanfaat kiranya bagi kita untuk mempertimbangkan beberapa karakteristik desain kualitatif (Denzin & Lincoln, 2009), meliputi:
1. Desain kualitatif bersifat holistic. Desain ini menyoroti gambaran yang lebih besar atau bahkan keseluruhan gambar, dan mulai dengan penelitian kecil untuk memahami keseluruhan tersebut.



10 Dasar-Dasar Metode Penelitian Kualitatif

2. Desain kualitatif menyoroti relasi-relasi dalam sebuah system dan kebudayaan.
3. Desain kualitatif berfokus pada upaya untuk memahami setting sosial tertentu, dan tidak perlu membuat prediksi-prediksi 

sebelumnya.

4. Desain kualitatif merujuk pada pengalaman dan interaksi 
langsung dengan partisipan.

5. Desain kualitatif menuntut seorang peneliti untuk menetap di lokasi penelitian selama waktu yang diperlukan.
6. Desain kualitatif menuntut waktu analisis yang sama waktu di 

lapangan.

7. Desain kualitatif menuntut seorang peneliti untuk mampu mengembangakan sebuah model dari peristiwa baru yang 
terjadi di lapangan.

8. Desain kualitatif juga menandakan seorang peneliti sekaligus 
menjadi instrumen penelitian; artinya seorang peneliti harus memiliki kemampuan untuk mengobservasi perilaku dan harus mempertajam keahlian yang diperlukan bagi observasi dan wawancara face-to-face secara langsung.

9. Desain kualitatif mensyaratkan pengajuan permohonan kesediaan dan mematuhi prinsip etis dalam penelitian.
10. Desain kualitatif mensyaratkan adanya ruang terbuka bagi 

peran peneliti dan penjelasan tentang bias dan ideology peneliti 

sendiri.

11. Desain kualitatif mengandaikan sebuah proses analisis data 
yang terus-menerus.

D. Orientasi Hasil dan Dampak Penelitian Kualitatif Terhadap 

Pengembangan Teoritik dan Dampak dalam KehidupanOrientasi hasil dari penelitian kualitatif adalah Hasil penelitian berupa deskripsi, interpretasi dan tentative-situasional. Dari hasil penelitian kualitatif juga akan menemukan teori-teori dasar baru. Dampak dalam kehidupan adalah untuk mengatasi suatu masalah yang spesifik dan terfokus.
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E. RingkasanPenelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan analisis data secara induktif, mengarah sasaran penelitian pada usaha menemukan teori dari dasar-dasar, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya bersifat sementara, dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak: peneliti dan subjek penelitian (Moleong, 2010).Lebih lanjut Moleong (2010) menjelaskan, dasar teoritis penelitian kualitatif bertumpu pada pendekatan fenomenologis, interaksi simbolik, kebudayaan dan etnometodologi. Pendekatan fenomenologis berusaha memahami subjek dari segi pandangan mereka sendiri. Interaksi simbolik mendasarkan diri pada pengalaman manusia yang ditengahi oleh penafsiran: segala sesuatu tidak memiliki pengertian sendiri-sendiri, sedangkan pengertian itu dikenakan padanya oleh seseorang sehingga dalam hal ini penafsiran menjadi esensial. Di pihak lain, kebudayaan dipandang sebagai kerangka teoritis untuk memahami pengalaman yang menimbulkan perilaku. Terakhir, etnometodologi merupakan studi tentang bagaimana individu menciptakan dan mencapai kehidupannya sehari- hari.Berdasarkan kajian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif meliputi analisis dan pemahaman mengenai perilaku dan proses sosial masyarakat yang spesifik dan teratur sebagai misinya, penelitian kualitatif juga menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensinya.
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BAB 2

PERSPEKTIF METODE PENELITIAN KUALITATIF

Ganda Agustina Hartati Simbolon, SST., M.Keb.

U
ntuk melakukan penelitian, tentu penting menyusun laporan baik itu proposal penelitian, skripsi, tesis, dan lain sebagainya. Dalam penulisan karya tulis ilmiah tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus ada di dalamnya yang kemudian dijadikan bab dan sub bab yang akan menjelaskan mengenai penelitian dan seluk-beluknya.

Salah satu unsur yang penting dan harus ada di dalam sebuah karya tulis ilmiah yang akan digunakan atau telah digunakan untuk penelitian adalah kajian teori. Kajian teori atau juga yang kerap disebut landasan teori merupakan serangkaian konsep, definisi, dan juga perspektif mengenai satu hal yang tersusun rapi.
Kajian teori ini menjadi hal penting di dalam sebuah penelitian karena nantinya menjadi landasan teori atau dasar teori dari penelitian tersebut. Sehingga seharusnya kajian teori memuat kualitas yang baik karena kualitas pada kajian teori tersebut menentukan berkualitasnya 

bobot di dalam sebuah penelitian.Dalam menulis kajian teori, setidaknya Anda bisa mengadopsi 
satu teori mendasar yang relevan dengan penelitian. Selain itu, di dalam kajian teori harus memuat teori yang relevan yang berguna untuk menjelaskan adanya variabel yang ditemukan di dalam 
penelitian tersebut.Tak hanya itu, kajian teori ini ditulis atau diciptakan agar Anda 
dapat mengambil atau menulis hipotesis atau jawaban  sementara 

yang disusun di dalam penelitian tersebut.
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Selain pengertian secara harfiah dan secara umum, para ahli juga memiliki pandangannya masing-masing mengenai pengertian dari kajian teori. Berikut adalah pengertian kajian teori menurut para 
ahli.

1. KnellerMenurut Kneller, kajian teori memiliki dwimakna yang mana memiliki sifat empiris. Artinya, kajian teori merupakan sebuah hasil dari hipotesis yang sudah diuji dengan menggunakan eksperimen dan juga observasi.
2. ManningSementara itu, pendapat Manning mengenai kajian teori merupakan sekumpulan pendapat atau asumsi yang memiliki sifat logis. Teori juga bisa menghasilkan dugaan yang bisa disandingkan dengan konsep yang telah diamati.
3. KerlingerKerlinger mengungkapkan pendapatnya bahwa kajian teori merupakan sebuah konsep yang sudah terintegrasi dengan baik 

satu sama lain dan berisi sebuah pandangan yang sistematis terhadap suatu fenomena.
4. Emory CooperSelanjutnya, Emory Cooper mengungkapkan bahwa kajian teori merupakan sekumpulan konsep, variabel, proposisi, dan konsep lain yang secara sistematis berhubungan dan juga sudah ditarik kesamaannya untuk bisa menjelaskan dan membaca sebuah fakta.
5. Labovitz dan HagedornMenurut Labovitz dan Hagedorn, kajian teori merupakan sebuah ide yang bersifat teoritis guna menentukan alasan mengapa 

variabel dalam sebuah penelitian bisa saling berhubungan 

dengan pernyataan.

6. Gardner LindzeyGardner Lindzey mengungkapkan pendapatnya bahwa kajian teori adalah hipotesis dan masih dalam bentuk spekulasi dan belum terbukti, sehingga belum pasti kebenaran faktanya.
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Dari berbagai pengertian di atas, baik secara umum maupun menurut para ahli disimpulkan bahwa kajian teori merupakan sebuah konsep yang logis dan saling terhubung secara sistematik guna menguji sebuah fakta dan juga variabel dari satu fenomena.Perspektif penelitian dalam hal ini merupakan cara pandang peneliti terhadap tingkat kebebasan kepada responden dalam memberikan data atau informasi yang hendak disajikan. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang berperspektif emik, yakni pendekatan penelitian yang pengambilan datanya dalam bentuk narasi, cerita detail, ungkapan dan bahasa asli hasil konstruksi para responden atau informan, tanpa ada evaluasi dan interpretasi dari peneliti. Data dalam bentuk cerita detail tersebut hanya dapat diperoleh, karena teknik pengumpulan datanya adalah wawancara mendalam dan atau observasi, bukan kuesioner. Dengan demikian tingkat kebebasan perspektif emik yang diberikan kepada responden atau informan sangat tinggi (Berutu dalam Hamidi, 2013).Perspektif penelitian yang digunakan oleh seorang peneliti adalah kualitatif yang memiliki tahapan berpikir kritis-ilmiah, yang mana seorang peneliti memulai berfikir secara induktif, yaitu menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena sosial, melalui pengamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya dan kemudian berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati itu (Berutu dalam Bungin, 2013).Pendekatan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Filsafat ini sering juga disebut sebagai paradigma interpretif dan konstruktif, yang 
memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif. Pendekatan ini memandang bahwa kenyataan sebagai suatu yang 
berdimensi jamak, utuh dan merupakan satu kesatuan. Karena itu tidak mungkin disusun satu rancangan penelitian secara detail dan rancangan penelitian bisa berkembang selama penelitian berlangsung. Dalam pendekatan ini, peneliti dan objek yang diteliti 

selain berinteraksi dan proses penelitiannya bisa dilakukan dari luar maupun dari dalam dengan banyak melibatkan keputusan. Dalam pelaksanaannya peneliti berfungsi sebagai alat penelitian.
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Adapun yang dimaksud dengan pendekatan penelitian kualitatif 
adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas social, sikap, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen.Penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama yaitu:

1. Menggambarkan dan mengungkap (to describe and explore).
2. Menggambarkan dan menjelaskan (to describe and explain)Dalam penggunaan pendekatan ini, hasil penelitian merupakan deskripsi interpretasi yang mana peneliti berusaha menjelaskan 

dan mendeskripsikan setiap objek yang ditelitinya bersifat tentatif 
dalam konteks waktu dan situasi tertentu. Kebenaran hasil penelitian lebih banyak didukung melalui kepercayaan berdasarkan konfirmasi dengan pihak-pihak yang diteliti. Pendekatan ini sering disebut juga dengan pendekatan kualitatif (Azzura Ice. 2013).
A. Filosofi Penelitian KualitatifTradisi Jerman yang Kantian dan Hegelian dalam Penelitian Kualitatif Dalam ilmu sosial dan sosiologi terdapat tradisi yang melatarbelakangi munculnya aliran teori beserta metodologinya di panggung ilmu sosial.

1. Tradisi pemikiran Prancis dan Inggris yang positivisme atau 
sering disebut empirisme, behaviorisme, naturalisme dan sainstisme. Tradisi ini berkembang karena dipengaruhi oleh tradisi-tradisi ilmu kealaman yang tergolong Aristotelian 
dimana dalam tradisi tersebut berpandangan bahwa realitas itu hakikatnya adalah materi dan kealaman.

2. Tradisi pemikiran Jerman yang lebih humanistik, yaitu 
memandang bahwa manusia sebagai manusia dipengaruhi oleh filsafat rasionalisme (idealisme) Plato. Tradisi pemikiran Jerman yang Platonik, humanistik dan idealistik menjadi akar tradisi pendekatan penelitian Kualitatif.Teori plato menimbulkan Kant dan Hegel membentuk tradisi pemikiran tersendiri. Kant dan Hegel menolak dengan adanya 
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pemikiran Positivisme Prancis dan Inggris. Kant dan Hegel beralasan bahwasanya Prancis dan Inggris yang terlalu empirisme karena pada faktanya sejarah manusia banyak diwarnai oleh ide-ide besar yang bukan hasil dari pengalaman empirik. Menurut Kant dan Hegel, jiwa manusia adalah sebagai produser ide-ide dan karenanya sejarah umat manusia merupakan manifestasi dari sejarah ide-ide yang telah diciptakan oleh manusia itu sendiri. Perjalanan sejarah umat manusia bukan sekedar perubahan peristiwa satu ke peristiwa lainnya, melainkan perjalanan ide-ide dan kreasi manusia selaku makhluk sadar dan bertujuan (purposive creators) (Bungin, 2003).Ide-ide dan kreasi manusia ini merupakan fakta fenomenologis, dimana dalam memahaminya perlu adanya proses 

penghayatan yaitu proses proses inter preventive understanding, oleh Weber disebut “verstehen”. Hal tersebut sesuai dengan konsep tindakan sosial (social action) dimana dari rangkaian pemikiran tersebut memunculkan pemikiran tentang pendekatan penelitian Kualitatif. Kualitatif merupakan sebuah upaya menggugat relevansi tradisi prancis dan Inggris (Positivistik) mengandalkan empirisme untuk menjelaskan fenomena sosial dan masalah manusia. Oleh sebab itu, pemikiran positivistic dipertanyakan reasonabilitasnya untuk memahami masalah manusia (fenomena sosial). Dari sinilah tampak diperlukannya suatu pendekatan tersendiri dan demikianlah yang ditawarkan oleh sebuah pendekatan penelitian kualitatif (Bungin, 2003).
B. Aliran Teori yang mendasari penelitian kualitatif

1. Teori tentang budayaTeori tentang budaya dapat disederhanakan menjadi dua kelompok besar yaitu
a. Aliran teori yang memandang budaya sebagai suatu system atau organisasi makna. Budaya dianggap sebagai pita kesadaran tempat tersimpan memori kolektif suatu kelompok masyarakat tentang mana yang dianggap benar, mana yang dianggap salah, mana yang dianggap baik, mana yang dianggap buruk, mana yang dianggap berharga, dan mana yang dianggap kurang berharga.
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b. Aliran teori yang memandang budaya sebagai sistem adaptasi suatu kelompok masyarakat terhadap lingkungannya. Dalam hal ini budaya ditempatkan sebagai keseluruhan cara hidup suatu masyarakat yang diwariskan, dipelihara, dan dikembangkan secara turun temurun sesuai dengan tuntutan lingkungan yang dihadapi.
2. Teori fenomenologiTeori fenomenologi berpendapat bahwa apa yang nampak di permukaan termasuk pola perilaku manusia sehari-hari hanyalah suatu gejala atau fenomena dari apa yang tersembunyi di “kepala” sang pelaku.
3. Teori etnometodologi

Teori etnometodologi pada dasarnya relative serupa dengan aliran fenomenologi sebab kehadiran etnometodologi itu sendiri juga diilhami oleh fenomenologi.
4. Teori interaksionisme simbolikTeori interaksionisme simbolik, teori ini memiliki tiga premis yaitu;

a. Manusia bertindak terhadap suatu (benda, orang atau ide) atas dasar makna yang diberikan kepada sesuatu itu.
b. Makna tentang sesuatu itu diperoleh, dibentuk, direvisi melalui proses interaksi dalam kehidupan sehari-haric. Pemaknaan terhadap sesuatu dalam dalam bertindak atau berinteraksi tidaklah berlangsung mekanisme, melainkan melibatkan proses interpretasi. (Bungin, 2003).

C. Memahami Desain Penelitian KualitatifPenelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah (Walidin, Saifullah & Tabrani, 2015: 77).



19Dasar-Dasar Metode Penelitian Kualitatif

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan 
setting tertentu yang ada di dalam kehidupan riil (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena: apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana terjadinya? Artinya riset kualitatif berbasis pada konsep going exploring yang melibatkan in-depth and case-oriented study atau sejumlah kasus atau kasus tunggal (Chariri, 2009: 9). Sejalan dengan Denzin & Lincoln (1994) penelitian kualitatif merupakan penelitian menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan sebuah fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian kualitatif 
berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.Penelitian kualitatif berlandaskan kepada filsafat post-positivisme, sebab berguna untuk meneliti pada objek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) peneliti berkontribusi sebagai 
instrumen kunci, pengambilan sampel, sumber data dilakukan 
dengan purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan 
triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2011: 299). Karena tujuan utama dalam penelitian kualitatif untuk membuat fakta/fenomena agar mudah dipahami (understandable) dan memungkinkan sesuai modelnya dapat menghasilkan hipotesis baru (Hennink, Hutter & Bailey, 2020; Sarmanu, 2017).Dengan demikian, penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari sebuah realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya. Karena peneliti menginterpretasikan bagaimana subjek memperoleh makna dari lingkungan sekeliling, dan bagaimana makna tersebut mempengaruhi perilaku mereka. Penelitian dilakukan dalam latar (setting) yang alamiah (naturalistic) bukan hasil perlakuan (treatment) atau manipulasi variabel yang dilibatkan.Tujuan penelitian kualitatif dapat dilihat dari: (1) Penggambaran objek penelitian (describing object); agar objek penelitian dapat dimaknai maka perlu digambarkan melalui cara memotret, memvideo, 
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meilustrasikan dan menarasikan. Penggambaran ini dapat dilakukan 
terhadap objek berupa peristiwa, interaksi sosial, aktivitas sosial 
religious, dan sebagainya.Mengungkapkan makna di balik fenomena (exploring meaning 

behind the phenomena); makna dibalik fenomena/fakta dapat diungkap bila peneliti memperlihatkan dan mengungkapkan melalui wawancara mendalam (dept interview) dan observasi berpartisipasi (participation observation). (3) Menjelaskan fenomena yang terjadi (explaining object); fenomena yang tampak di lapangan terkadang tidak sama dengan apa yang menjadi tujuan, menjadi inti persoalan atau dengan kata lain yang tampak berbeda dengan maksud utama, sehingga perlu adanya penjelasan secara detail, rinci dan sistematis (Setiawan & Anggito, 2018: 39). Klarifikasi secara obyektif perlu dilakukan untuk menghindari kesalahan konsepsi (miscon-centurion), kesalahpahaman (misunderstanding), dan kesalahan interpretasi (misinterpretation) (Suwendra, 2018: 5; Merriam & Grenier, 2019).Karakteristik penelitian kualitatif, seorang peneliti sebelum melakukan proses penelitian, perlu mengenal dan memahami tentang karakteristik penelitian kualitatif dengan harapan dapat mempermudah saat proses penelitian dan dapat mengungkap informasi kualitatif secara teliti dalam prosesnya yang deskripsi-analisis dan penuh makna. Penelitian kualitatif dilakukan dengan karakteristik yang mendeskripsikan fakta atau suatu keadaan yang sebenarnya, namun laporan yang dibuat harus memperhatikan interpretasi ilmiah agar bagus hasilnya. Bogdan & Biklen (1982: 27-29); Frankel & Wallen (1998: 379- 401), menguraikan bahwa karakteristik kualitatif yaitu: (1) Latar yang alamiah (naturalistic 

inquiry), (2) Peneliti adalah sebagai instrumen kunci, (3) Bersifat deskriptif, (4) Penelitian kualitatif lebih menekankan terhadap proses 
daripada hasil/outcome, (5) Analisis data dilakukan secara induktif, dan (6) Penelitian kualitatif lebih menekankan makna.Penelitian kualitatif ini tentunya berbeda dengan penelitian kuantitatif, sebab penelitian kualitatif tidak menggunakan statistic, namun melalui pengumpulan data, analisis, lalu diinterpretasikan. Biasanya familiar dengan hubungan masalah sosial dan manusia yang bersifat interdisipliner, fokus pada multimeter, naturalistik dan interpretative (Creswell, 1994). Penelitian kualitatif fokus pada 
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penekanan pemahaman tentang masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realistis atau natural setting yang holistik, kompleks, dan rinci. Antara penelitian kuantitatif dan kualitatif tidak ada yang paling baik, sebab masing-masing dari penelitian tersebut memiliki sisi kelebihan dan kekurangannya. Artinya peneliti dapat menentukan/memilih metode mana yang tepat berdasarkan pada tujuan dan topik dari penelitian yang akan dilaksanakan. Akan tetapi, seiring perkembangan zaman, penggunakan kualitatif dan kuantitatif dapat/bisa digabungkan menjadi metode dalam memecahkan fenomena-fenomena baru yang dapat disebut dengan metode penelitian mix 

method (Suryani & Hendriadi, 2015; Mamik, 2015).Pendekatan-pendekatan penelitian dalam kualitatif ada beberapa macam diantaranya adalah fenomenology, etnografi, hermeneutik, grounded theory, naratif/historis, dan studi kasus. (1) Phenomenology; pendekatan ini berusaha untuk mengungkap, mempelajari serta memahami fenomena dan konteksnya yang khas dan uni dialami oleh individu hingga tataran keyakinan individu yang bersangkutan. Martin Heidegger mengembangkan pendekatan ini bertujuan untuk memahami atau mempelajari pengalaman hidup manusia, mencari hakikat atau esensi dari pengalaman dan sasarannya adalah untuk memahami pengalaman sebagaimana disadari. (2) Etnografi; pendekatan ini fokus pada riset sosial (budaya dan bahasa), menurut Creswell (2008: 473) “Ethnographic designs are qualitative 

research procedures for describing, analyzing, and interpreting a culture-

sharing group’s shared patterns of behavior, beliefs, and language that 

develop over time”. (3) Hermeneutik; “Hermeneutics as the methodology 

of interpretation can provide guidance for solving problems of 

interpretation of human actions, texts and other meaningful material by 

offering a toolbox based on solid empirical evidence” Ramberg & Gjesdal (2014). Penafsiran untuk mengerti dan memahami arti terdalam dari informasi yang disampaikan oleh partisipan, hermeneutika juga mensyaratkan pemahaman konteks yang benar sehingga arti asli dapat terungkap dengan jelas dan benar, asumsi hermeneutika bahwa semua ilmu dan kegiatan belajar bersifat empiris.
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Gambar 1. Pendekatan Penelitian Kualitatif(4) Grounded theory; Martin & Turner (1986) “grounded theory 

an inductive, theory discovery methodology that allows the researcher 

to develop a theoretical account of the general features of a topic 

while simultaneously grounding the account in empirical observations 

of data”. Artinya bahwa GT ini merupakan pendekatan untuk menganalisis yang terkait dengan data sistematis yang diterapkan dan menggunakan serangkaian metode untuk menghasilkan teori induktif mengenai area substantif. (5) Naratif/Historis; suatu metode di dalam riset ilmu sosial, untuk membantu memahami identitas dan pandangan dunia seseorang dengan mengacu pada cerita-cerita (narasi) yang didengarkan/dituturkan. Dapat dikatakan juga sebagai proses penyelidikan secara kritis terhadap peristiwa masa lalu dan menghasilkan deskripsi/narasi serta penafsiran yang tepat, benar mengenai peristiwa-peristiwa. Biasanya teknik yang digunakan adalah heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Daliman, 2014). (6) Studi kasus (case study); pendekatan yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam mengenai suatu hal yang diteliti baik berupa program, peristiwa, aktivitas dan lainnya untuk memperoleh pengetahuan/informasi secara mendalam tentang hal tersebut (Baxter & Jack, 2008). Fenomena yang dipilih biasanya disebut dengan kasus, artinya hal yang actual (real-life events), sedang berlangsung bukan 
sesuatu yang sudah lewat.Dengan demikian, bahwa pendekatan apapun yang digunakan dalam penelitian kualitatif peneliti harus dapat memperhatikan dan memahaminya agar dalam mengungkap dan menggali subjek penelitiannya lebih tepat dan cocok sehingga hasilnya sesuai dengan 
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tujuannya. Peran peneliti dalam menentukan pendekatan harus dapat sesuai dengan kondisi di lapangan, disisi lain peneliti juga harus memperhatikan pendekatan yang ideal dan bersifat tetap, teknik juga bersifat situasional/fleksibel, dan perubahan tetap dimungkinkan, bilamana semua yang dipersiapkan oleh peneliti kurang sesuai atau belum cocok. Ibaratkan seperti orang memancing; ukuran mata kail harus sudah ditentukan dari awal mengenai jenis/ukuran ikan apa yang akan didapatkan atau ikan yang ada di perairan tersebut, tetapi umpan yang dapat diganti/ditukar (mata pancing adalah pendekatan, umpan adalah tekniknya; wawancara dsb).Setiap kegiatan penelitian pastinya harus selalu mengikuti suatu proses secara bertahap. Creswell (2008) telah menyajikan tahapan khusus penelitian kualitatif diantaranya yaitu (1) Identifikasi masalah; 
peneliti harus memulai apa yang menjadi sasaran penelitian, artinya menyangkut spesifikasi isu/fenomena yang hendak dipelajari/diteliti. (2) Literature review (penelusuran pustaka); bagian ini peneliti harus mencari bahan atau sumber bacaan yang terkait fenomena yang akan diteliti, sehingga peneliti harus dapat menemukan kebaruan (novelty) atau kelebihan dari penelitian dengan penelitian sebelumnya. (3) Menentukan tujuan penelitian; peneliti harus mengidentifikasi maksud/tujuan utama dari penelitiannya. (4) Pengumpulan data; peneliti harus memperhatikan dalam memilih dan menentukan objek/partisipan yang potensial, guna menjangkau kemampuan partisipan untuk terlibat secara aktif dalam penelitian. (5) Analisis dan interpretasi data (interpretation); data yang telah diperoleh oleh peneliti kemudian dianalisis atau ditafsirkan sehingga menghasilkan gagasan atau teori baru. (6) Pelaporan; peneliti membuat laporan hasil penelitiannya dengan corak deskripsi, karena menggunakan metode kualitatif sehingga membutuhkan penggambaran secara luas dalam laporannya dan harus memposisikan pembaca seolah-olah sebagai orang yang terlibat dalam penelitian (Sugiarto, 2015: 45).Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif perlu diperhatikan, sebab kualitas riset sangat tergantung dari kualitas dan kelengkapan data yang telah didapatkan. Pertanyaan yang selalu diperhatikan 
dalam pengumpulan data adalah apa, dimana, kapan, dan bagaimana. Penelitian kualitatif biasanya bertumpu pada triangulasi data yang 

diperoleh dari tiga metode yaitu interview, participant observation, dan analisis dokumen (document record) (Marshall, & Rossman, 1999).
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Gambar 2. Tahapan Penelitian Kualitatif (Raco, 2010: 19)Pertama, interview, bertujuan untuk mencatat opini, perasaan, emosi, dan hal lain berkaitan dengan individu yang ada dalam organisasi. Interview dilakukan agar peneliti memperoleh data yang lebih banyak sehingga peneliti dapat memahami situasi/kondisi sosial dan budaya melalui bahasa dan ekspresi pihak yang diinterview dan dapat melakukan klarifikasi atas hal-hal yang tidak diketahui (Seidman, 2006). Kedua, participant observation, dilakukan dengan mengamati (observasi) secara langsung perilaku individu dan interaksi dalam setting penelitian. Maka dari itu, peneliti harus terlibat langsung dalam kehidupan sehari-sehari subjek yang dipelajari. Ketiga, analisis dokumen, hal ini merupakan bukti unik dalam studi kasus yang tidak ditemui dalam interview dan observasi. Sumber ini merupakan sumber data yang dapat digunakan untuk mendukung data dari observasi dan interview. Selain itu, telaah terhadap catatan organisasi dapat memberikan data tentang konteks historis setting organisasi yang diteliti. Sumber datanya dapat berupa catatan administrasi, surat-menyurat, memo, agenda dan dokumen lain yang relevan (Fitrah & Lutfiyah, 2017).Proses penelitian kualitatif, rancangan penelitian kualitatif 
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diibaratkan oleh Bogdan (1982), seperti orang piknik, artinya ia baru tahu tempat yang akan dituju, namun tentu belum tahu pasti apa yang ditempat itu. Ia akan tahu setelah memasuki objek dengan cara membaca informasi dari berbagai sumber baik tertulis, gambar, dan sebagainya. Maka, ia belum tahu apa yang akan dituju dan ia akan tahu setelah melihat fenomenanya ia melihat, mengamati dan menganalisis dengan serius. Berdasarkan ilustrasi ini, dapat dikemukakan bahwa walaupun peneliti kualitatif belum memiliki masalah/keinginan yang jelas, tapi dapat langsung memasuki obyek/lapangan. Setelah peneliti masuk dalam objek ia merasa asing akan objeknya. Pada tahap inilah muncul orientasi/deskripsi dengan grand tour question. Pada tahap ini peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan ditanyakan. Ia baru mengenal serba sepintas terhadap informasi 
yang diperolehnya.Proses tahap selanjutnya dapat disebut tahap reduksi/fokus. Pada tahap ini peneliti mereduksi segala informasi yang telah diperoleh pada tahap pertama. Peneliti mereduksi data harus berfokus pada masalah tertentu saja agar tidak universal. Tahap reduksi ini peneliti menyortir data dengan cara memilih data yang menarik, penting, berguna dan baru. Kemudian dari reduksi data ini akan dikelompok menjadi sebagai fokus penelitian. Tahap selection (data display) peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci, setelah itu melakukan analisis data yang mendalam dari data dan informasi yang diperoleh, sehingga peneliti dapat menemukan tema/topic dengan merekontruksi data yang diperoleh menjadi suatu bangunan pengetahuan, hipotesis atau ilmu yang baru (Miles & Huberman, 1994).

Dalam proses pemilihan data pada setiap tahapan harus dilakukan secara sirkuler/berulang-ulang dengan dengan berbagai cara dan berbagai sumber. Peneliti mencandra kembali terhadap kesimpulan yang telah dibuat. Apakah kesimpulan dibuat itu kredibel atau tidak. Untuk memastikan kesimpulan yang telah dibuat, maka peneliti masuk lapangan lagi, mengulangi pertanyaan dengan cara dan sumber yang berbeda, tetapi tujuannya sama, sehingga kesimpulan tadi diyakini memiliki kredibilitas yang tinggi dan pengumpulan data dinyatakan selesai.
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BAB 3

POTENSI MASALAH, FOKUS DAN JUDUL 

PENELITIAN KUALITATIF

Surni. S.E. M.Si.

A. Masalah dalam penelitian kualitatif

M
enurut Arikunto (1992; 22), dalam bukunya Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, dikatakan bahwa masalah itu mesti merupakan bagian dari “kebutuhan” seseorang untuk dipecahkan. Penyebab orang ingin mengadakan penelitian adalah karena ia ingin mendapatkan jawaban dari masalah 

yang dihadapi.\Sementara itu Sedarmayanti dan Hidayat (2011), dalam bukunya Metodologi Penelitian, mengatakan bahwa  masalah adalah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan apa yang 
disebut dengan permasalahan penelitian adalah suatu pembatasan fokus perhatian pada ruang lingkupnya sampai menimbulkan pertanyaan dalam diri orang-orang yang mencari permasalahan.Pendapat lain mengatakan bahwa masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara 2 faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari sesuatu jawaban.Dari ketiga pendapat mengenai definisi masalah di atas, maka kami menyimpulkan bahwa masalah adalah rangkaian peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang menimbulkan pertanyaan dalam setiap individu manusia, serta secara otomatis membutuhkan upaya untuk mencari suatu jawaban atas masalah yang dihadapi 
tersebut.
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Setiap penelitian baik penelitian kuantitatif maupun kualitatif selalu berangkat dari masalah. Namun terdapat perbedaan yang mendasar antara “masalah “ dalam penelitian kualitatif “masalah “ yang akan dipecahkan melalui penelitian harus jelas, spestik, yang dibawa oleh peneliti masih remang-remang, bahkan gelap kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, “masalah “ dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara. Tentative dan akan berkembang atau 
berganti setelah peneliti berada di lapangan.Dalam penelitian kualitatif, akan terjadi tiga kemungkinan 
terhadap “masalah “ yang dibawa oleh peneliti dalam penelitian. Yang pertama masalah yang dibawa oleh peneliti tetap, sehingga sejak awal sampai akhir penelitian sama. Yang kedua “masalah” yang dibawa peneliti setelah memasuki penelitian berkembang yaitu memperluas atau memperdalam masalah yang telah disiapkan. Dengan demikian tidak terlalu banyak perubahan, sehingga judul penelitian cukup disempurnakan. Yang ketiga sehingga harus di  “ganti” masalah. Dengan demikian judul proposal dengan judul penelitian tidak 
sama dengan judulnya diganti. Dalam institusi tertentu, judul yang diganti ini sering mengalami kesulitan administrasi. Oleh karena itu institusi yang menangani penelitian kualitatif, harus mau dan mampu menyesuaikan dengan karakteristik masalah kualitatif ini.Peneliti kualitatif yang merubah masalah atau ganti judul penelitiannya setelah memasuki lapangan penelitian atau setelah selesai,merupakan peneliti kualitatif yang lebih baik, karena ia dipandang mampu melepaskan apa yang telah dipikirkan sebelumnya, dan selanjutnya mampu melihat fenomena secara lebih luas dan mendalam sesuai dengan apa yang terjadi dan berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Kemungkinan masalah sebelum dan sesudah ke lapangan dalam penelitian kualitatif dapat digambarkan sebagai berikut.

Terdapat perbedaan antara masalah dan rumusan masalah. Seperti telah dikemukakan bahwa, masalah adalah merupakan penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi. Sedangkan 
rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang disusun berdasarkan masalah yang harus dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Dalam usulan penelitian, sebaiknya masalah tersebut perlu ditunjukkan dengan data. Misalnya ada masalah tentang 
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kualitas SDM yang masih rendah, maka perlu di tunjukan data kualitas 
SDM tersebut, melalui Human Development Index misalnya. Masalah kemiskinan perlu ditunjukkan data tentang jumlah penduduk yang miskin, masalah korupsi perlu di tunjukan jumlah koruptor,dsb.Data tentang masalah bisa berasal dari dokumentasi hasil 
penelitian, pengawasan, evaluasi, pengamatan pendahuluan, dan pertanyaan orang-orang yang patut di percaya.
B. Fokus Penelitian KualitatifDalam pandangan penelitian kualitatif, gejala itu bersifat holistic (menyeluruh tidak dapat dipisah-pisah), sehingga peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti meliputi aspek tempat (place), pelaku (actor), aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergi (Sugiyono, 2013:32).Karena terlalu luasnya masalah, maka dalam penelitian kualitatif, peneliti akan membatasi 
penelitiannya dalam satu atau lebih variabel. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut fokus, yang bersifat pokok masalah yang masih bersifat umum. Fokus penelitian dapat digambarkan seperti gambar berikut.
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C. Menentukan Fokus (Satu Domain)Dalam mempertajam penelitian, peneliti kualitatif menetapkan fokus. Spradley menyatakan bahwa “A focused refer to a single cultural 

domain or a few related domains” maksudnya adalah bahwa, fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Kebaruan informasi itu bisa berupa upaya untuk memahami secara lebih luas dan mendalam tentang situasi sosial, tetapi ada keinginan untuk menghasilkan hipotesis atau 
ilmu baru dari situasi sosial yang diteliti. Fokus yang sebenarnya dalam penelitian kualitatif diperoleh setelah peneliti melakukan grand tour observation dan grand tour 

question atau yang disebut penjelajahan umum. Dari penjelajahan umum ini peneliti akan memperoleh gambaran umum menyeluruh tentang situasi sosial. Untuk dapat memahami secara lebih luas dan mendalam, maka diperlukan pemilihan fokus penelitian. Spradley dalam Sugiyono (2013:34) mengemukakan empat alternatif untuk menetapkan fokus penelitian yaitu sebagai berikut. 
a. Menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan. 
b. Menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu 

organizing domain. c. Menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek. 
d. Menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait 

dengan teori-teori yang telah ada. 

D. Rumusan MasalahMenurut Sugiyono (2013:35) berdasarkan level of explanation suatu gejala, maka secara umum terdapat tiga bentuk rumusan masalah, yaitu rumusan masalah deskriptif, komparatif dan asosiatif. 
1. Rumusan masalah deskriptif adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengungkapkan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. 
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2. Rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk membandingkan antara konteks sosial dengan domain satu dibandingkan dengan yang lain. 
3. Rumusan masalah asosiatif atau hubungan adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengkonstruksi 

hubungan antara situasi sosial atau domain satu dengan 

lainnya. Rumusan Masalah asosiatif dibagi menjadi tiga, yaitu: (1) hubungan simetris, (2) kausal, dan (3) reciprocal atau interaktif. Hubungan simetris adalah hubungan satu gejala yang munculnya bersamaan sehingga bukan merupakan gejala sebab akibat atau interaktif. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Selanjutnya, hubungan interaktif adalah hubungan yang diamati atau ditemukan adalah hubungan yang bersifat interaktif. Dalam penelitian kualitatif seperti telah dikemukakan, rumusan masalah merupakan fokus penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk lapang atau situasi sosial tertentu. Namun demikian, setiap peneliti baik peneliti kuantitatif maupun kualitatif harus membuat rumusan masalah. Pertanyaan penelitian kualitatif dirumuskan dengan maksud untuk memahami gejala yang kompleks dalam kaitannya dengan aspek-aspek lain (in 

context). Peneliti yang menggunakan pendekatan kualitatif, pada tahap awal penelitiannya, kemungkinan belum memiliki gambaran yang jelas tentang aspek-aspek masalah yang akan ditelitinya. Ia akan mengembangkan fokus penelitian sambil mengumpulkan data. Proses 
ini disebut “emergent design” (Lincoln & Guba dalam Sugiyono, 2013: 36). Dalam penelitian kualitatif, pertanyaan penelitian tidak dirumuskan atas dasar definisi operasional dari suatu variabel penelitian. Pertanyaan penelitian kualitatif dirumuskan dengan maksud untuk memahami gejala yang kompleks dalam kaitannya dengan aspek-aspek lain (in context). 
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E. Bentuk Rumusan MasalahAda beberapa para ahli mendefinisikan tentang perumusan masalah, diantaranya:Menurut Pariata Westra (1981:263) bahwa “Suatu masalah yang terjadi apabila seseorang berusaha mencoba suatu tujuan atau percobaannya yang pertama untuk mencapai tujuan itu hingga berhasil.”Menurut Sutrisno Hadi (1973:3) “Masalah adalah kejadian yang menimbulkan pertanyaan kenapa dan kenapa”Menurut Creswell (2012) sebuah permasalahan pendidikan, kontroversi atau perhatian yang menjadi pedoman yang dibutuhkan untuk pelaksanaan sebuah studi disebut sebagai perumusan masalah.Berdasarkan level of explanation , suatu gejala, maka secara umum terdapat tiga bentuk rumusan masalah, yaitu rumusan masalah deskriptif, komparatif dan asosiatif.
1. Rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau 

memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, 
luas dan mendalam.

2. Rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk membandingkan antara konteks sosial atau domain satu di bandingkan dengan yang lain.
3. Rumusan masalah asosiatif atau hubungan adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengkonstruksi 

hubungan antara situasi sosial atau domain satu dengan yang 

lainnya. Rumusan masalah asosiatif dibagi menjadi tiga yaitu, hubungan simetris, kausal dan reciprocal atau interaktif. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Selanjutnya hubungan reciprocal adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Dalam penelitian kualitatif 
hubungan yang diamati atau ditemukan adalah hubungan yang bersifat reciprocal atau interaktif.Dalam penelitian kuantitatif, ketiga rumusan masalah tersebut terkait dengan variabel penelitian, sehingga rumusan masalah peneliti sangat spesifik, dan akan digunakan sebagai panduan bagi peneliti 
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untuk menentukan landasan teori, hipotesis, instrumen, dan teknik 
analisis data.Dalam penelitian kualitatif seperti yang telah dikemukakan, rumusan masalah yang merupakan fokus penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk lapangan 
atau situasi sosial tertentu. Namun demikian setiap peneliti baik peneliti kuantitatif maupun kualitatif harus membuat rumusan masalah. Pertanyaan penelitian kualitatif dirumuskan dengan maksud untuk memahami gejala yang kompleks dalam kaitannya dengan aspek-aspek lain (in context). Peneliti yang menggunakan pendekatan kualitatif, pada tahap awal penelitiannya. Ia akan mengembqangkan fokus penelitian sambil mengumpulkan data. Proses seperti ini disebut 
“emergent design” (Lincoln dan Guba, 1985:102).Dalam penelitian kualitatif, pertanyaan penelitian tidak dirumuskan atas dasar definisi operasional penelitian tidak dirumuskan atas dasar definisi operasional dari suatu variabel penelitian. Pertanyaan penelitian kualitatif dirumuskan dengan maksud untuk memahami gejala yang kompleks, interaksi sosial yang terjadi, dan kemungkinan ditemukan hipotesis atau teori baru.

Berikut ini diberikan contoh rumusan masalah dalam 

proposal penelitian kualitatif tentang suatu peristiwa.

1. Apakah peristiwa yang terjadi dalam situasi sosial atau setting 

tertentu?(Rumusan masalah deskriptif)
2. Apakah makna peristiwa itu bagi orang-orang yang ada pada 

setting itu?(rumusan masalah deskriptif)
3. Apakah peristiwa itu diorganisir dalam pola-pola organisasi 

sosial tertentu?(rumusan masalah asosiatif/hubungan yang akan menemukan pola organisasi dari suatu kejadian )
4. Apakah peristiwa itu dihubungkan dengan peristiwa lain dalam 

situasi sosial yang sama atau situasi sosial yang lain ?(rumusan masalah asosiatif)
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5. Apakah peristiwa itu sama atau berbeda dengan peristiwa lain?(rumusan masalah  komparatif)
6. Apakah peristiwa itu merupakan peristiwa yang baru, yang 

belum ada sebelumnya?

Contoh 2 Rumusan masalah tentang kemiskinan

1. Bagaimanakah gambaran rakyat miskin di situasi sosial atau 

setting tertentu?(rumusan masalah deskriptif)
2. Apakah makna miskin bagi mereka yang berada dalam situasi 

dalam social tersebut?(rumusan masalah deskriptif)
3. Bagaimana upaya masyarakat tersebut dalam mengatasi kebutuhan sehari-hari?
4. Bagaimanakah pola terbentuknya mereka menjadi miskin ?(rumusan masalah asosiatif reciprocal)
5. Apakah pola terbentuknya kemiskinan antara satu keluarga 

dengan yang lain berbeda    (masalah komparatif)
6. Apakah pola baru yang menyebabkan rakyat menjadi miskin?

Contoh tiga Rumusan masalah tentang manajemen

1. Apakah pemahaman orang-orang yang ada dalam organisasi itu tentang arti dan makna manajemen?(masalah deskriptif)
2. Bagaimana iklim kerja atau suasana kerja pada kerja pada 

organisasi tersebut? (masalah deskriptif)
3. Bagaimana pola perencanaan yang digunakan dalam organisasi itu, baik perencanaan strategis maupun taktis/tahunan?(masalah deskriptif)
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4. Bagaimanakah model penempatan orang-orang yang menduduki 
posisi dalam organisasi itu ?(masalah deskriptif)

5. Bagaimanakah model koordinasi, kepemimpinan , dan supervisi 

yang dijalankan dalam organisasi itu? (masalah asosiatif)
6. Bagaimanakah pola penyusunan anggaran pendapatan dan 

belanja organisasi itu? (masalah asosiatif)
7. Bagaimanakah pola pengawasan dan pengendalian yang dilakukan dalam organisasi tersebut ? (masalah deskriptif)
8. Apakah kinerja organisasi tersebut berbeda dengan organisasi 

lain yang sejenis ?(masalah komparatif)
F. Judul Penelitian KualitatifJudul dalam penelitian kualitatif pada umumnya disusun berdasarkan masalah yang telah ditetapkan.Dengan demikian judul penelitiannya harus sudah spesifik dan mencerminkan permasalahan dan variabel yang akan diteliti, judul penelitian kuantitatif digunakan sebagai pegangan peneliti untuk menentukan variabel yang akan diteliti, teori yang digunakan, instrumen penelitian yang dikembangkan, teknik analisis data, serta kesimpulan.Dalam penelitian kualitatif, karena masalah yang dibawa oleh peneliti masih bersifat sementara , dan bersifat (Menyeluruh),  makna judul dalam penelitian kualitatif yang dirumuskan dalam proposal juga masih bersifat sementara,dan akan berkembang setelah memasuki lapangan. Judul laporan penelitian kualitatif yang baik justru berubah, atau mungkin diganti. Judul penelitian kualitatif yang tidak berubah, berita peneliti belum mampu menjelajah secara mendalam terhadap situasi sosial yang diteliti sehingga belum mampu mengembangkan 
pemahaman yang luas dan mendalam terhadap situasi sosial yang diteliti (situasi sosial= objek yang diteliti)
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Judul penelitian kualitatif tentu saja tidak harus mencerminkan 
permasalahan dan variabel yang diteliti, tetapi lebih pada usaha untuk mengungkapkan fenomena dalam situasi sosial secara luas dan mendalam,serta mengemukakan hipotesis dan teori. Berikut ini diberikan beberapa contoh judul penelitian kualitatif.

1. Mengembangkan model Perencanaan yang efektif, di eropa 
otonomi Daerah

2. Organisasi Pemerintahan yang Efektif dan Efisien pada Era 
Otonomi Daerah.

3. Membangun Iklim Kerja yang Kondusif.
4. Pengembangan Kepemimpinan Berbasis Budaya.

5. Pengembangan Sistem Pengawasan Efektif
6. Makna Menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi Masyarakat
7. Makna Pembangunan Bagi Masyarakat Miskin
8. Pngembangan Body language yang menarik Bagi Konsumen Masyarakat Yogyakarta
9. Strategi Hidup Masyarakat yang Tanah dan Rumahnya Tergusur

10. Manajemen keluarga Petani dalam Menyekolahkan Anak-anaknya
11. Model Belajar anak yang berprestasi
12. Profil Guru yang Efektif Mendidik Anak
13. Makna Upacara-upacara Tradisional Bagi Masyarakat Tertentu
14. Pola Perkembangan Karir bagi  Orang-orang Sukses
15. Makna Gotong Royong Bagi Masyarakat Modern
16. Mengapa SDM masyarakat Indonesia Tidak Berkualitas?
17. Mengapa Korupsi sulit Diberantas di Indonesia?

18. Menelusuri Pola Supply and Demand Narkoba
19. Makna Sakit Bagi Pasien
20. Pola Manajemen Pedagang yang Diduga punya Pesugihan”
21. Pengembangan Model Pendidikan Berbasis Produksi
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22. Mengapa Para Pemimpin Indonesia Gagal Membangun Bangsa

23. Mengadili Koruptor dengan Pendekatan Ilmiah
24. Kesejahteraan Menurut Orang Miskin
25. Model Pengembangan SDM Bngsa dalan Upaya Mencapai Keunggulan Komperatif

G. Teori dalam penelitian KualitatifSemua penelitian bersifat ilmiah, oleh karena itu semua peneliti harus berbekal teori. Dalam penelitian kuantitatif, teori yang digunakan harus sudah jelas, sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. Oleh karena itu apa yang akan dipakai.Dalam penelitian kualitatif, karena permasalahan yang dibawa oleh peneliti masih bersifat sementara, maka teori yang digunakan dalam penyusunan proposal peneliti kualitatif juga masih bersifat sementara,dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan atau konteks sosial. Dalam kaitannya dengan teori, kalau dalam penelitian kualitatif itu bersifat menguji hipotesis atau teori,sedangkan dalam penelitian kualitatif bersifat menemukan teori.Dalam penelitian kuantitatif jumlah teori yang digunakan sesuai dengan jumlah variabel  yang diteliti, sedangkan dalam penelitian kualitatif yang bersifat holistik,jumlah teori yang harus dimiliki oleh penelitian kualitatif jauh lebih banyak karena harus disesuaikan dengan fenomena yang berkembang di lapangan. Penelitian kualitatif akan lebih profesional kalau menguasai semua teori sehingga wawasannya akan menjadi lebih luas,dan dapat menjadi instrumen penelitian yang baik.teori bagi penelitian kualitatif akan berfungsi sebagai  bekal untuk bisa memahami konteks sosial secara lebih luas dan mendalam. Walaupun peneliti kualitatif dituntut untuk menguasai teori yang luas dan mendalam , namun dalam melaksanakan penelitian kualitatif, peneliti kualitatif harus mampu melaksanakan teori yang di miliki tersebut dan tidak digunakan sebagai panduan untuk wawancara, dan observasi. Peneliti kualitatif dituntut dapat menggali data berdasarkan apa yang diucapkan, dipaksakan, dilakukan oleh partisipan atau sumber data. Peneliti kualitatif harus bersifat “ 
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perspektif emic” artinya memperoleh data bukan “sebagaimana seharusnya”,bukan berdasarkan,apa yang terjadi dilapangan, yang dialami, dirasakan,dan dipikirkan oleh partisipan/sumber data.Oleh karena itu peneliti kualitatif harus berbekal teori yang luas sehingga mampu menjadi “human instrument “ yang baik. Dalam hal ini Bong and Gall 1988 menyatakan bahwa “Qualitative research 

is much more difficult to do well than quantitative research because 
the data collected are usually subjective and the main measurement 

tool for collected data is the investigator himself” .Peneliti kualitatif lebih sulit bila dibandingkan dengan penelitian kualitatif, karena data yang terkumpul bersifat subjektif dan instrumentasi sebagai alat 
pengumpul data adalah peneliti itu sendiri.Untuk dapat menjadi instrumen penelitian yang baik, peneliti kualitatif dituntut untuk memiliki wawasan teoritis maupun wawasan yang terkait dengan konteks sosial yang diteliti yang berupa nilai,budaya,keyakinan, hukum, adat istiadat yang terjadi dan berkembang pada konteks sosial tersebut. Bili peneliti tidak memiliki wawasan yang luas ,maka peneliti akan sulit membuka pertanyaan kepada sumber data, sulit memahami apa yang terjadi, tidak akan dapat melakukan analisis secara induktif terhadap data yang diperoleh. Sebagai contoh seorang peneliti bidang kesehatan saja akan mengalami kesulitan. Demikian juga peneliti yang berlatar belakang pendidikan, akan sulit untuk bertanya dan memahami bidang antropologi.Peneliti kualitatif dituntut mampu mengorganisasikan semua teori yang di baca. Landasan teori yang dituliskan dalam proposal penelitian lebih berfungsi untuk menunjukan seberapa jauh peneliti walaupun masih permasalahan tersebut bersifat sementara itu. Oleh karena itu landasan teori yang dikemukakan tidak merupakan harga mati, tetapi bersifat sementara. Peneliti kualitatif setuju dituntut untuk melakukan grounded research, yaitu menemukan teori berdasarkan 
data yang diperoleh di lapangan atau situasi sosial.
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BAB 4

KAJIAN TEORI

Resyi A. Gani, S.Kom., M.Pd.

A. Kajian Teori Teori merupakan serangkaian konsep, asumsi, definisi, konstruk, dan juga proposisi untuk menjelaskan sebuah fenomena sosial secara sistematis dengan merumuskan hubungan antar variabel. Jika berdasar pada pengertian tersebut, maka teori mengandung tiga hal.Pertama adalah, teori merupakan serangkaian proposisi antara konsep-konsep yang saling berkaitan. Yang kedua yaitu, teori menjelaskan secara sistematis tentang suatu fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan antar konsep. Kemudian yang ketiga yaitu, teori menjelaskan tentang fenomena tertentu menggunakan cara menentukan sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep lainnya dan juga bentuk hubungan tersebut.Menurut Prof. Noeng Muhadjir, dalam menyusun kerangka teori, pada bagian teori harus menyajikan bagian yang utuh atau bulat yang ditampilkan secara holistik. Namun juga tidak sekedar menyajikan konsep yang terpecah-pecah. Sehingga konsep-konsep itu akan terkesan lebih menarik untuk dikaji. Hal tersebut tertuang dalam bukunya yang berjudul “Proses Mengkonstruksi Teori dan Hipotesis”.Tata pikir yang ditampilkan dalam menyusun kerangka teori harus menggunakan logika yang bersifat reflektif. Logika tersebut artinya logika yang saling berkaitan antara proses berpikir induktif dan juga proses berpikir deduktif serta tidak mempermasalahkan dari mana harus dimulai. Alat berpikir bukan hanya tentang generalisasi dari keberagaman individu atau frekuensi kejadian. Namun juga perlu konteks, indikasi pragmatik, esensi, fungsional, dan lainnya. Oleh 
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sebab itu, sebuah teori akan tampil sebagai simplifikasi, abstraksi, dan idealitas dari sebuah fenomena. Hal tersebut mungkin merupakan sebuah eksplanasi dan juga penafsiran atas empiri. Berikut ini adalah beberapa hal yang terkandung di dalam teori.Hal-hal yang terkandung di dalam sebuah teori antara lain, postulat, asumsi, tesis, hipotesis, sejumlah konsep, dan juga proposisi. Tak hanya itu, di dalam sebuah teori juga terdapat idealisasi terkait tata hidup bermasyarakat atau yang disebut sebagai tata hidup alam semesta. Validasi sebuah teori atas kemampuannya akan memberikan evidensi empirik.Kajian teori atau landasan teori adalah serangkaian definisi, konsep, dan juga perspektif tentang sebuah hal yang tersusun secara rapi. Kajian teori merupakan salah satu hal penting di dalam sebuah 
penelitian. Sebab, hal tersebut menjadi sebuah landasan atau dasar dari sebuah penelitian. Kajian teori yang berkualitas juga akan menentukan kualitas dari sebuah penelitian yang dibuat. Walaupun peraturan setiap perguruan tinggi itu berbeda-beda, tapi setidaknya kajian teori bisa menjadi komposisi yang mendominasi nomor dua 
setelah hasil penelitian itu sendiri.

Kajian teori seharusnya mengadopsi minimal satu teori yang mendasar yang memang berkaitan dengan topik penelitian. Sebuah kajian teori harus menggunakan teori yang masih relevan untuk mendefinisikan variabel yang ditemukan di dalam sebuah penelitian. Selain hal tersebut, kajian teori juga seharusnya dapat menjawab hipotesis dan juga memberikan jawaban sementara yang sudah 
disusun.

B. Pengertian Kajian Teori Menurut Para AhliSupaya kita lebih memahami definisi kajian teori, alangkah lebih baik jika kita merujuk pada pendapat para ahli mengenai pengertian kajian teori. Berikut adalah penjelasannya.
1. Labovitz & HagedornMereka berpendapat bahwa kajian teori merupakan sebuah ide yang bersifat teoritis guna menentukan alasan mengapa 

variabel dalam sebuah penelitian bisa saling berhubungan 

dengan pernyataan.
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2. Emory CooperSedangkan Cooper berpendapat bahwa kajian teori adalah sekumpulan konsep, variabel, proposisi, dan konsep lain yang secara sistematis berhubungan dan juga sudah ditarik kesamaannya untuk bisa menjelaskan dan membaca sebuah fakta.
3. KnellerKneller mengungkapkan bahwa teori mempunyai dwimakna. Menurutnya, teori itu memiliki sifat yang empiris. Itu artinya, teori juga merupakan sebuah hasil dari hipotesis yang sudah diuji menggunakan eksperimen dan juga observasi.
4. Gardner LindzeyLindzey lebih menganggap bahwa teori adalah hipotesis, masih dalam bentuk spekulasi, belum terbukti, dan belum pasti kebenaran faktanya.
5. ManningSedangkan Manning berpendapat bahwa teori merupakan sekumpulan pendapat atau asumsi yang memiliki sifat logis. Teori juga bisa menghasilkan dugaan yang bisa disandingkan dengan konsep yang telah diamati.
6. KerlingerKerlinger mengungkapkan bahwa teori merupakan sebuah konsep yang sudah terintegrasi dengan baik satu sama lain 

dan berisi sebuah pandangan yang sistematis terhadap suatu fenomena.
C. Cara Membuat Kajian TeoriJika Anda ingin menulis atau membuat kajian teori, maka berikut adalah cara membuat kajian teori menurut Priyono (2008) dan Sugiyono (2014).

1. Menentukan Variabel PenelitianHal pertama yang harus dilakukan saat membuat kajian teori adalah menentukan variabel penelitian. Misalnya di dalam 
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penelitian kualitatif, variabel menjadi hal pertama yang harus ditemukan dan dikumpulkan. Setelah itu, variabel tersebut yang sudah terkumpul dapat dibedakan berdasarkan kategori masing-masing yang digunakan untuk menentukan jenis metode 
analisis.Variabel yang baik adalah variabel yang relevan dengan penelitian, dapat diamati, dan juga dapat diukur. Dengan demikian, Anda harus benar-benar teliti dan juga cermat dalam menentukan variabel penelitian.

2. Mengambil Sumber ReferensiSetelah variabel ditentukan, Anda dapat mengambil referensi yang bisa berasal dari berbagai sumber. Sumber referensi umumnya berasal dari buku dan laporan penelitian. Akan tetapi, Anda juga bisa mengambil sumber dari publikasi ilmiah, artikel 
ilmiah, glosarium, atau jurnal penelitian.Dari berbagai sumber tersebut, maka bisa didapatkan sumber referensi utama, yang mana sumber referensi tersebut memiliki peran penting untuk membandingkan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dan relevan dengan penelitian yang saat ini dilakukan.

3. Menyortir Referensi RelevanSelanjutnya, Anda bisa melakukan langkah yaitu menyaring atau memilih referensi mana yang benar-benar relevan dengan penelitian yang Anda lakukan. Buanglah referensi yang memang tidak relevan dan pertahankan beberapa referensi yang relevan karena dengan demikian, penelitian yang Anda lakukan serupa 
dengan penelitian terdahulu.Selain harus memilih referensi yang relevan, Anda juga harus memilih referensi yang memiliki kredibilitas atau dapat dipertanggungjawabkan serta benar-benar referensi asli dan original. Dengan demikian, maka kualitas penelitian Anda juga akan ikut berkualitas.

4. Mencari dan Membandingkan VariabelSelanjutnya Anda bisa mulai mencari dan juga membandingkan 
variabel yang satu dengan variabel yang lain. Variabel sendiri 
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merupakan komponen yang menjadi titik perhatian di dalam sebuah penelitian. Sehingga dalam membuat kajian teori, Anda harus mencari dengan teliti dan juga membandingkan dengan 
variabel yang lain.Hal ini juga berguna untuk menentukan kedudukan dari 
berbagai variabel yang ada.

5. Mengambil dan Membandingkan Variabel
Setelah itu, Anda bisa mengambil variabel yang sudah dibandingkan dan dipilih tersebut, kemudian melakukan pengujian, membandingkan, dan juga menentukan posisi dari berbagai variabel yang ada. Hal ini dilakukan dengan dasar teori, kronologikal, dan juga dampak.

6. Membaca Topik PenelitianSetelah semua langkah dilakukan, Anda harus membaca dengan teliti topik penelitiannya agar penelitian tersebut benar-benar 
valid dan sesuai dengan variabel.

7. Memaparkan TeoriSetelah itu, barulah Anda dapat memaparkan teori dari semua yang sudah Anda sortir dan kumpulkan sebagai landasan penelitian. Penyusunan ini menggunakan bahasa sendiri dan 
harus sesuai atau relevan dengan isu yang dibahas.

8. Mencantumkan Sumber dari Referensi yang DikutipTerakhir, Anda harus mencantumkan sumber referensi yang telah Anda ambil atau Anda kutip agar terhindar dari 
plagiarisme.

D. Perbedaan Kajian Teori dengan Tinjauan Pustaka

Setelah memahami pengertian di atas, tentu beberapa dari Anda bingung apa bedanya kajian teori dan tinjauan pustaka yang ada di dalam penelitian. Jika sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kajian teori merupakan serangkaian konsep, definisi, dan juga perspektif mengenai satu hal yang tersusun rapi yang kemudian dijadikan landasan dalam melakukan penelitian.
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Sementara itu, kajian pustaka merupakan hasil dari penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang sedang dikaji oleh peneliti. Kedudukan tinjauan pustaka ini akan menjadi penentu bobot penelitian. Apakah hasil penelitian bersifat penyempurna, pelengkap, 
pembanding, pengemabnagan, atau uji ulang terhadap penelitian 

sebelumnya.

Contoh Kajian TeoriBerikut ini beberapa contoh kajian teori yang bisa kalian baca dan 
pahami dasarnya.

1. Contoh Kajian Teori 1Contoh ini diambil dari salah satu skripsi milik Universitas Negeri Yogyakarta.
KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori
1. Penelitian dan Pengembangan

a. Pengertian Penelitian dan Pengembangan

Metode penelitian dan pengembangan dalam bahasa Inggris disebut “Research and Development”. Merupakan suatu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. Menurut Sugiyono (2009: 297), menghasilkan produk pembelajaran tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 
pengembangan adalah suatu model penelitian. Penelitian tersebut menghasilkan produk pembelajaran tertentu, kemudian menguji kualitas media tersebut. Borg and Gall (dalam Sugiyono, 2009:298) mengemukakan “unfortunately, R&D still plays a minor role in education” sebenarnya, R&D masih sedikit dimainkan pada lingkungan pendidikan”. Pernyataan dari ahli tersebut menerangkan bahwa metode R&D masih sangat rendah digunakan dalam lingkungan pendidikan. 
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Banyak produk tertentu dalam bidang pendidikan yang perlu dikembangkan melalui metode penelitian dan pengembangan atau “Research and Development” (R&D). Berdasarkan pernyataan ahli tersebut maka peneliti menggunakan metode penelitian dan 
pengembangan dalam menyusun penelitian ini. Pengembangan yang dimaksud adalah pengembangan media pembelajaran ke dalam bentuk fisik, yang merupakan proses menerjemahkan suatu desain ke dalam CD (Compact Disk). Penelitian pengembanngan merupakan suatu penelitian yang bertahap. 

Tahapan dalam penelitian pengembangan ini adalah tahap mendesain media, memproduksi media, dan mengevaluasi produk. Rincian tahapan pengembangan ini dibahas dalam bab empat, tahap penelitian. Produk media pembelajaran yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi pendidik dan peserta didik.
2. Contoh Kajian Teori 2Contoh ini diambil dari salah satu skripsi dari Universitas 
Muhammadiyah Malang.

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teoritis Dalam penelitian kualitatif, pencarian dan pengadaan literatur atau kepustakaan merupakan suatu hal yang penting. Kepustakaan merupakan jembatan untuk peneliti mendapatkan landasan konstruksi teoritik, kajian pustaka atau kajian teoritis mempunyai 
peranan penting dalam hal penelitian. Dengan kajian pustaka peneliti dapat mengidentifikasi masalah penelitian dan arah penelitian. Di dalam kajian teoritis bab II penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pacelathon Basa Jawa di SDN Kauman 1 Malang. Maka dari itu perlu mencantumkan kajian pustaka guna mendukung pelaksanaan penelitian ini.Adapun kajian pustaka tersebut mencangkup: (a) Gerakan Literasi Sekolah yang mencangkup, pengertian literasi, tujuan Gerakan Literasi Sekolah, prinsip dan tujuan pendidikan berbasis literasi, prinsip Gerakan Literasi, tahapan Gerakan Literasi Sekolah. 
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(b) Pacelathon yang mencangkup pengertian Pacelathon, pentingnya kebiasaan Pacelathon untuk keterampilan berbicara Basa Jawa. Langka-langkah Pacelathon. (c) Basa Jawa yang mencangkup pengertian Basa Jawa, pembelajaran Basa Jawa di Sekolah Dasar, fungsi pembelajaran Basa Jawa di Sekolah Dasar, Tujuan pembelajaran Basa Jawa di Sekolah Dasar. (d) Kajian penelitian yang relevan. (e) Kerangka pikir.
Contoh Kajian Teori dalam Penelitian 1

BAB II

Kajian Teori2.1 Bencana AlamBencana alam merupakan sebuah fenomena yang biasa terjadi di alam, sebab adanya beberapa penyebab. Salah satu penyebab dari bencana alam berasal dari kelalaian manusia, serta fenomena alam itu sendiri. Ketika terjadi suatu bencana, manusia tentunya akan mengalami kerugian, kerusakan habitat bagi makhluk hidup lainnya, dan juga membawa dampak terhadap ekosistem.2.1.1 Bencana Alam di DaratBencana alam di darat adalah sebuah fenomena alam yang bersifat merugikan, dan terjadi di daratan. Contohnya, yaitu tanah longsor, angin puting beliung, banjir, dan juga gempa. Tiap-tiap bencana itu dapat merugikan masyarakat, dan makhluk hidup lainnya dari segi material dari tempat kejadian.Banjir diakibatkan oleh luapan air dari sungai maupun hujan deras dengan tidak mempunyai daerah resapan. Sedangkan tanah longsor biasanya terjadi di lereng, karena tidak sanggupnya tanah untuk menahan kekeringan, atau beban air. Sementara itu, gempa merupakan sebuah bencana yang terjadi dikarenakan oleh adanya 
pergeseran lempengan bumi yang berada di dalam perut bumi. Lalu, adanya aliran angin yang memiliki kekuatan tinggi dapat berdampak munculnya puting beliung.2.1.2 Bencana Alam di LautanTak hanya bencana alam di darat saja, terdapat juga bencana alam 
lautan. Contohnya, yaitu tsunami, dan juga badai. Peristiwa badai ini 
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bisa kamu rasakan ketika kamu berada di lautan. Saat kejadian itu, nahkoda kapal harus mampu untuk mengendalikan kapal atau perahu 
supaya dapat selamat.

Contoh Kajian Teori dalam Penelitian 2

Bab II

Kajian Teori

2.1 AirAgar dapat hidup di bumi, manusia membutuhkan air untuk minum. Air yang terdapat di dalam bumi tersebut memiliki jumlah yang cukup banyak, yakni sampai mencapai ⅔ dari isi bumi. Air itu biasanya berasal dari hujan maupun tanah. Air ini sangat bermanfaat untuk 
manusia, tumbuhan, dan juga hewan.2.1.1 Sifat AirAir mempunyai sifat-sifatnya tersendiri, diantaranya yang pertama air selalu mengalir ke daerah yang lebih rendah, hal itu dikarenakan air mempunyai massa yang dijadikannya sebagai gravitasi. Kedua, air dapat menguap sebab panas yang dapat mengeluarkan air membuat sebuah butir-butir uap. Ketiga, air terdapat dimana-mana, dan bahkan 70% dari tubuh terbentuk dari sebuah air.2.1.2 Manfaat AirKeberadaan air di bumi memiliki manfaat yang cukup besar bagi makhluk hidup yang bertempat tinggal di dalamnya. Air dapat kamu pakai sebagai pelepas dahaga, air yang cukup banyak di daerah danau dapat dijadikan sebagai sebuah tempat wisata, sementara air di rumah digunakan untuk mencuci piring, mandi, mencuci pakaian, dan lain sebagainya. Banyaknya manfaat yang dimiliki air, membuat sangat tak mungkin apabila manusia hidup tanpa adanya air.
Kajian Teori dalam Penelitian KualitatifTeori ini bisa diartikan menjadi sebuah seperangkat ide, penjelasan, maupun prediksi ilmiah. Di dalam penelitian kualitatif, teori tersebut sebenarnya bukan satu-satunya bahan untuk mengetahui 
permasalahan yang ditelitinya. Sebab pengalaman, maupun pengetahuan yang peneliti sebelumnya didapatkan melalui sebuah 
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pembacaan literatur, aktivitas diskusi ilmiah, ceramah, seminar, dan lainnya, dapat kamu pakai sebagai bahan tambahan dalam memahami permasalahan secara lebih mendalam. (Mudjia Rahardjo: 2011)Teori bisa dipakai sebagai bahan informasi tambahan maupun pembanding guna melihat suatu gejala yang diteliti secara utuh, sehingga teori dapat membantu peneliti dalam mendapatkan inspirasi, dan wawasan supaya bisa memaknai setiap permasalahan.Fungsi teori di dalam sebuah penelitian kualitatif, yaitu sebagai bahan pisau analisis untuk memahami permasalahan yang diteliti, dan 
menjadi gambaran jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam fokus penelitian.Apabila di dalam penelitian kuantitatif teori memiliki wujud seperti definisi atau hipotesis, maka di dalam penelitian kualitatif teori ini mempunyai wujud pola atau dikenal dengan pattern, dan generalisasi naturalistik atau naturalistik generalization. Oleh sebab itulah, ulasan di dalam kajian teori bisa mencakup beberapa hal pokok, diantaranya sebagai berikut:

1. Konsep terdiri dari pengertian, landasan, tujuan, dan lainnya.

2. Teori-teori pokok yang bisa membantu peneliti dalam menjawab fokus penelitian yang telah diuraikan ke dalam bentuk 
pertanyaan-pertanyaan penelitian.

3. Teori-teori pendukung yang searah dengan teori-teori pokok.
4. Pemaknaan peneliti pada teori-teori yang sudah dikutipnya, antara lain membuat sebuah penjelasan maupun kesimpulan yang telah disesuaikan dengan pemahaman peneliti.Dari empat aspek diatas bisa dilihat bahwa, kajian teori bisa dijadikan sebagai bahan pisau analisis dalam menjawab sebuah permasalahan, dan fokus pertanyaan di dalam penelitian. Hal tersebut berarti bahwa teori yang dibentuk pada bagian kajian teori akan dibahas, dibandingkan, dan disintesiskan dalam sebuah temuan penelitian yang dijabarkan pada bagian pembahasan, seusai data ini diuraikan, dan di abstrakkan sebagai sebuah temuan penelitian.Dengan terdapatnya kajian teori peneliti akan mendapatkan beberapa wawasan secara lebih mendalam mengenai persoalan 

penelitian. Kajian teori ini juga bisa membantu peneliti dalam proses 
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penyusunan instrumen penelitian yang akan dipakainya dalam kegiatan pengumpulan data. Instrumen penelitian tersebut, mencakup kisi-kisi penelitian, panduan wawancara berupa studi lapangan, 
panduan observasi atau studi lapangan, dan lainnya.

Contoh Penulisan Kajian Teori:Judul Penelitian:Metode Guru Akidah Akhlak Dalam Meningkatkan Kegiatan Belajar 
Siswa Kelas VI di Madrasah Ibtidaiyah Negeri SambasFokus:Berdasarkan penjabaran pada konteks penelitian, maka fokus, dan rumusan masalah penelitian ini bisa diuraikan menjadi pertanyaan-
pertanyaan dibawah ini.

1. Bagaimana persiapan metode guru akidah akhlak dalam meningkatkan kegiatan belajar siswa kelas VI di Madrasah 
Ibtidaiyah Negeri Sambas?

2. Bagaimana pelaksanaan metode guru akidah akhlak dalam meningkatkan kegiatan belajar siswa kelas VI di Madrasah 
Ibtidaiyah Negeri Sambas?

3. Bagaimana implikasi metode guru akidah akhlak dalam meningkatkan kegiatan belajar siswa kelas VI di Madrasah 
Ibtidaiyah Negeri Sambas?Dari judul dan fokus pertanyaan penelitian itu, maka sistematika kajian teori bisa dibentuk menjadi berikut:

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Metode Guru Akidah Akhlak Dalam Meningkatkan Kegiatan Belajar 
Siswa

1. Pengertian Metode

2. Guru Akidah Akhlak
3. Kegiatan Belajar Siswa

4. Metode Guru Akidah Akhlak Dalam Meningkatkan Kegiatan 
Belajar Siswa



50 Dasar-Dasar Metode Penelitian Kualitatif

B. Persiapan Metode Guru Akidah Akhlak Dalam Meningkatkan 
Kegiatan Belajar Siswa(Menjabarkan teori-teori, dan kesimpulan penelitian pada teori-teori yang berkaitan dengan fokus maupun pertanyaan penelitian pertama).

C. Pelaksanaan Metode Guru Akidah Akhlak Dalam Meningkatkan 
Kegiatan Belajar Siswa(Menjabarkan teori-teori, dan kesimpulan penelitian pada teori-teori yang berkaitan dengan fokus maupun pertanyaan penelitian kedua).

D. Implikasi Metode Guru Akidah Akhlak Dalam Meningkatkan 
Kegiatan Belajar Siswa(Menjabarkan teori-teori, dan kesimpulan penelitian pada teori-teori yang berkaitan dengan fokus maupun pertanyaan penelitian ketiga)Keterangan:
 - Poin A menjabarkan bagian konsep dari tiap-tiap istilah kunci 

yang ada pada judul penelitian. Konsep tersebut, terdiri dari pengertian, landasan, atau aspek-aspek lainnya yang memiliki nilai penting untuk dijabarkan. Dalam menjabarkan konsep ini, peneliti bisa memakai atau merujuk teori dari berbagai sumber dengan menyebutkan secara jelas identitas pada sumber kutipan 
tersebut.

 - Point B, C, dan D adalah kajian teori mengenai teori-teori yang berkaitan pada fokus maupun pertanyaan penelitian. Point B, fokus pada pertanyaan pertama, Poin C fokus pada pertanyaan kedua, dan Poin D fokus pada pertanyaan ketiga.Itulah beberapa penjelasan mengenai kajian teori dan bagaimana cara menerapkannya di sebuah penelitian. Semoga artikel ini akan sangat berguna bagi Grameds yang sedang menyusun karya ilmiah ya.
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BAB 5

PERUMUSAN MASALAH DALAM PENELITIAN 

KUALITATIF

Halima Bugis, M.Pd.

A. Masalah dan Penelitian

M
enurut Arikunto (1992; 22), dalam bukunya Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, dikatakan bahwa masalah itu mesti merupakan bagian dari “kebutuhan” seseorang untuk dipecahkan. Penyebab orang ingin mengadakan penelitian adalah karena ia ingin mendapatkan jawaban dari masalah 

yang dihadapi.Sementara itu Sedarmayanti dan Hidayat (2011), dalam bukunya Metodologi Penelitian, mengatakan bahwa  masalah adalah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan apa yang 
disebut dengan permasalahan penelitian adalah suatu pembatasan fokus perhatian pada ruang lingkupnya sampai menimbulkan pertanyaan dalam diri orang-orang yang mencari permasalahan.Pendapat lain mengatakan bahwa masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara 2 faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari sesuatu jawaban.Dari ketiga pendapat mengenai definisi masalah di atas, maka kami menyimpulkan bahwa masalah adalah rangkaian peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang menimbulkan pertanyaan dalam setiap individu manusia, serta secara otomatis membutuhkan upaya untuk mencari suatu jawaban atas masalah yang dihadapi 
tersebut.
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Masalah adalah titik tolak terpenting dalam melakukan sebuah penelitian. Karena tanpa adanya masalah, maka penelitian tidak akan terjadi atau pun berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, langkah pertama yang mesti dilakukan dalam rangka mengadakan sebuah penelitian adalah mencari atau memilih sebuah masalah untuk diteliti.Baik penelitian kualitatif maupun kuantitatif sepakat bahwa hal pertama yang harus dilakukan dalam penelitian adalah menentukan sebuah masalah. Adapun beberapa langkah, khususnya dalam melakukan penelitian kuantitatif, secara umum dapat dilihat pada bagan berikut
B. Perumusan MasalahPerumusan masalah adalah pernyataan rinci dan lengkap mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. Karena masalah itu, sewaktu akan mulai memikirkan suatu penelitian, sudah harus dipikirkan dan dirumuskan secara jelas, sederhana dan tuntas. Hal itu disebabkan oleh seluruh unsur penelitian lainnya yang berpangkal pada perumusan masalah 
tersebut. Namun terdapat beberapa perbedaan antara perumusan masalah dalam penelitian kualitatif dengan perumusan masalah pada penelitian kuantitatif. Akan tetapi sebelum membahas permasalahan dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai menentukan masalah dan kiat-kiat memilih masalah untuk penelitian.
1. Mencari dan Menentukan MasalahSukandarrumidi (2006) dalam bukunya Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula, mengatakan bahwa dalam menemukan masalah untuk diteliti, maka seorang peneliti yang bersangkutan harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan 
seperti Apa, Siapa, Bilamana, Dimana, Mengapa, dan Bagaimana, apabila ia sudah menemukan masalah yang akan ia teliti. Contohnya seorang peneliti akan mengangkat suatu masalah mengenai suatu kasus tentang Penghapusan Diskriminasi Ras. Maka peneliti tersebut harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut :

a. Apa itu Diskriminasi Ras?
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b. Siapakah Pelaku dan Korban Diskriminasi Ras itu?c. Bilamana kasus Diskriminasi Ras itu terjadi?
d. Dimanakah tempat terjadinya diskriminasi Ras?
e. Mengapa kasus Diskriminasi Ras dapat terjadi?f. Bagaimanakah caranya untuk mengatasi Diskriminasi Ras?Namun seringkali terjadi, khususnya bagi para peneliti pemula, yang menemukan kesulitan dalam mendapatkan masalah untuk diteliti dan dari manakah masalah untuk penelitian tersebut dicari. Maka muncullah pertanyaan, “Darimanakah sumber-sumber masalah untuk diteliti itu?”Sebenarnya masalah itu dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya mengenai definisi masalah bahwa masalah itu merupakan rangkaian dari peristiwa sehari-hari yang selalu kita jumpai. Kita dapat mendapatkan masalah dari berbagai fenomena yang kita lihat dalam kehidupan keseharian kita. Namun, selain dari fenomena-fenomena yang nampak dan kita saksikan, kita juga dapat menemukan masalah dari membaca buku, atau pun masalah yang didapatkan karena diberi oleh orang lain, dan juga masalah yang malah datang dari diri kita 

sendiri.Sedarmayanti dan Hidayat (2011; 42), dalam bukunya Metodologi Penelitian, mengatakan bahwa sumber-sumber masalah penelitian adalah sebagai berikut :
a. Diri sendiri, yaitu mengukur masalah dengan minat, dapat dilaksanakan atau tidak, punya waktu, tenaga, dan dana.
b. Orang lain, yaitu mengukur masalah dengan mudahnya data diperoleh, dan perijinan (izin dari pihak yang punya masalah maupun pihak berwenang akibat pengaturan administrasi).c. Karya ilmiah, yakni mengukur masalah dengan kemanfaatan karya ilmiah tersebut.Sedangkan Faisal (1999; 45), dalam bukunya Format-format Penelitian Sosial menyebutkan beberapa sumber-sumber masalah secara umum, diantaranya adalah sebagai berikut:
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a. Pengalaman di lingkungan pekerjaan atau profesi masing-
masing peneliti.

b. Deduksi dari suatu teori.c. Laporan Penelitian, dan

d. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu instansi, 
lembaga atau organisasi.Namun terlepas dari itu semua, alangkah baiknya jika masalah 

itu datang dari diri sendiri sesuai dengan minat sang peneliti. Sehingga ketika menjalankan kegiatan penelitian, peneliti benar-
benar menghayati masalah yang sedang ia teliti tersebut. Lebih jauh lagi, penelitian akan berjalan sebaik-baiknya jika peneliti menghayati masalah. Karena peneliti tentu akan lebih senang menggarap masalah yang dihayati daripada yang tidak.(Arikunto, 1992; 23)Perlu diperhatikan bahwa untuk mengangkat suatu  masalah, seorang peneliti juga harus menguasai bidang ilmunya. Maka Sukandarrumidi (2006) memberikan kriteria bahwa seorang peneliti harus :

a. Menguasai ilmunya

b. Mengetahui metodenyac. Mengetahui masalahnya, dan

d. Mempunyai rasa ingin tahu yang satu sama lain saling berkaitan dan melengkapiItulah mengapa alangkah baiknya jika masalah yang akan diteliti tersebut memang menarik perhatian si peneliti. Selain itu, masalah menarik yang didapatkan juga tentu akan berpengaruh dalam menentukan judul penelitian. Akan tetapi, sekedar menarik saja tidak cukup. Alasan menarik saja tidak menjamin akan terlaksananya sebuah penelitian. Ada kalanya ketika peneliti ingin menjawab suatu masalah yang sangat diminatinya, namun ada faktor-faktor lain yang tidak mendukung terjadinya penelitian atas pemecahan masalah tersebut. Faktor-faktor tersebut bersumber dari diri sendiri (intern) dan dari luar (ekstern). Secara singkat, Arikunto (1992) mengemukakan faktor-faktor pendukung yang harus dipenuhi bagi terpilihnya masalah atau judul penelitian, yaitu:
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a. Penelitian harus sesuai dengan minat peneliti.

b. Penelitian dapat dilaksanakan. Ada 4 hal sebagai pertimbangan penelitian dapat dilaksanakan atau tidak ditinjau dari diri peneliti yaitu: 1) Peneliti menguasai dan punya kemampuan untuk memecahkan masalah yang akan ditelitinya, baik dalam hal 
teori maupun metodenya.2) Peneliti mempunyai waktu yang cukup sehingga tidak melakukannya asal selesai.3) Peneliti mempunyai tenaga untuk melaksanakan, dalam arti cukup kuat fisiknya untuk merencana, menyusun alat pengumpul data, mengumpulkan data dan menyusun 
laporannya.4) Peneliti memiliki dana yang cukup untuk penelitiannya.5) Tersedia faktor pendukung, faktor ini berasal dari luar diri peneliti: 6) Tersedianya data-data sehingga pertanyaan penelitian dapat 

dijawab. Misalnya, peneliti ingin mengetahui bagaimana rasanya hidup di dalam tanah, sedangkan untuk mencobanya seolah-olah tidak mungkin.7) Ada izin dari yang berwenang, karena banyak hal yang menarik untuk diteliti namun peneliti dibatasi oleh peraturan-peraturan, misalnya menyangkut masalah politik, keamanan, ketertiban umum, dan lain sebagainya.8) Hasil penelitian bermanfaat. Poin keempat ini adalah poin 
terpenting dalam penelitian. Karena salah satu tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk menyumbangkan hasilnya bagi kemajuan ilmu pengetahuan, meningkatkan efektivitas kerja atau pun mengembangkan sesuatu.

2. Jenis-jenis Permasalahan

Permasalahan dalam penelitian sering pula disebut dengan istilah problema atau problematika. Secara garis besar, peneliti mempermasalahkan fenomena atau gejala atas 3 jenis:
a. Problema untuk mengetahui status dan mendeskripsikan fenomena. Sehubungan dengan jenis permasalahan ini terjadilah 
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penelitian deskriptif (termasuk di dalamnya survei), penelitian historis dan filosofis.
b. Problema untuk  membandingkan dua fenomena atau lebih (problema komparasi). Dalam penelitian ini peneliti berusaha mencari persamaan dan perbedaan fenomena, selanjutnya mencari arti atau manfaat dari adanya persamaan dan perbedaan 

yang ada.c. Problema untuk mencari hubungan antara dua fenomena (problema korelasi). Ada 2 macam problema korelasi, yaitu: 1) Korelasi sejajar, misalnya korelasi antara kemampuan berbahasa inggris dan kesetiaan ingatan.2) Korelasi sebab-akibat, misalnya korelasi antara teriknya 
sinar matahari dan larisnya es mambo.Jenis-jenis penelitian tersebut yang biasanya dijadikan dasar dalam merumuskan judul penelitian. (Arikunto, 1992; 25).

3. Perumusan Masalah dalam Penelitian KuantitatifPerumusan masalah dalam penelitian kuantitatif mencakup latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Namun kami mengutip dari Sedarmayanti dan Hidayat (2011; 36) dalam bukunya 
Metodologi Penelitian, bahwa perumusan masalah itu meliputi beberapa hal berikut:

a. Latar belakang masalah
b. Identifikasi masalahc. Pembatasan masalah/ruang lingkup, dan
d. Rumusan masalahAdapun penjelasan per poinnya adalah sebagai berikut:

a. Latar Belakang MasalahFaisal (1999) menyatakan bahwa istilah Latar Belakang masalah kadang-kadang dinyatakan dengan beberapa istilah lain (yang kesemuanya mempunyai arti yang sama), seperti “Latar Belakang Penelitian”, “Latar Belakang Pemilihan Masalah Penelitian”, “Alasan Pemilihan Judul Penelitian”, dan “Alasan  Pemilihan Masalah Penelitian”. Semua istilah tersebut memiliki makna yang sama, namun yang lebih umum digunakan adalah “Latar Belakang Masalah”.
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Masalah yang diteliti tentunya dimunculkan melalui serangkaian proses penalaran tertentu dari sumber-sumber tertentu; jadi ada “konteks” tertentu, yang dari situ (dengan bantuan kemampuan penalaran) kita dapat merumuskan “masalah penelitian”; yakni masalah yang kita pilih dan kita usulkan untuk diteliti. Uraian dan penjelasan yang demikian itulah yang mesti dipaparkan dalam “Latar Belakang Masalah”. Sesuatu yang belum jelas, sesuatu yang masih tanda Tanya, sesuatu yang belum diketahui secara pasti, dan jawabannya terletak atau bergantung pada kenyataan empiris, itulah yang (dalam penelitian kuantitatif) disebut dan dimunculkan sebagai “masalah penelitian”. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah: “Mengapa ia dinilai dan dimunculkan sebagai “masalah”? apa yang melatarbelakanginya sehingga ia disebut dan dimunculkan sebagai “masalah”? dalam konteks seperti itulah, “Istilah Latar Belakang Masalah” kita gunakan di dalam menyusun usulan/rancangan penelitian (Faisal, 1999; 96-97).Lebih jauh lagi, Sukandarrumidi (2006) menambahkan bahwa cakupan latar belakang meliputi uraian berikut:
1. Perumusan masalahPerumusan masalah berisikan penjelasan mengenai alasan mengapa masalah yang dikemukakan dalam usul penelitian ini menarik, penting dan perlu diteliti ditinjau dari berbagai aspek misalnya ditinjau dari aspek ilmu pengetahuan, teknologi, sosial dan budaya masyarakat.
2. Keaslian penelitian

Keaslian penelitian memuat pernyataan bahwa masalah yang dihadapi/diteliti ini belum pernah dipecahkan oleh para peneliti terdahulu, atau pun dinyatakan dengan tegas mengenai perbedaan penelitian milik kita dengan penelitian yang sudah pernah dilaksanakan oleh para peneliti lain. Nah, uraian yang tersebut terakhir ini harus merujuk dari pustaka yang dipakai.
3. Faedah yang didapatkanLatar belakang juga harus memuat penjelasan mengenai faedah (manfaat) penelitian untuk pembangunan masyarakat luas baik untuk masyarakat akademik maupun non akademik. Namun, jika kita masih juga merasa bingung dalam menetapkan suatu 
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masalah atau bertanya-tanya mengenai apa yang menyebabkan timbulnya masalah, maka dalam hal ini pada umumnya ada 4 kriteria yang dijadikan pertimbangan dalam menetapkan suatu masalah sebagai realitas yang muncul di lapangan, contohnya:
a. Adanya kesenjangan antara yang seharusnya (das sollen) dengan apa yang ada (das sein).
b. Apabila kita mempunyai sesuatu hal yang diketahui, tetapi pengetahuan mengenai hal tersebut tidak lengkap.c. Apabila ditemukan kontradiksi antara kedua hal yang 

berbeda.

d. Suatu proses yang sedang berjalan dan tiba-tiba berhenti. 

4. Identifikasi MasalahIdentifikasi artinya adalah merinci masalah sehingga dapat diketahui dengan jelas. Identifikasi masalah sebaiknya disertai dengan data yang mendukungnya. Dari berbagai gejala yang memperlihatkan adanya masalah menimbulkan pertanyaan yang dapat memunculkan masalah baru dan dapat dihimpun sebagai masalah alternatif, meskipun masih memperlihatkan adanya atau luasnya permasalahan. Dalam hal ini kita perlu melakukan identifikasi masalah.Identifikasi masalah dapat dilakukan dengan cara-cara berikut:
a. Membaca literatur sebanyak-banyaknya.
b. Menghadiri berbagai seminar yang terkait.c. Mengadakan pengamatan dari dekat.
d. Mengadakan penelitian kecil dan mencatat hasilnya.
e. Menyusun penelitian dengan penekanan pada isi dan 

metodologinya.f. Mengunjungi berbagai perpustakaan, dll.
5. Pembatasan Masalah

Dengan luasnya permasalahan yang timbul dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul, maka diadakan kemungkinan untuk mempersempit  lingkup pada fokus perhatian sang peneliti.
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6. Rumusan MasalahDalam membuat rancangan penelitian, diharuskan bagi peneliti untuk menegaskan dan merumuskan masalah yang sedang diteliti secara jelas dan tegas. Hal itu dilakukan dengan maksud agar keseluruhan proses penelitian bisa benar-benar terarah dan terfokus pada tujuan yang jelas. Jikalah diajukan rumusan umum yang mencerminkan pokok permasalahan yang diteliti, maka ia perlu dirinci ke dalam rumusan-rumusan yang lebih spesifik dan operasional. Rumusan masalah yang spesifik dan operasional itulah yang hendaknya disejalankan dengan “wujud jawaban” yang bakal disajikan dan disimpulkan dalam laporan 
hasil penelitian.Setelah memfokuskan perhatian pada masalah yang lebih spesifik, maka langkah selanjutnya adalah menentukan 
pertanyaan mengenai masalah tersebut. Pertanyaan tersebut dapat berupa: apakah, bagaimana, mengapa, dimana, dll.
Contoh:Bagaimanakah gambaran jumlah pasangan usia subur yang menjadi akseptor KB dan yang tidak menjadi akseptor KB, menurut tingkat pendidikan suami, pekerjaan suami, lama usia perkawinan, dan jumlah anak kandung yang mereka miliki?Contoh di atas cukup menunjukkan bahwa rumusan penelitian hendaknya bisa sekaligus memberikan “bayangan” tentang bagaimana masalah tersebut akan dijawab dalam penyajian hasil penelitian nantinya; hal itu merupakan salah satu ukuran dari jelas atau tidaknya suatu rumusan masalah penelitian; juga baru bisa dikatakan perumusan yang jelas dan tegas, ketika dapat menjadi “penuntun” yang jelas untuk keperluan penyusunan instrumen pengumpulan data. Salah satu bagian penting yang tak bisa dipisahkan dalam sebuah karya tulis adalah rumusan masalah. Meskipun terlihat sederhana, namun keberadaan poin ini sangat penting dan harus benar-benar diperhitungkan ketika memilih suatu persoalan. Termasuk dalam menyusun makalah, skripsi, tesis, disertasi, 
laporan penelitian dan lain sebagainya.
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Karya tulis yang dibuat harus sesuai dengan kaidah 
penulisan ilmiah, sementara peran rumusan masalah memberikan arahan dengan jelas terkait rencana penulisan karya tersebut. Pentingnya poin ini karena rumusan masalah merupakan penguat suatu karya atau penulisan ilmiah agar tidak dibuat secara sembarangan dan tanpa dasar yang kuat ketika membuatnya.

C. Pengertian Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pengarah tujuan dari sebuah tulisan ilmiah agar fokus terhadap pembahasan hal tertentu. Solusi untuk memudahkan penulis dalam meneliti karena fokus penelitian yang sudah dipersempit, rumusan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya fokus penelitian yang bisa melebar dan tidak 
sesuai dengan tujuan awal pembuatan.Pengertian lain menyebutkan apa itu rumusan masalah sebagai tulisan singkat yang berisi pertanyaan mengenai topik yang diangkat oleh pembuat karya tulis atau tulisan ilmiah. Adanya rumusan suatu masalah membuat penulis mencari jawaban atas pertanyaan yang dikemukakan, sehingga penelitian nantinya memiliki sebuah kesimpulan.Beberapa kata yang digunakan dalam membuat rumusan masalah seperti mengapa dan bagaimana, kedua kata ini membuka peluang dalam penelitian untuk dilakukan secara mendalam. Rumusan masalah yang baik dibuat dengan terencana, efektif dan memiliki karakteristik. Masalah yang diangkat mencerminkan kebutuhan dan keresahan yang dirasakan.
1. Ciri-ciri Rumusan Masalah

a. Memiliki Nilai PenelitianMasalah yang diteliti harus memiliki nilai penelitian, dikatakan demikian apabila masalah yang diteliti di akhir penelitian mampu memberi manfaat dalam sebuah bidang ilmu tertentu atau dapat digunakan untuk keperluan yang lain.
b. Masalah Memiliki Keaslian

Masalah yang dipilih belum pernah dipilih sebelumnya oleh 

para peneliti, masalah ini juga harus mempunyai nilai ilmiah 
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atau aplikasi ilmiah. Sehingga penelitian yang dilakukan akan semakin berkualitas, selain itu masalah yang diteliti bisa jadi merupakan masalah-masalah yang terlewat dari perhatian masyarakat.c. Menyatakan Suatu HubunganMerupakan hal penting dan bukan masalah yang sepele, karena diharapkan hasil akhir dari penelitian merupakan fakta dan kesimpulan yang bermanfaat dalam sebuah bidang tertentu. Selain itu hasil dari penelitian juga bisa diterbitkan dalam jurnal 
ilmu pengetahuan.

d. Masalah Harus Bisa DiujiPeneliti harus pandai dalam memilih masalah yang akan diteliti, masalah yang akan diteliti adalah masalah yang bisa diuji. Masalah yang bisa memberi implikasi dalam melakukan uji empiris, Tujuannya agar penelitian bisa dilihat secara jelas terkait hubungan antar variabel yang saling berkaitan.
e. Dalam Bentuk PertanyaanTak hanya menimbulkan pertanyaan, masalah yang menarik juga harus digambarkan dengan teliti oleh penulisnya. Sehingga tidak membingungkan orang yang membaca dan bisa dilakukan uji guna menyatakan jawaban atau kebenarannya.f. Memiliki FisibilitasYang dimaksud dengan fisibilitas adalah masalah memiliki nilai pemecahan dan bisa dipecahkan, maksudnya adalah penelitian tersebut bisa dimanfaatkan dan tidak sia-sia setelah hasil atau kesimpulannya didapat, termasuk dalam rumusan masalah 

makalah.

2. Pengertian Rumusan Masalah Menurut Para Ahli

a. Andrew dan HildebrandRumusan yang baik dibuat dengan terencana, efektif dan memiliki karakteristik dan setidaknya memiliki empat karakteristik yakni masalah yang diangkat mencerminkan kebutuhan yang dirasakan. Kemudian masalah yang diambil adalah non-hipotesis berdasarkan pada bukti faktual. Tak sekadar rumusan masalah yang baik dan mendukung hipotesis.
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b. Albert EinsteinTokoh terkenal ini menyebut rumusan masalah sebagai masalah yang jauh lebih penting ketimbang solusinya. Selain itu menurut Einstein mengungkapkan bahwa pengajuan rumusan masalah didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan baru. Sehingga mendukung kemungkinan baru juga serta mempertimbangkan masalah lama menjadi baru dan kreatif.c. Alan ByrmanRumusan masalah merupakan pertanyaan yang jelas terhadap hal-hal tertentu, dimana hal ini yang dijadikan sebagai perhatian dan menjadi titik fokus untuk diteliti lebih lanjut. Sifat penelitian selalu menawarkan solusi dan hal yang jelas dan luas.
d. SugiyonoRumusan masalah sebuah pertanyaan yang mencari jawaban 

lewat pengumpulan data dan penelitian. Sementara penelitian dilakukan berdasarkan pada tingkat eksplanasi, secara garis besar rumusan suatu masalah memiliki peran yang besar, selain membantu peneliti agar tetap melakukan penelitian juga 
menjadi mengatasi masalah yang dihadapi.

3. Cara Membuat Rumusan Masalah

a. Dibuat Secara SpesifikLangkah pertama dalam membuat rumusan masalah adalah dibuat secara spesifik, tak perlu dijabarkan secara panjang lebar. Hal itu bisa mengaburkan atau menghilangkan inti yang ingin disampaikan, selain karena rumusan ini bentuknya sebuah pertanyaan jadi hanya perlu ditulis secara singkat, padat dan jelas.
b. Tentukan Metode PenelitianMenentukan metode penelitian yang pas dengan tema yang diangkat, terdapat berbagai pilihan metode penelitian yang bisa dipilih. Seperti misalnya metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif.c. Mencari Wawasan TeoriMenentukan metode penelitian merupakan hal yang tak kalah penting, jangan sampai menempatkan urutan menimbulkan 
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kesalahan dalam melakukan penelitian. Kesalahan yang bisa berdampak pada proses penyelesaian penelitian, kelebihan mampu menentukan metode penelitian yang membantu menentukan konsep pas dan cocok dipakai.
d. Cermat Melihat FenomenaHal ini sebenarnya sederhana tetapi sulit untuk dipraktekkan, kecuali penulis dapat berpikir secara kreatif. Peneliti tidak akan kesulitan dalam membuat rumusan masalah, karena bisa didapat banyak sekali dan biasanya kesulitan dalam membuat rumusan masalah muncul karena terlalu jauh berpikir demikian.
e. Menggunakan 5W + 1HCara ini dilakukan jika peneliti mengalami kesulitan dalam menentukan topik dan tema penelitian, 5W + 1H bisa diterapkan untuk menemukan rumusan masalah. Hanya dengan membuat pertanyaan yang menarik dan sebanyak mungkin, agar mudah dalam menentukan bahasan yang diangkat untuk rumusan 

masalah penelitian.

4. Contoh Rumusan MasalahRumusan masalah bisa didapatkan dalam segala hal, bisa itu karena fenomena di lingkungan sekitar atau kejadian yang tengah menjadi banyak perbincangan di kalangan masyarakat. Berikut ini beberapa 
contoh rumusan masalah makalah dan lainnya yang bisa dijadikan sebagai acuan dalam menentukan suatu masalah untuk diteliti.

a. Tentang Pergaulan BebasFaktor-faktor yang menjadi penyebab pergaulan bebas di kalangan remaja dan akibat yang ditimbulkan dari pergaulan 
bebas?Dampak pergaulan bebas dan seks bebas dan bagaimana solusi mencegah pergaulan bebas serta seks bebas?

b. Tentang Masalah KesehatanBagaimana ruang lingkup kesehatan dan cara memelihara kesehatan lingkungan dengan baik agar bermanfaat?Syarat kesehatan lingkungan dan apa tujuan dalam pemeliharaan kesehatan lingkungan terhadap masyarakat sekitar?
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c. Skripsi Tentang Literasi DigitalPengaruh besar aspek pencarian di internet anak SD terhadap pencarian informasi di era digital terkini?Pengaruh aspek penyusunan pengetahuan anak SD terhadap pencarian informasi di internet dan teknologi di era digital?
D. Perbedaan kalimat Rumusan Masalah penelitian kualitatif 

dan kuantitatif Kalimat Rumusan Masalah dalam penelitian kualitatif memang cukup berbeda jika dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. Pada penelitian kualitatif, perumusan masalah cenderung bergerak dari 
pertanyaan yang lebih umum dan berujung pada pertanyaan yang lebih spesifik. Pertanyaan yang lebih umum bisa disebut sebagai Central 

Questions, sementara pertanyaan yang lebih spesifik bisa diistilahkan 
dengan Sub-Questions.Pertanyaan yang lebih umum dapat dimulai dengan kata tanya ‘bagaimana’ atau ‘apa/apakah’, namun hindari penggunaan kata tanya ‘mengapa’ karena ‘mengapa’ cenderung menjadi ‘milik’ penelitian kuantitatif yang mengandaikan adanya hubungan kausalitas (sebab- akibat). Setelah itu, buatlah daftar gejala pokok yang memang mau Anda gali dalam penelitian Anda. Terakhir, batasi partisipan yang terlibat di dalam maupun tempat (locus) penelitian.Berikut tampilan skrip pertanyaan sentral sejauh menyangkut penelitian kualitatif:

• Bagaimana praktik wacana gender di Majalah Kartini?Berikut tampilan skrip sub pertanyaan yang diturunkan dari pertanyaan sentral di atas dalam kerangka penelitian kualitatif:
• Apa saja elemen linguistik yang digunakan Majalah Kartini untuk mewacanakan gender?
• Bagaimana konteks sosio-kultural dapat membentuk wacana 

gender di Majalah Kartini?

• Bagaimana kognisi pembuat teks dalam praktik wacana gender 
di Majalah Kartini?
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Beberapa catatan yang perlu diperhatikan:Keberadaan sub-pertanyaan akan mendorong si atau tim peneliti merumuskan daftar pertanyaan (kuisioner) yang lebih terperinci, yang disebarkan lewat survei atau dalam wawancara (semi) terstruktur, karena sub pertanyaan inilah yang menjadi bingkai kerja (framework) untuk menjawab pertanyaan sentral yang bersifat umum.Satu catatan yang perlu digarisbawahi, hanya jika peneliti berhasil menentukan tujuan penelitian yang jelas, fokus, dan terarah, barulah ia dapat merumuskan seperangkat pertanyaan pemandu riset 
yang relevan dan tepat-mengena.Sementara itu,dalam penelitian kuantitatif, Rumusan Masalah biasanya berkisar pada 1) pertanyaan-pertanyaan yang dimulai dengan kata tanya “Bagaimana;”,”Apa” atau “Mengapa”, namun tidak pernah bisa dijawab dengan jawaban Ya atau Tidak sederhana. Selanjutnya, 2) peneliti perlu membuat lebih spesifik variabel-variabel mana saja yang independen dan mana yang dependen, dan 3) jika pertanyaan-pertanyaan yang dibuat ditujukan untuk mencari hubungan antara berbagai variabel yang terdaftar, maka peneliti perlu menegaskan apakah sifat hubungan itu nantinya relasi,atau komparasi.Beberapa contoh bisa diberikan di sini (menggunakan panduan no. 1 dan 2 di atas):

• Faktor-faktor apa yang secara positif mempengaruhi tingkat turnover karyawan purna waktu di PT. Andromeda?
• Mengapa mahasiswa yang berasal dari luar Jabodetabek cenderung lebih cekatan dalam mencari dan mewawancarai nara-sumber untuk pengerjaan group project Mata Kuliah Pancasila?Jika memasukkan variabel independen atau dependen, “pakem” rumusan masalah yang mencari “hubungan”ditampilkan sebagai berikut:
• Bagaimana (Variabel Independen) berhubungan dengan (Variabel Dependen) bagi atau pada (partisipan)?Contoh konkret transkrip tersebut dalam bentuk pertanyaan:
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• Bagaimana pengaruh tayangan iklan versi daring terhadap motivasi berbelanja secara daring pada mahasiswa UMN?Model skrip rumusan masalah yang mencari perbandingan (komparasi):
• Bagaimana (kelompok 1) dibandingkan dengan atau berbeda dari (kelompok 2) dalam hal (Variabel Dependen)?Contoh konkret transkrip tersebut dalam bentuk pertanyaan:
• Bagaimana mahasiswa UMN yang indekos berbeda dari 

mahasiswa UMM yang tinggal di rumah sendiri dalam hal pengaturan jadwal belajar rutin di luar kampus?



67

BAB 6

TAHAP-TAHAP PENELITIAN

Mariana Marta Tower, M.Pd.

S
ebuah penelitian pada umumnya memiliki rancangan sistematis yang menggambarkan prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, pengumpulan data dan bagaimana data tersebut dianalisis. Tahapan ini berguna untuk penelitian karena penelitian merupakan suatu metode studi yang dilakukan melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Berikut akan dibahas tahapan-tahapan penelitian yaitu identifikasi masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, 

pengumpulan data, analisis data dan penulisan hasil penelitian. 

A. Identifikasi MasalahPenelitian selalu diawali dengan mengidentifikasi masalah. Masalah merupakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan saat ini. Masalah biasanya didahului dengan pertanyaan reflektif mengenai 
isu-isu yang sedang hangat yang menuntut adanya jawaban atau pemecahannya. Mengidentifikasi masalah atau merumuskan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan pertanyaan penelitian yaitu :

1. Pertanyaan penelitian harus singkat dan jelas.
2. Pertanyaan penelitian harus sesuai dengan judul penelitian.

3. Pertanyaan penelitian sebaiknya diawali dengan kata bagaimana karena penelitian kualitatif membutuhkan jawaban yang berbentuk proses yang selanjutnya diikuti dengan hasil.
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B. Tinjauan PustakaTinjauan pustaka merupakan bahan yang tertulis berupa buku, jurnal 
yang membahas tentang topik yang hendak diteliti. Tinjauan pustaka membantu peneliti untuk melihat ide-ide, pendapat, dan kritik mengenai topik tersebut yang sebelumnya dibangun dan dianalisis oleh para ilmuan sebelumnya. Tinjauan pustaka bertujuan untuk membentuk landasan pengetahuan yang sedang dilakukan sehingga dapat mencerminkan pemahaman peneliti tentang teori. Teori akan memperjelas masalah yang diteliti, sebagai referensi untuk menyusun 
instrumen penelitian. Tinjauan Pustaka berisi dua komponen utama yaitu penelusuran kajian-kajian terdahulu dan landasan teori. Menurut Mukhadis (2003) peneliti sebelum melakukan penelitian perlu melakukan kajian pustaka, hal ini bertujuan untuk :

1. Mencari informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti.
2. Memperdalam pengetahuan peneliti mengenai hal-hal yang menyangkut masalah dan bidang yang diteliti maupun mengenai metode penelitian, termasuk rancangan penelitian, pengembangan instrument, menentukan populasi maupun Teknik analisis data.
3. Mengkaji teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti sebagai landasan dan acuan teoritis yang tepat.
4. Mengkaji hasil-hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilaksanakan sehingga dapat diketahui apa saja yang sudah diteliti.
5. Mendapatkan informasi mengenai aspek-aspek mana dari topik 

yang sama yang sudah pernah diteliti agar dapat menghindari duplikasi.
C. Tujuan PenelitianTujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk menangkap arti (meaning/understanding) yang terdalam atas suatu peristiwa, gejala, fakta, kejadian, realita atau masalah tertentu dan bukan untuk mempelajari atau membuktikan adanya hubungan sebab akibat 
atau korelasi dari suatu masalah atau peristiwa. Teori dalam metode kualitatif tidak dites, ide-ide dikumpulkan berdasarkan penyampaian 
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dari partisipan lewat wawancara, selanjutnya dicari tema atau pola yang membangun suatu gagasan atau pemikiran yang baru.
D. Pengumpulan DataDalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian 

adalah peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Teknik pengumpulan data kualitatif pada dasarnya bersifat tentatif karena penggunaannya ditentukan oleh konteks permasalahan dan gambaran data yang hendak diperoleh. Sejumlah teknik pengumpulan data kualitatif yang umumnya digunakan antara lain:
1. Observasi

Observasi bisa dihubungkan dengan upaya merumuskan masalah, membandingkan masalah dengan kenyataan di lapangan, pemahaman secara detail permasalahan guna menemukan pertanyaan yang akan dituangkan dalam kuesioner, ataupun untuk menemukan strategi pengambilan data dan bentuk perolehan pemahaman yang dianggap paling tepat.
2. WawancaraWawancara merupakan suatu kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang didasarkan pada butir-butir pertanyaan secara ketat. Wawancara semi terstruktur merupakan wawancara yang didasarkan pada daftar pertanyaan namun tidak menutup kemungkinan memunculkan pertanyaan baru yang idenya muncul secara spontan sesuai dengan konteks pembicaraan. Sedangkan wawancara tak terstruktur merupakan wawancara dimana peneliti hanya berfokus pada inti permasalahan tanpa diikat format-format tertentu secara ketat.
3. Catatan lapangan dan memo analitikCatatan lapangan dan memo analitik merupakan Teknik pengambilan data yang dilakukan melalui observasi yang 
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digabungkan dengan interaksi dalam bentuk dialog secara partisipatoris. Dengan demikian diharapkan peneliti dapat memperoleh sejumlah fakta dan informasi atas sebuah focus 
permasalahan yang diperoleh dalam berbagai dimensi. 

4. Elisitasi dokumenPenelitian kualitatif tidak hanya merujuk pada faktor sosial tetapi dapat merujuk pada bahan berupa dokumen. Berbagai dokumen seperti teks bacaan, rekaman audio, maupun berupa 
audio visual. Hal ini biasa dijumpai pada penelitian terhadap naskah, karya sastra dan seni pertunjukan. 

5. Pengalaman personal

Pengalaman atau experience berupa buku harian, narasi, tuturan pengalaman kesejarahan (secara lisan) surat maupun jurnal. Faktor yang perlu diperhatikan dalam pengambilan data pengalaman personal adalah interaksi dan kontinuitas. Interaksi mengacu pada pertalian pengalaman personal secara individual dengan aspek eksistensial maupun relasi sosialnya. Kontinuitas mengacu pada karakteristik pengalaman yang dikemukakan ditinjau dari ruang dan waktu.
6. Partisipasi dalam kaji tindakPengambilan data melalui Teknik partisipasi kaji tindak mengacu 

pada pengambilan data atas hasil intervensi peneliti sebagai praktisi yang telah dipersiapkan peneliti. Sebelum melakukan pengambilan data peneliti terlebih dahulu menyusun konsepsi yang dijadikan landasan atas tindakan yang akan dilakukan dalam program aksi. Pada pelaksanaan program aksi itu selain melibatkan kelompok sasaran juga melibatkan peneliti itu sendiri sebagai praktisi. Dalam hal ini peneliti juga melakukan kontrol dan pengarahan agar fakta yang digarap itu mengarah pada kondisi ataupun pemilikan ciri tertentu sejalan dengan tujuan tindakan yang dilakukannya. Pengumpulan data bisa diambil melalui kegiatan observasi, interview, dokumen, maupun hasil kegiatan. Sebagai data yang terkait dengan kaji tindak, data tersebut pada dasarnya bersifat akumulatif. Jadi akumulasi data tersebut peneliti diharapkan bisa mendapatkan informasi tentang kondisi awal, permasalahan yang muncul, proses 
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tindakan yang dilakukan, keterlibatan kelompok sasaran dalam aktivitas tindakan, hasil tindakan, dan data berkenaan dengan kegiatan tindakan yang dilakukan. Dari serangkaian kegiatan aksi itu, diharapkan peneliti bisa mengetahui/ menunjukkan efek tindakan yang dilakukan.
E. Analisis DataTahap ini merupakan tahap dimana peneliti melakukan analisis data yang telah diperoleh baik dari informan maupun dokumen-dokumen pada tahap sebelumnya. Silalahi, (2010:244) menyatakan bahwa analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 
bahan-bahan lain sehingga dapat dipahami. Analisis data dilakukan 
dengan mengorganisasi data, menjabarkan nya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah 
dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

1. Analisis sebelum di lapanganPenelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan (data sekunder) yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Meskipun fokus penelitian masih bersifat sementara, fokus penelitian akan berkembang setelah peneliti melakukan penelitian di lapangan. 
2. Analisis selama di lapangan Model Miles dan Huberman

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat 
berlangsungnya pengumpulan data dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsungnya secara 
terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduction data, display data, 

verification. 

a. Reduction Data (Reduksi Data)Semakin lama peneliti ke lapangan maka jumlah data yang diperoleh akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu 
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perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan.Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat berdiskusi dengan teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi wawasan peneliti akan berkembang sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.
b. Display Data (Penyajian Data)Setelah reduksi data maka selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk narasi, tabel, grafik, phie chard, pictogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisir, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami.  
c. Verification (Penarikan Kesimpulan)Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Jika kesimpulan dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

F. Penulisan Hasil PenelitianSetelah melakukan penelitian, peneliti perlu melakukan penulisan hasil penelitian. Hasil penelitian menjadi media komunikasi antara 
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peneliti dengan pembaca melalui tulisan. Agar penulisan hasil penelitian menjadi baik dan berbobot maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Etika ilmiah, kemampuan meneliti dan menulisDalam penulisan hasil penelitian, peneliti perlu memperhatikan etika ilmiah. Peneliti dituntut untuk jujur dan objektif serta menghindari penyajian data palsu atau data yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Peneliti  mengungkapkan semua prosedur penelitiannya secara terbuka, menyajikan fakta yang tidak dicampuri dengan opini peneliti, menyebutkan sumber yang jelas jika tulisannya menggunakan karya orang lain.

Kemampuan meneliti dan menulis juga menjadi hal penting yang perlu diperhatikan oleh peneliti. Kemampuan meneliti dan menulis menentukan akurasi dan kualitas laporan 
penelitian. Beberapa hal yang harus dihindari dalam menulis laporan penelitian yaitu: (1) Menghilangkan topik yang sebenarnya penting dan relevan, (2) Salah dalam mengurutkan bagian-bagian dari isi (bab, sub baba tau topik tertentu), (3) Salah melakukan penafsiran karena data kurang lengkap, (4) Salah dalam menggunakan istilah, (5) Membuat kesimpulan dengan bukti yang tidak cukup, (6) Menggunakan rumus statistik yang tidak cocok, (7) Tidak konsisten atau terdapat kontradiksi 
dalam isi laporan.

2. BahasaSeperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa hasil penelitian merupakan media komunikasi antara peneliti dengan pembaca melalui tulisan. Oleh karena itu, dalam penulisan hasil penelitian perlu diperhatikan penggunaan bahasanya. Jika penulisan hasil penelitian disusun dengan Bahasa yang jelas, singkat, padat, runtut, sistematis, efektif dan mudah dipahami, peneliti akan memperoleh keberhasilan dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan berkaitan dengan temuannya.
3. Teknik penulisanPenulisan hasil penelitian tidak terlepas dari kaidah-kaidah atau aturan penulisan akademik atau aturan ilmiah. Ada beberapa Teknik penulisan yang perlu diperhatikan dalam penulisan hasil 
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penelitian yaitu, (1) penulisan huruf (besar dan kecil), angka, tanda baca dan lambing, (2) penulisan kata (ketepatan ejaan, tebal, miring dan lainnya), (3) penulisan kalimat dan paragraph, (4) Teknik pengutipan (kutipan langsung dan tidak langsung, 
footnote, innote dan endnote), (5) jenis font dan ukuran font, (6) ukuran kertas, margin dan spasi, (7) penulisan tabel dan gambar, (8) Teknik penomoran, (9) Teknik transliterasi, (10) penulisan daftar Pustaka (rujukan), (11) penulisan format bagian awal yang telah ditetapkan (cover, halaman sampul, motto, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan gambar, dan sebagainya).

4. Sistematika isiSistematika penulisan hasil penelitian merupakan bagian penting yang harus diperhatikan oleh peneliti. Secara garis 
besar isi laporan penelitian terdiri dari bagian utama dan bagian pelengkap. Bagian utama terdiri dari; (1) pendahuluan, (2) kajian pustaka (landasan teori), (3) metode penelitian, (4) hasil penelitian, (5) kesimpulan dan rekomendasi atau implikasi penelitian. Untuk bagian pelengkap terdiri dari; (1) pelengkap 
bagian awal yang memuat di antaranya halaman judul, tanda persetujuan, pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar pustaka, lampiran. 
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Dr. Muhammad Guntur, M.Pd.

T
eknik penelitian adalah istilah yang digunakan oleh Eileen Kane dikutip Moleong (2017). Teknik penelitian sebagai salah satu bagian penelitian yang merupakan salah satu unsur yang sangat penting. Berikut ini akan dibahas beberapa hal yang penting terkait teknik penelitian kualitatif.

A. Sumber dan Jenis DataYang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka 
sumber data disebut responden yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Apabila peneliti menggunakan  teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data, sedang isi catatan subjek penelitian atau variabel penelitian (Arikunto, 2006). Sejalan dengan hal tersebut menurut  Lofland dikutip Moleong (2017) sumber utama  dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya  adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lainnya. Ditambahkan juga oleh Tohirin, (2013) bahwa sumber data dan jenis data dalam penelitian kualitatif antara lain adalah (1) kata-kata dan tindakan (dikumpulkan dengan wawancara dan observasi), (2) sumber tertulis (berupa buku-buku, majalah ilmiah, arsip-arsip dan lain-lain dikumpulkan dengan observasi atau  pengamatan dan fotokopi atau disuling ulang), (3) foto 
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dikumpulkan dengan cara pengamatan dan foto-kopi dan (4) data statistik.
B. PengamatanPengamatan merupakan kegiatan untuk mendapatkan informasi melalui indera penglihatan. Karena harus melihat secara langsung, maka peneliti harus terjun langsung ke lapangan/kancah penelitian. 
Sebelum peneliti memulai pengumpulan  data penelitian terlebih dahulu perlu mengenal dan mempelajari tentang situasi dan kondisi lapangan yang menjadi  lokasi penelitian. Proses ini bisa dilakukan  dengan memanfaatkan key informan. Peneliti perlu mengetahui gambaran  umum tentang demografi, histori, tradisi dan budaya dari situasi sosial objek penelitian. Bahkan peneliti perlu memahami dan “menyesuaikan diri” dengan cara hidup masyarakat, kepercayaan, pandangan hidup mereka. Orientasi ini penting untuk dilakukan  
proses pengumpulan data peneliti tidak mengalami hambatan teknik antara lain penggunaan bahasa, komunikasi budaya maupun hambatan non teknis seperti konteks sosial dan budaya objek penelitian (Djamal dikutip Guntur, 2019).Ada beberapa alasan pengamatan dijadikan sebagai cara utama pengumpulan data yaitu:

1. Didasarkan atas pengamatan langsung
2. Memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi 

sebenarnya

3. Bisa menghindari kekeliruan dan bias karena kurang mampu mengingat data hasil wawancara
4. Memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang 

rumit

5. Dalam kondisi tertentu di mana teknik lain tidak memungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat  (Tohirin, 2013).Lebih lanjut lagi menurut Tohirin, (2013) ada beberapa macam pengamatan yang bisa dijadikan alternatif oleh peneliti kualitatif dalam melakukan penelitiannya antara lain: (1) berperan secara 
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lengkap, (2) berperan  serta sebagai pengamat, (3) pengamat sebagai pemeran serta, dan (4) sebagai pengamat penuh.Data yang dikumpulkan  dengan teknik ini misalnya ucapan seseorang yang disertai dengan gerak-gerik badan, tangan dan mimik atau raut wajah. Kadangkala juga gerakan-gerakan yang tampak dengan jelas seperti gerakan tangan, anggukan kepala dan lain-lain. Adakalanya juga gerakan-gerakan yang halus seperti tatapan mata, gerakan bibir dan perubahan mimik atau raut wajah yang kesemuanya mempunyai makna tersendiri. Peneliti harus bisa mengamati secara seksama dan cermat serta maknanya selama melakukan pengamatan sambil mewawancarai atau mengamati di luar konteks wawancara (Tohirin, 2013).
C. WawancaraWawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan melakukan dialog atau percakapan langsung antara peneliti dengan orang yang diwawancarai berkaitan dengan topik penelitian. Wawancara juga diartikan  pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan gagasan melalui teknik tanya jawab yang pada akhirnya akan menghasilkan konstruksi makna tentang topik tersebut (Helaluddin & Wijaya, 2019). Menurut Sarosa (2017) wawancara merupakan  alat paling vital yang banyak digunakan untuk mengumpulkan  data penelitian kualitatif dan memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang beragam dari para responden dalam berbagai konteks. Sedangkan menurut Berg dikutip (Komariah & Djam’an Satori, (2017) membatasi wawancara sebagai suatu dialog atau percakapan dengan suatu tujuan, khususnya tujuan untuk mengumpulkan informasi.Menurut Moleong dikutip (Djamal, 2017) ada beberapa fungsi wawancara, yaitu:

1. Mengonstruksi tentang orang, kegiatan, kejadian, perasaan, pikiran, motivasi dan organisasi
2. Merekonstruksi kebulatan-kebulatan yang dialami pada masa 

lalu

3. Memproyeksikan kebulatan-kebulatan yang diharapkan untuk didalami di masa yang akan datang
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4. Memverifikasi, mengubah dan memperoleh informasi yang diperintah dari orang lain baik manusia maupun bukan manusia
5. Memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.Menurut Moleong dikutip Djamal (2017) ada beberapa jenis wawancara dalam penelitian kualitatif yaitu pertama adalah wawancara pembicaraan informal, wawancara dengan menggunakan petunjuk umum dan wawancara baku terbuka. Wawancara pembicaraan  informal merupakan teknik wawancara yang tidak direncanakan  sebelumnya. Artinya kondisi dan situasi pada wawancara ini tidak formal dan terkesan seperti berbincang seperti biasa. Bahasa yang digunakan  pun harus informal dan bersifat santai. Bahkan informan yang kita wawancarai tidak sadar kalau sedang diwawancarai. Cara ini diyakini ampuh dalam menggali lebih dalam informasi yang diperoleh 

dari informan.

Kedua, wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara dengan menggunakan kerangka dan garis besar pokok-pokok materi yang akan dipertanyakan dalam proses wawancara. Petunjuk umum yang dimaksud adalah panduan secara garis besar apa-apa saja yang akan dipertanyakan dalam proses wawancara. Hal ini dilakukan agar topik atau pembahasan dalam wawancara tidak melenceng jauh. Dengan adanya panduan umum ini tidak diharapkan  pewawancara mengikuti pola atau pertanyaan  yang sama persis dengan apa yang ada dalam petunjuk tersebut. Artinya masih ada ruang terbuka bagi peneliti untuk bereksplorasi dengan pertanyaan-pertanyaan berbeda namun masih menyangkut 
ranah yang sama atau sesuai.

Ketiga, jenis wawancara yang dapat digunakan adalah wawancara terbuka. Wawancara ini menggunakan pertanyaan-pertanyaan baku. Berbagai  pertanyaan tersebut akan disampaikan kepada informan sudah ditentukan  sebelumnya  baik berkaitan dengan materi, urutan materi, kata-kata dan teknik penyampaiannya. Dengan menggunakan  jenis wawancara ini, peneliti akan memperoleh kemudahan  jika digunakan  untuk menjaring data para informan yang relatif banyak. Keuntungan lain dari wawancara terbuka akan menghindarkan proses wawancara dari bias karena pertanyaan-pertanyaan tersusun dengan terstruktur dan tidak berubah.
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D. Catatan LapanganPengumpulan data dalam penelitian kualitatif selain pengamatan dan wawancara bisa juga dilakukan dengan catatan lapangan.  Catatan lapangan dalam hasil penelitian kualitatif berbentuk deskriptif yang isinya  memuat tentang latar pengalaman, orang, tindakan dan pembicaraan. Catatan lapangan terdiri atas dua bagian yaitu (1) deskriptif yaitu catatan tentang apa  yang sesungguhnya  sedang 
diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati dengan alat indra peneliti dan (2) komentar, tafsiran, refleksi, pemikiran atau pandangan peneliti tentang apa yang sedang diamati (Tohirin, 2013).Menurut Moleong (2017) pengamatan dan wawancara adalah teknik pengumpulan data yang cukup diandalkan oleh peneliti kualitatif. Pada saat  berada dilapangan dengan membuat catatan, dan setelah pulang ke rumah atau tempat tinggal barulah peneliti menyusun catatan lapangan. Catatan yang dibuat di lapangan sangat berbeda dengan catatan lapangan. Catatan itu  berupa coretan seperlunya yang sangat dipersingkat, berisi kata-kata kunci, frasa, pokok-pokok isi pembicaraan atau pengamatan, mungkin gambar, sketsa, sosiogram,diagram dan lain-lain. Catatan itu  berguna  hanya sebagai alat perantara yaitu antara apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dicium dan diraba dengan catatan sebenarnya dalam bentuk catatan lapangan. Catatan  itu baru diubah kedalam catatan yang lengkap dan dinamakan catatan lapangan setelah peneliti tiba di rumah. Proses itu dilakukan setiap kali selesai mengadakan pengamatan atau wawancara, tidak boleh dilalaikan karena  akan bercampur dengan informasi lain dan ingatan seseorang itu sifatnya terbatas. Sejalan dengan hal tersebut menurut Bogdan dan Biklen yang dikutip Moleong  (2017) menegaskan bahwa catatan tertulis tentang apa  yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif.
E. Penggunaan DokumenTeknik pembangkitan data dalam penelitian kualitatif selanjutnya adalah dengan dokumen. Dokumen adalah semua bahan tertulis atau film/video yang tidak disiapkan peneliti karena adanya permintaan. Contoh dokumen dapat berupa catatan, buku teks, jurnal, makalah, 
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memo, surat, notulen rapat dan sebagainya. Dalam bidang pendidikan, beberapa dokumen yang dapat dianalisis adalah silabus dan berbagai dokumen sekolah  lainnya. Berbagai dokumen tersebut dianalisis untuk memperdalam dan memperinci temuan penelitian (Helaluddin & Wijaya, 2019).Ada beberapa alasan yang menempatkan dokumen sebagai teknik yang absah dalam pembangkitan data yaitu:
1. Dokumen merupakan sumber informasi yang stabil karena tidak mengalami perubahan yang disebabkan faktor-faktor seperti perubahan tempat, maupun perubahan waktu. Dengan kata lain isi dokumen tidak akan berubah saat terjadi perubahan tempat dan waktu. Hal ini tentu berbeda dengan hasil pengamatan yang dilakukan terhadap para informan pada satu tahun yang lalu. Kondisi sekarang mungkin sudah berubah karena adanya perubahan waktu konteks, ruangan maupun sosial-budaya.
2. Dokumen dapat digunakan sebagai bukti untuk pengujian. Peneliti dapat menguji apakah data yang diperoleh benar atau salah dengan cara melihat data pada dokumen yang dipergunakan
3. Dokumen bersifat alamiah sesuai dengan konteksnya. Dengan kata lain, isi dokumen bukan hasil intervensi dan pengkondisian dari seorang peneliti untuk disesuaikan dengan keinginan keinginan peneliti.
4. Dokumen tidak bersifat reaktif seperti halnya manusia yang cenderung bereaksi terhadap sesuatu. Hal ini disebabkan oleh sifat manusia yang memiliki keinginan, perasaan, dan pikiran sehingga dapat memberikan reaksi terhadap setiap pengaruh 

yang ada.Menurut Myers dikutip Sarosa (2017) ada beberapa ada berbagai jenis dokumen yang ditemukan oleh peneliti. Tipe-tipe dokumen tersebut antara lain:
1. Berdasarkan sumbernya dokumen dapat diklasifikasikan sebagai dokumentasi yang bersifat personal, privat, atau publik.
2. Dokumen tertulis dan catatan
3. Dokumen historis atau catatan sejarah
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4. Foto, video, dan film
5. Dokumen elektronik
6. Dokumen di internetAda beberapa alasan yang mendasari mengapa dokumen perlu dianalisis. Alasan-alasan tersebut dikemukakan oleh Guba dan Lincoln  dikutip (Alwasilah & A. Chaedar, 2017) yaitu:
1. Dokumen merupakan sumber informasi lestari meskipun dokumen tersebut sudah tidak berlaku lagi.
2. Dokumen merupakan bukti yang dapat dijadikan dasar untuk mempertahankan diri terhadap tuduhan atau kekeliruan 

interpretasi.

3. Dokumen itu Sumber data bukan hanya muncul dari konteksnya tetapi juga menjelaskan konteks itu sendiri.
4. Dokumen itu relatif mudah dan murah serta terkadang dapat diperoleh dengan cuma-cuma atau gratis.
5. Dokumen merupakan sumber data yang tidak reaktif seperti 

manusia.

6. Dokumen berperan sebagai pelengkap dan memperkaya bagi informasi yang diperoleh lewat interview atau observasi.Berikut ini diuraikan secara ringkas beberapa jenis dokumen dan penggunaannya dalam proses penelitian kualitatif.
1. Dokumen pribadi dan buku harianDokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis yang berisikan tentang perasaan, tindakan, pengalaman,  dan kepercayaannya. Dokumen pribadi dapat pula dikatakan sebagai diary yaitu tulisan harian tersendiri tentang seseorang. Menurut Allport dikutip (Komariah & Djam’an Satori, (2017) buku harian yang spontan dan sangat bersifat pribadi tersebut merupakan dokumen pribadi yang rata-rata mutunya bagus. Ia menguraikan dengan kalimat seperti ini: the spontaneous intimate diary is the personal 

document par excellent.
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2. Surat pribadiSurat pribadi dapat menjadi dokumen penting untuk menyelami perasaan yang berkembang di dalamnya untuk mengetahui gaya bahasa dan untuk mengetahui pikiran-pikirannya. Ahli sejarah sangat beruntung menemukan surat surat pribadi Raden Ajeng Kartini yang dapat dijadikan studi dokumentasi sejarah. Surat pribadi antara para anggota pertamanan dan keluarga menyediakan sumber lain dari data kualitatif yang sangat kaya. Bahan-bahan ini akan berguna dalam menyatakan hubungan-
hubungan antara orang-orang.

3. Autobiografi Autobiografi merupakan karya tulis tersendiri mengenai kehidupan seseorang dengan maksud-maksud tertentu. Artinya dalam menulis biografinya penulis memiliki beberapa tujuan yang hendak disampaikannya. Salah satu tujuannya adalah untuk membukukan pengalaman hidupnya yang berharga untuk diwariskan ke anak cucunya. Hal lain yang menjadi tujuan dapat 
pula berupa nilai prestise yang hendak dicapai oleh penulis tersebut.

4.  Dokumen resmiBanyak sekali komunikasi tertulis dan file-file pada sekolah atau organisasi tertentu yang dapat dijadikan dokumen. Dokumen yang ada dan diterbitkan di sekolah merupakan dokumen resmi. Dokumen resmi mencakup hal-hal seperti memo-memo, notula rapat, laporan berkala, dokumen kebijaksanaan, proposal-proposal, kode etik, kumpulan dokumen penting tentang seseorang, catatan- catatan para siswa dan lain-lain. Dokumen resmi ini dapat dikelompokkan pada dokumen internal organisasi dan dokumen eksternal.
5.  fotografi Foto mempunyai keuntungan tersendiri dalam kaitannya dengan penelitian kualitatif. Foto dapat menangkap suatu situasi pada titik tertentu yang kita inginkan. Dengan adanya foto akan memberikan deskripsi yang berlaku pada saat itu. Banyak hal yang dapat dikoreksi dari foto bila kita berusaha untuk memperhatikannya dengan cermat dalam upaya untuk 

mendalaminya.
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F. SamplingTeknik sampling dalam penelitian kualitatif jelas berbeda dengan 
yang non kualitatif. Pada penelitian kualitatif sampel itu dipilih dari suatu populasi sehingga digunakan untuk mengadakan generalisasi. Jadi, sampel benar-benar mewakili ciri-ciri suatu populasi (Moleong, 2017). Definisi lain juga dikemukakan oleh Komariah & Djam’an Satori (2017) yang menyebut sampel sebagai bagian kecil dari anggota 
populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya yang representatif. Dalam penelitian kualitatif, tidak relevan jika peneliti membatasi informan dengan menentukan besaran ukuran informan dengan menggunakan hitungan statistik, karena belum tentu yang terjaring tersebut dapat menjawab 
permasalahan penelitian.Namun harus dipahami bahwa konsep objek penelitian dalam penelitian kualitatif ini berbeda dengan penelitian kuantitatif. Objek penelitian kualitatif kadang-kadang disebut juga sampel. Sampel disini tidak dapat disamakan pula dengan konsep sampel pada metode kuantitatif. Sampel dalam metode kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi untuk populasi, meskipun dapat ditransfer dalam situasi sosial yang lain yang memiliki persamaan dengan objek penelitiannya. Sampel dalam metode kualitatif inilah yang disebut sebagai informan atau narasumber dan bukan responden.Menurut Sukmadinata (2011) ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh peneliti dalam menetapkan sampel dalam penelitian kualitatif yaitu :

1. Pemilihan lokasi
2. Penentuan sampel komprehensif
3. Penentuan sampel variasi maksimun
4. Penentuan sampel jaringan

5. Penentuan sampel tipe khusus
6. Ukuran sampelSelanjutnya Miles dan Huberman (1992) menyebutkan bahwa ada kecenderungan sampel dalam penelitian kualitatif antara lain:
1. Menggunakan orang yang lebih kecil jumlahnya
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2. Bersifat purposif karena proses sosial memiliki logika dan perpaduan sehingga penarikan suatu penarikan sampel secara acak pada peristiwa atau perlakuan biasanya akan mengurangi jumlah hal-hal kecil sebagai perbandingan atau untuk menemukan hubungan
3. Dapat berubah; pilihan awal seorang informan dapat berubah terhadap informan yang lain sebagai perbandingan atau untuk menemukan hubungan.Secara umum, teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang dapat digunakan. Pada dasarnya teknik sampling dibedakan menjadi dua 

bagian besar yaitu probability sampling dan  nonprobability sampling. 

Probability sampling terbagi atas simple random sampling and area sampling menurut daerahnya. Sedangkan non-probability sampling terbagi atas sampling sistematis, sampling kuota, sampling incidental, 

purposive sampling, sampling jenuh dan snowball sampling.Ada beberapa tipe sampling yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif. Secara sederhana, tipe sampling dikelompokkan berdasarkan tujuannya seperti yang dikemukakan oleh (Creswell, 2015) seperti dalam tabel berikut.
Tipe Sampling TujuanVariasi maksimum Mendokumentasikan keragaman individu atau tempat  berdasarkan pada ciri-ciri spesifik

Homogen Memfokuskan, mereduksi, menyederhanakan dan memfasilitasi wawancara kelompokKasus kritis Memperbolehkan  generalisasi logis dan penerapan informasi secara maksimal pada kasus-kasus lain
Berbasis teori Menemukan contoh dari suatu gagasan teoritis dan kemudian menjabarkan dan 

mempelajarinya

Kasus penguat dan 

pelemah

Menjabarkan analisis awal, mencari pengecualian, mencari variasi
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Bola salju atau 

rantai

Mengidentifikasi kasus-kasus yang menarik dari masyarakat yang mengetahui siapa masyarakat yang mengetahui kasus-kasus apa yang kaya akan informasiKasus tipikal Menyoroti apa yang normal atau rata-rata

Intensitas Kasus kaya informasi yang mewujudkan fenomena secara kuat tetapi ekstrimPengaruh politik Menarik perhatian yang diinginkan atau menghindari menarik perhatian yang tidak diinginkan
Purposeful bertingkat Mengilustrasikan sub-sub kelompok dan memfasilitasi sebagai perbandingan
Kriteria Semua kasus yang memenuhi sebagian kriteria; berguna bagi jaminan kualitas
Oportunitas Mengikuti petunjuk-petunjuk baru; mengambil keuntungan dari yang tidak diperkirakan
Kombinasi atau campuran Triangulos, fleksibilitas, memenuhi berbagai kepentingan dan kebutuhanConvenience Menghemat waktu, uang dan tenaga tetapi mengorbankan informasi dan kredibilitas
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BAB 8

INSTRUMEN DAN PENGUMPULAN DATA

Siti Maulidah, S.Pd.I., M.Pd.

A. Instrumen Penelitian

S
alah satu ciri penelitian kualitatif adalah peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpil data. Instrumen selain manusia (seperti; angket, pedoman wawancara, pedoman observasi dan sebagainya) dapat pula digunakan, tetapi fungsinya terbatas sebagai pendukung tugas peneliti sebagai instrumen kunci. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti adalah mutlak, karena peneliti harus berinteraksi dengan lingkungan baik manusia dan non manusia yang ada dalam kancah penelitian. Kehadirannya di lapangan 

peneliti harus dijelaskan, apakah kehadirannya diketahui atau tidak diketahui oleh subyek penelitian. Ini berkaitan dengan keterlibatan peneliti dalam kancah penelitian, apakah terlibat aktif atau pasif (Murni, 2017).
Menurut Gulo, Instrumen penelitian adalah pedoman tertulis tentang wawancara, atau pengamatan, atau daftar pertanyaan, yang dipersiapkan untuk mendapatkan informasi. Instrumen itu disebut pedoman pengamatan atau pedoman wawancara atau kuesioner atau pedoman dokumenter, sesuai dengan metode yang dipergunakan (Gulo, 2000) . Instrumen adalah alat atau fasilitas yang digunakan penelitian dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, sehingga mudah diolah (Arikunto, 2006).
Instrumen pengumpul data menurut sumadi suryabrata adalah 

alat yang digunakan untuk merekam pada umumnya secara kuantitatif keadaan dan aktivitas atribut-atribut psikolog. Atribut-atribut psikologis itu secara teknis biasanya digolongkan menjadi atribut 
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kognitif dan atribut non kognitif (Suryabrata, 2008) . Ibnu hadjar berpendapat bahwa instrumen merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif tentang variasi karakteristik variabel secara objektif (Ibnu Hajar, 1996)Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengukur data yang hendak dikumpulkan. Instrumen pengumpulan data ini pada dasarnya tidak terlepas dari metode pengumpulan data. 
Bila metode pengumpulan datanya adalah depth interview (wawancara mendalam), instrumennya adalah pedoman wawancara terbuka/tidak terstruktur. Bila metode pengumpulan datanya observasi/
pengamatan, 

Instrumennya adalah pedoman observasi atau pedoman pengamatan terbuka/tidak terstruktur. Begitupun bila metode pengumpulan datanya adalah dokumentasi, instrumennya adalah format pustaka atau format dokumen (Ardianto, 2010). Secara operasional, pengukuran merupakan suatu prosedur perbandingan antar atribut yang hendak diukur dengan alat ukurnya (Firdaos, 2006)Nasution menyatakan bahwa peneliti sebagai instrumen penelitian serasi untuk penelitian serupa karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Sugiyono, 2017) :
1. Peneliti sebagai alat peka dan bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak bagi penelitian.
2. Penelitian sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus.
3. Tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrumen 

berupa tes atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi, kecuali manusia.
4. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat dipahami dengan pengetahuan semata untuk memahaminya kita perlu sering merasakannya, menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita.
5. Peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data 

yang diperoleh. Ia dapat menafsirkan nya, melahirkan hipotesis 
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dengan segera untuk menentukan arah pengamatan, untuk 
mengetes hipotesis yang timbul seketika.

6. Hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, perbaikan dan penolakan.Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mengumpulkan data. Ini berarti, dengan menggunakan alat-alat tersebut data dikumpulkan. Ada perbedaan antara alat-alat penelitian dalam metode kualitatif dengan yang dalam metode penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, 
atau instrumen utama dalam pengumpulan data adalah manusia 

yaitu, peneliti sendiri atau orang lain yang membantu peneliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil. Peneliti dapat meminta bantuan dari orang lain untuk mengumpulkan data, disebut pewawancara. Dalam hal ini, seorang pewawancara yang langsung mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil. Berbeda dari penelitian kualitatif, dalam penelitian kuantitatif alat pengumpulan data mengacu pada satu hal yang dipergunakan peneliti untuk mengumpulkan data, biasanya dipakai untuk menyebut kuesioner. Hal pokok dari perbedaan tersebut adalah dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri yang harus mengumpulkan data dari sumber, sedangkan dalam penelitian kuantitatif orang yang diteliti (responden) dapat mengisi sendiri kuesioner tanpa kehadiran 
peneliti, umpamanya survei elektronik atau kuesioner yang dikirimkan (Afrizal, 2014).Dalam hal instrumen penelitian kualitatif, Lincoln dan Guba menyatakan bahwa: “The instrument of choice in naturalistic inquiry 

is the human. We shall see that other forms of instrumentation may 

be used in later phases of the inquiry, but the human is the initial 

and continuing mainstay. But if the human instrument has been used 

extensively in earlier stages of inquiry, so that an instrument can be 

constructed that is grounded in the data that the human instrument has 

product”. “Instrumen pilihan dalam penyelidikan naturalistik adalah manusia. Kita akan melihat bahwa bentuk-bentuk instrumentasi lain dapat digunakan pada tahap-tahap penyelidikan selanjutnya, tetapi 
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manusia adalah yang utama dan berkelanjutan. Tetapi jika instrumen manusia telah digunakan secara luas pada tahap awal penyelidikan, sehingga instrumen dapat dibangun yang didasarkan pada data bahwa instrumen manusia memiliki produk” (Sugiyono, 2017).Selanjutnya Nasution menyatakan: “dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen 
penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, 
itu semua tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. 
Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada 
pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya” (Sugiyono, 2017).Dalam penelitian dengan menggunakan tes atau angket yang bersifat kuantitatif yang diutamakan adalah respon yang dapat dikuantifikasi agar dapat diolah secara statistik, sedangkan yang menyimpang dari itu tidak dihiraukan. Dengan manusia sebagai 
instrumen, respon yang aneh, yang menyimpang justru diberi perhatian. Respon yang lain daripada yang lain, bahkan yang bertentangan dipakai untuk mempertinggi tingkat kepercayaan dan tingkat pemahaman mengenai aspek yang diteliti.Dalam penelitian kualitatif, alat atau instrumen utama 
pengumpulan data adalah manusia atau peneliti itu sendiri dengan cara mengamati, bertanya, mendengar, meminta dan mengambil data penelitian. Peneliti harus mendapatkan data yang valid sehingga tidak sembarang narasumber yang diwawancarai. Oleh karena itu, kondisi informan pun harus jelas sesuai dengan kebutuhan data agar dapat diakui kebenaran datanya.Untuk mengumpulkan data dari sumber informasi (informan), 
peneliti sebagai instrumen utama penelitian memerlukan instrumen bantuan. Ada dua macam instrumen bantuan yang lazim digunakan yaitu: 1) panduan atau pedoman wawancara mendalam. Ini adalah suatu tulisan singkat yang berisikan daftar informasi yang perlu dikumpulkan. Pertanyaan-pertanyaan lazimnya bersifat umum yang memerlukan jawaban panjang, bukan jawaban ya atau tidak; 2) alat rekaman. Peneliti dapat menggunakan alat rekaman seperti, 



91Dasar-Dasar Metode Penelitian Kualitatif

tape recorder, telepon seluler, kamera foto, dan kamera video untuk merekam hasil wawancara. Alat rekaman dapat dipergunakan apabila peneliti mengalami kesulitan untuk mencatat hasil wawancara (Afrizal, 2014).Instrumen penting dalam penelitian kualitatif adalah penelitian sendiri. keikutsertaan peneliti dalam penjaringan data menentukan keabsahan data yang dikumpulkan dalam penelitian. Perpanjangan keikutsertaan peneliti memungkinkan adanya peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan (F Nugrahani & M Hum, 2014) . Hal itu dapat dijelaskan atas alasan sebagai berikut:
1. Peneliti mempunyai kesempatan untuk mempelajari kebudayaan subjek yang diteliti sehingga dapat menguji ketidak benaran informasi yang disebabkan distorsi, baik berasal dari diri sendiri maupun dari informan (seperti berpura-pura, berbohong, menipu dsb).
2. Peneliti mempunyai kesempatan untuk mengenali konteks lebih baik, sehingga lebih mudah untuk menghindari adanya kemungkinan terjadinya distorsi.
3. Peneliti mempunyai kesempatan untuk membangun kepercayaan para subjek dan kepercayaan peneliti pada diri sendiri. Hal ini juga penting untuk mencegah subjek untuk melakukan usaha “coba-coba”.
4. Memungkinkan peneliti untuk bersikap terbuka terhadap pengaruh ganda, yaitu faktor- faktor kontekstual dan pengaruh bersama pada peneliti dan subjekKegunaan instrumen penelitian (Setiawan, 2013) antara lain:
1. Sebagai pencatat informasi yang disampaikan oleh responden
2. Sebagai alat untuk mengorganisasi proses wawancara
3. Sebagai alat evaluasi performa pekerjaan staf penelitiPerbedaan penting kedua pendekatan berkaitan dengan pengumpulan data. Dalam tradisi kuantitatif instrumen yang digunakan telah ditentukan sebelumnya dan tertata dengan baik sehingga tidak banyak memberi peluang bagi fleksibilitas, masukan imajinatif dan refleksitas. Instrumen yang biasa dipakai adalah angket 
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(kuesioner). Dalam tradisi kualitatif, peneliti harus menggunakan diri mereka sebagai instrumen, mengikuti asumsi-asumsi kultural sekaligus mengikuti data (Mulyadi, 2011).
B. Bentuk-Bentuk Instrumen Pengumpulan DataInstrumen merupakan alat pengumpulan data yang sangat penting untuk membantu perolehan data dilapangan. Sebelum menyusun 
instrumen penelitian, penting untuk diketahui pula bentuk-bentuk instrumen yang digunakan dalam penelitian (Gulo, 2000), sebagai berikut:
1. Bentuk Instrumen TesTes dapat berupa serentetan pertanyaan, lembar kerja, atau sejenisnya yang dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, bakat, dan kemampuan dari subjek penelitian. 
Lembar instrumen berupa tes ini berisi soal-soal tes terdiri atas butir-butir soal. Setiap butir soal mewakili satu jenis variabel yang diukur. Berdasarkan sasaran dan objek yang diteliti, terdapat beberapa macam tes, yaitu:

a. Tes kepribadian atau personality test, digunakan untuk mengungkap kepribadian seseorang yang menyangkut konsep pribadi, kreativitas, disiplin, kemampuan, bakat khusus, dan 
sebagainya

b. Tes bakat atau aptitude test, tes ini digunakan untuk mengetahui bakat seseorang.c. Tes intelegensi atau intelligence test, dilakukan untuk memperkirakan tingkat intelektual seseorang.
d. Tes sikap atau attitude test, digunakan untuk mengukur berbagai sikap orang dalam menghadapi suatu kondisi,
e. Tes minat atau measures of interest, ditujukan untuk menggali 

minat seseorang terhadap sesuatu,f. Tes prestasi atau achievement test, digunakan untuk mengetahui pencapaian seseorang setelah dia mempelajari sesuatu.Bentuk instrumen ini dapat dipergunakan salah satunya dalam mengevaluasi kemampuan hasil belajar siswa di sekolah dasar, tentu 
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dengan memperhatikan aspek aspek mendasar seperti kemampuan dalam pengetahuan, sikap serta keterampilan yang dimiliki baik 
setelah menyelesaikan salah satu materi tertentu atau seluruh materi yang telah disampaikan.
2. Bentuk Instrumen InterviewSuatu bentuk dialog yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dari responden dinamakan interview. Instrumennya dinamakan pedoman wawancara atau interview guide. Dalam pelaksanaannya, interview dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur (bebas). Secara bebas artinya pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada terwawancara tanpa harus membawa lembar pedomannya. Syarat interview seperti ini adalah pewawancara harus tetap mengingat data yang harus terkumpul. Lain halnya dengan interview yang bersifat terpimpin, wawancara berpedoman pada pertanyaan lengkap dan terperinci, layaknya sebuah kuesioner. Selain itu ada juga interview yang bebas terpimpin, dimana pewawancara 
bebas melakukan interview dengan hanya menggunakan pedoman 
yang memuat garis besarnya saja.Peneliti harus memutuskan besarnya struktur dalam wawancara, struktur wawancara dapat berada pada rentang tidak berstruktur sampai berstruktur. Penelitian kualitatif umumnya menggunakan wawancara tidak berstruktur atau semi berstruktur (Rachmawati, 2007).

a. Wawancara tidak berstruktur, tidak berstandar, informal, atau berfokus dimulai dari pertanyaan umum dalam area yang luas pada penelitian. Wawancara ini biasanya diikuti oleh suatu kata kunci, agenda atau daftar topik yang akan mencakup dalam wawancara. Namun tidak ada pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya kecuali dalam wawancara yang awal sekali.
b. Wawancara semi terstruktur, wawancara ini dimulai dari isu yang mencakup dalam pedoman wawancara. Pedoman wawancara bukanlah jadwal seperti dalam penelitian kuantitatif. Sekuensi pertanyaan tidaklah sama ada tiap partisipan bergantung pada proses wawancara dan jawaban tiap individu. Namun pedoman wawancara menjamin peneliti dapat mengumpulkan jenis data yang sama dari partisipan.
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c. Wawancara terstruktur atau berstandar. Beberapa keterbatasan pada wawancara jenis ini membuat data yang diperoleh tidak kaya. Jadwal wawancara berisi sejumlah pertanyaan yang telah direncanakan sebelumnya. Tiap partisipan ditanyakan 
pertanyaan yang sama dengan urutan yang sama pula. Jenis wawancara ini menyerupai kuesioner survei tertulis.

d. Wawancara kelompok. Wawancara kelompok merupakan instrumen yang berharga untuk peneliti yang berfokus pada normalitas kelompok atau dinamika seputar isyu yang ingin 
diteliti

e. Faktor prosedural/ struktural, dimensi prosedural bersandar pada wawancara yang bersifat natural antara peneliti dan partisipan atau disebut juga wawancara tidak berstruktur.f. Faktor kontekstual. Dimensi kontekstual mencukupi jumlah isyu. Pertama, terminologi yang di dalam wawancara dianggap penting. Kedua, konteks wawancara yang berdampak pada 
penilaian respon.Instrumen wawancara digunakan dalam penelitian kualitatif karena dapat mengungkap informasi lintas waktu, yaitu berkaitan dengan dengan masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dan data yang dihasilkan dari wawancara bersifat terbuka, menyeluruh, dan tidak terbatas, sehingga mampu membentuk informasi yang utuh dan menyeluruh dalam mengungkap penelitian kualitatif (Ulfatin, 2014).

Wawancara Mendalam (in-depth interview)Selain itu, dalam penelitian kualitatif juga memperoleh data dengan metode wawancara mendalam. Wawancara mendalam (in-depth 

interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara terlibat dalam kehidupan sosial informan (Rahmat, 2009). Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas wawancara mendalam yang perlu dikontrol oleh peneliti (Afrizal, 2014), yaitu:
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a. Jenis kelamin pewawancara. Perbedaan jenis kelamin pewawancara dengan orang yang diwawancarai dapat 
mempengaruhi kualitas data. Pewawancara perempuan mungkin mendapatkan informasi yang berbeda dari pewawancara laki-laki dari seorang informan, bukan Karena kualitas pertanyaannya atau karena cara mereka bertanya, tetapi lebih karena jenis kelaminnya.

b. Perilaku pewawancara. Perilaku pewawancara ketika proses wawancara mendalam dapat pula mempengaruhi kualitas informasi yang diperoleh dari para informan. Pewawancara perlu sensitif terhadap perbuatannya yang dapat menyinggung informannya.c. Situasi wawancara. Situasi wawancara seperti apakah wawancara dilakukan secara santai atau tegang, apakah para informan dalam situasi yang terburu-terburu karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan segera, apakah wawancara dilakukan dikantor atau dirumah dan sebagainya juga dapat 
mempengaruhi kualitas wawancara.

FGD (Focus Group Discussion)FGD adalah sebuah teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Karena FGD adalah sebuah teknik pengumpulan data, maka FGD dilakukan untuk mengumpulkan data tertentu bukan untuk 
diseminasi informasi dan bukan pula untuk membuat keputusan. Sehubungan dengan itu, ketika akan memilih untuk menggunakannya setiap penyelenggara FGD harus merumuskan atau menetapkan data yang akan dikumpulkan dengan melakukan GGD. Pada dasarnya, FGD adalah suatu wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti dengan sekelompok orang dalam waktu. Sekelompok orang tersebut tidak diwawancarai terpisah, melainkan bersamaan dalam suatu pertemuan (Afrizal, 2014).Menurut Kriyantono dalam (Ardianto, 2010), terdapat beberapa hal yang perlu diketahui oleh peneliti dalam melaksanakan FGD, yaitu:

a. Tidak ada jawaban benar atau salah dari responden. Setiap orang (peserta FGD) harus merasa bebas dalam menjawab, berkomentar atau berpendapat (positif atau negatif) asal sesuai dengan permasalahan diskusi.
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b. Selain interaksi dan perbincangan harus terekam dengan baik.c. Diskusi harus berjalan dalam suasana informal, tidak ada peserta yang menolak menjawab. Meskipun tidak ditanya, peserta dapat memberikan komentar sehingga terjadi tukar pendapat secara 
terus-menerus.

d. Moderator harus mampu membangkitkan suasana diskusi agar tidak ada yang mendominasi pembicaraan dan tidak ada yang jarang berkomentar (diam saja)
3. Bentuk Instrumen ObservasiObservasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data. Observasi merupakan pengamatan langsung dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan, atau kalau perlu dengan pengecapan. Instrumen yang digunakan dalam observasi dapat berupa pedoman pengamatan, tes, kuesioner, rekaman gambar, dan rekaman suara.Instrumen observasi digunakan dalam penelitian kualitatif sebagai pelengkap dari teknik wawancara yang telah dilakukan. 
Observasi dalam penelitian kualitatif digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung objek penelitian, sehingga peneliti mampu mencatat dan menghimpun data yang diperlukan untuk mengungkap penelitian yang dilakukan. Observasi dalam penelitian kualitatif 
peneliti harus memahami terlebih dahulu variasi pengamatan dan peran-peran yang dilakukan peneliti (Ulfatin, 2014).Menurut Bungin yang dikutip oleh Rahardjo mengemukakan beberapa bentuk observasi, yaitu: 1). observasi partisipasi, 2). observasi tidak terstruktur, dan 3). observasi kelompok. Berikut penjelasannya: 1) observasi partisipasi adalah (participant observation) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data 
penelitian melalui pengamatan dan penginderaan dimana peneliti terlibat dalam keseharian informan. 2) observasi tidak terstruktur 
adalah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan. 3) observasi kelompok adalah pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek penelitian (Rahardjo, 2011).
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Menurut peranan observer, dibagi menjadi observasi partisipan dan non partisipan. Pada beberapa pengamatan juga dikenalkan kombinasi dari peran observer, yautu pengamat sebagai partisipan (observer as participant), partisipan sebagai pengamat (participant as observation) Observasi menurut situasinya dibagi menjadi free situation yaitu observasi yang dilakukan dalam situasi bebas, observasi dilakukan tanpa adanya hal-hal atau faktor yang membatasi; manipulated situation yaitu observasi yang dilakukan pada situasi yang dimanipulasi sedemikian rupa. Observer dapat mengendalikan dan mengontrol situasi; partially controlled situation yaitu observasi yang dilakukan pada dua situasi atau keadaan free situation dan situasi manipulatif. Menurut sifat observasi, terdiri dari observasi sistematis yaitu observasi yang dilakukan menurut struktur yang berisikan faktor-faktor yang telah diatur berdasarkan kategori, masalah yang hendak diobservasi; dan observasi non sistematis yaitu observasi yang dilakukan tanpa struktur atau rencana terlebih dahulu, dengan demikian observer dapat menangkap apa saja yang dapat ditangkap (Baskoro dalam Hasanah, 2017).
4. Bentuk Instrumen DokumentasiBentuk instrumen dokumentasi terdiri atas dua macam yaitu pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya, dan check-list yang memuat daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya. Perbedaan antara kedua bentuk instrumen ini terletak pada intensitas gejala yang diteliti. Pada pedoman dokumentasi, peneliti cukup menuliskan tanda centang dalam kolom gejala, sedangkan checklist, peneliti memberikan tally pada setiap pemunculan gejala (N. Cooper dkk, 2002)Instrumen dokumentasi dikembangkan untuk penelitian dengan menggunakan pendekatan analisis. Selain itu digunakan juga dalam penelitian untuk mencari bukti-bukti sejarah, landasan hukum, dan peraturan-peraturan yang pernah berlaku. Subjek penelitiannya dapat berupa buku- buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, bahkan benda-benda bersejarah seperti prasasti dan artefak (Clemmens, 2003).Dokumen dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai penyempurna dari data wawancara dan observasi yang telah dilakukan. 
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Dokumen dalam penelitian kualitatif dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari obyek yang diteliti (Ulfatin, 2014).
Kriteria Instrumen Yang BaikAlat ukur atau instrumen kualitatif yang baik harus memenuhi dua syarat yaitu kredibilitas dan reliabilitas. Suatu alat ukur yang tidak reliabel atau tidak valid akan menghasilkan kesimpulan yang bias, kurang sesuai dengan yang seharusnya, dan akan memberikan informasi yang keliru mengenai keadaan subjek atau individu yang dikenal tes itu.

1. KredibilitasSuatu penelitian kualitatif dinyatakan kredibel jika ia menjelaskan uraian yang benar atau tafsiran tentang 
pengalaman manusia dengan benar, di mana orang lain yang mengalami pengalaman yang sama akan mempunyai tafsiran yang sama. Suatu penelitian kualitatif itu kredibel jika orang lain setuju bahwa mereka akan mempunyai pengalaman tersebut walaupun mereka hanya membaca laporan penelitian. Bagi meningkatkan validitas dalam penelitian kualitatif, pengkaji harus menguraikan informasi yang dikumpulkan secara objektif tanpa pengaruh perasaan dirinya (M. Mustari & M.T Rahman , 2012).Menurut (Suryabrata, 2008) mengemukakan bahwa validitas instrumen didefinisikan sebagai sejauh mana instrumen itu merekam/mengukur apa yang dimaksudkan untuk direkam/diukur. Sedangkan reliabilitas instrumen merujuk kepada konsistensi hasil perekaman data (pengukuran) kalau instrumen itu digunakan oleh orang atau kelompok orang yang sama dalam waktu berlainan, atau kalau instrumen itu digunakan oleh orang atau kelompok orang yang berbeda dalam waktu yang sama atau dalam waktu yang berlainan. Sedangkan menurut (Ibnu Hajar, 1996) , kualitas instrumen ditentukan oleh dua kriteria utama: validitas dan reliabilitas. Validitas suatu instrumen menurutnya menunjukkan seberapa jauh ia dapat mengukur apa yang hendak diukur. Sedangkan reliabilitas menunjukkan tingkat konsistensi dan akurasi hasil pengukuran.
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Menurut (M. Mustari & M.T Rahman , 2012) kredibilitas penelitian kualitatif secara langsung ataupun tidak dipengaruh oleh pengaruh-pengaruh berikut :
a. Lokasi. Kajian mungkin di tempat-tempat yang berbeda. Jika ia dilakukan di suatu lokasi di mana faktor-faktor yang dikaji tidak ada, interpretasi hasil kajian menjadi kurang kredibel karena orang-orang yang berada di lokasi lain tidak dapat memahami dan kurang setuju atas interpretasi peneliti.
b. Fokus. Keadaan ini terjadi apabila pengkaji hanya fokus dan melaporkan hal atau tingkah laku yang konsisten dan mempunyai corak tertentu saja. Pengkaji seharusnya juga melaporkan atau memfokuskan kajiannya atas hal-hal yang tidak konsisten, jika ia memberi makna dan implikasi tertentu. Kajian yang hanya melaporkan hal-hal yang konsisten saja mungkin akan dipertanyakan kredibilitasnya.c. Elit. Bagi kajian yang melibatkan kelompok-kelompok elit tertentu, informasi yang dikumpulkan mungkin akan 

dipengaruhi oleh argumen argumen kelompok elit yang berkuasa. Bias dalam laporan akan terjadi dan ini akan mengurangi kredibilitas kajian.
d. Situasi. Pengkaji yang melakukan kajian pada suatu situasi tertentu mungkin akan terpengaruh dengan situasi pengkaji sendiri. Perasaan dan pengalaman pengkaji akan mempengaruhinya untuk membuat laporan yang kurang tepat jika kajian dilakukan dalam beberapa situasi yang 

berbeda.

e. Konsep. Pemahaman mengenai konsep-konsep yang dikaji mungkin berbeda antara pengkaji dengan subjek yang dikaji. Apakah yang disebut oleh subjek kajian dalam wawancara mungkin diuraikan sebagai konsep yang berlainan oleh pengkaji karena pemahaman pengkaji dan subjek yang dikaji tentang suatu konsep itu berbeda.Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan peneliti untuk memperoleh tingkat kredibilitas yang tinggi antara lain dengan keterlibatan peneliti dalam kehidupan partisipan dalam waktu yang lama dan berupaya melakukan konfirmasi dan klarifikasi 
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data yang diperoleh dengan para partisipan;member checks (kembali mendatangi partisipan setelah analisis data) atau melakukan diskusi panel dengan para ekspertis/ahli untuk melakukan reanalysis data yang telah diperoleh (peer checking). Aktivitas lainnya yaitu melakukan observasi secara mendalam juga perlu dilakukan sehingga peneliti dapat memotret sebaik mungkin fenomena sosial yang diteliti seperti adanya (Afiyanti, 2008).Validitas data dapat diusahakan melalui informant review. Sebelum data disajikan, didiskusikan terlebih dahulu dengan 
informan sebagai sumber datanya. Dengan demikian terjadi kesepahaman antara peneliti sebagai instrumen penganalisis 
data dan informan sebagai sumber datanya, sehingga unit-

unit laporan yang disusun telah disetujui informant. Hal itu menunjukkan bahwa data yang ditemukan tidak diragukan keabsahannya, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai dasar pijakan dalam menarik kesimpulan penelitian (F Nugrahani & M Hum, 2014).
2. TransferabilityTransferabilitas merupakan istilah dapat menggantikan konsep generalisasi data dalam penelitian kuantitatif, yaitu sejauh mana temuan suatu penelitian yang dilakukan pada suatu kelompok tertentu dapat diaplikasikan pada kelompok lain (Graneheim, U. & Lundman, B, dalam Afiyanti, 2008). Dalam penelitian kuantitatif, istilah transferabilitas merupakan modifikasi atau mendekati istilah yang sama dengan validitas eksternal yang pada kenyataannya, hal ini sulit dicapai. Generalisasi hanya dapat dicapai bila objek studi dapat dilepaskan sepenuhnya dari pengaruh konteks penelitian, suatu hal yang nyaris mustahil dilakukan dalam penelitian kualitatif (Patton 1990 dalam Afiyanti, 2008)Transferabilitas penelitian kualitatif tidak dapat dinilai sendiri oleh penelitiannya melainkan oleh para pembaca hasil penelitian tersebut. Jika pembaca memperoleh gambaran dan pemahaman jelas tentang laporan penelitian (konteks dan fokus penelitian), hasil penelitian itu dapat dikatakan memiliki transferabilitas tinggi (Morse, Barret, Mayan, Olson, & Spiers, 
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2002 dalam Bungin, 2003). Istilah keterwakilan (representasi) dan generalisasi didekati secara berbeda dalam penelitian kualitatif dan perlu diperhatikan dalam pengambilan sampel untuk memungkinkan diterapkannya hasil penelitian kualitatif pada kelompok lain.Pengambilan sampel pada penelitian kualitatif tidak didasarkan pada teori probabilitas seperti halnya yang dilakukan pada penelitian kuantitatif. Prosedur pengambilan sampel pada penelitian kualitatif dilakukan secara teoritis (theoretical sampling) atau dilakukan secara sengaja (purposive sampling). Untuk itu, penelitian kualitatif perlu memberi penelitian pada saat melakukan seleksi pengambilan sampel.
3. DependabilityIstilah reliabilitas dalam penelitian kualitatif dikenal dengan istilah dependabilitas. Dalam kuantitatif, reliabilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian atau keakuratan yang ditunjukkan oleh instrumen pengukuran. Penggunaannya dapat dilakukan secara internal, yaitu pengujian dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada. Satu lagi secara eksternal, yaitu dengan melakukan test-retest (Umar, 2005) . Reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata reliability yang mempunyai asal kata rely yang artinya percaya dan reliabel yang artinya dapat dipercaya. Keterpercayaan berhubungan dengan ketepatan dan konsistensi. Tes hasil belajar dikatakan dapat dipercaya apabila memberikan hasil pengukuran hasil belajar yang relatif tetap secara konsisten (Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, 2015).Reliabilitas data penting diusahakan untuk meminimalkan kekhilafan (error) dan penyimpangan (bias) 

dalam penelitian. Reliabilitas data dalam penelitian kualitatif juga dapat diusahakan dengan membuat operasional mungkin langkah-langkah dalam penelitian (F Nugrahani & M Hum, 2014), diantaranya yaitu:
a. Data Base. Penyusunan Data base merupakan salah satu langkah penelitian dengan melakukan penyusunan bukti-bukti penelitian dalam segala bentuknya, meliputi hasil rekaman video, kaset, transkrip wawancara, foto, skema, 
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gambar, sketsa, deskripsi, dan lain-lainya untuk disimpan dalam kurun waktu tertentu agar sewaktu-waktu dapat ditelusuri kembali bila diperlukan untuk verifikasi. Data 

base perlu disusun dan disimpan dengan baik oleh peneliti, sebab kejelasan kaitan bukti penelitian yang tersimpan akan memudahkan penelusuran kembali untuk melihat ada tidaknya bias dalam penelitian yang telah dilakukan.
b. Uraian Rinci (Thick Description). Untuk mengantisipasi adanya 

bias dalam penelitian, yang terpenting adalah kesadaran dari 
peneliti untuk selalu berusaha dalam mengurangi adanya pemicu yang memungkinkan timbulnya bias. Apabila bias dalam penelitian tetap terjadi, tugas peneliti adalah menekan atau menguranginya bias, dengan memanfaatkan berbagai cara dalam memperoleh keabsahan dan keajegan data seperti yang telah diuraikan sebelumnya.Tingkat dependabilitas yang tinggi pada penelitian kualitatif dapat diperoleh dengan melakukan suatu analisis data yang terstruktur dan berupaya untuk menginterpretasikan hasil penelitian dengan baik sehingga peneliti lain akan dapat membuat kesimpulan yang sama dalam menggunakan perspektif, data mentah, dan dokumen analisis penelitian yang sedang dilakukan (H.J Streubert & D.R. Carpenter, 2003).

4. ConfirmabilityObjektivitas/konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif lebih diartikan sebagai konsep intersubjectibitas atau konsep transparansi, yaitu kesediaan peneliti mengungkapkan secara terbuka tentang proses dan elemen-elemen penelitiannya sehingga memungkinkan pihak lain/peneliti lain melakukan 
penelitian tentang hasil-hasil temuannya.Beberapa peneliti kualitatif lebih mengarahkan kriteria konfirmabilitas mereka dalam kerangka kebersamaan pandangan dan pendapat terhadap topik yang diteliti atau menitikberatkan pada 

pertanyaan sejauh mana dapat diperoleh persetujuan diantara beberapa peneliti mengenai aspek yang sedang dipelajari (T. Long & M. Johnson, 2000).Streubert dan Carpenter dalam (Afiyanti, 2008) menjelaskan bahwa konfirmabilitas merupakan suatu proses 
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kriteria pemeriksaan, yaitu cara/ langkah peneliti melakukan konfirmasi hasil-hasil temuannya. Pada umumnya cara yang banyak dilakukan peneliti kualitatif untuk melakukan konfirmasi hasil temuannya penelitiannya adalah dengan merefleksikan hasil-hasil temuannya pada jurnal terkait. Peer review, konsultasi dengan peneliti ahli, atau melakukan konfirmasi data/ informasi dengan cara mempresentasikan hasil penelitiannya pada suatu konferensi untuk memperoleh berbagai masukan untuk kesempurnaan hasil temuannya.
Penyusunan Instrumen PenelitianMenyusun instrumen merupakan langkah penting dalam pola prosedur penelitian. Instrumen berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Bentuk instrumen berkaitan dengan metode pengumpulan data, misal metode wawancara yang instrumennya pedoman wawancara. Metode angket atau kuesioner, instrumennya berupa angket atau kuesioner. Metode tes, instrumennya 
adalah soal tes tetapi metode observasi, instrumennya bernama checklist (Black, 2006) . Menyusun instrumen pada dasarnya adalah menyusun alat evaluasi, karena mengevaluasi adalah memperoleh 
data tentang suatu yang diteliti, dan hasil yang diperoleh dapat diukur dengan menggunakan standar yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Dalam hal ini terdapat dua macam alat evaluasi yang dapat dikembangkan menjadi instrumen penelitian, yaitu tes dan non-tes (C. Narbuko & Achmadi, A.H, 2004)Instrumen pada dasarnya harus mempertimbangkan perasaan responden, item perlu pendek dan ringkas, jumlah item perlu disedikitkan, dan mengumpulkan data yang konkret. Agar tidak menimbulkan rasa bosan dan agar mendorong responden menjawab dengan ikhlas dan jujur, instrumen mesti mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (M. Mustari & M.T Rahman , 2012):

1. Sesuai dengan keberadaan responden. Instrumen kajian yang disediakan perlu sesuai dengan latar belakang dan kesediaan responden kajian. Pertanyaan yang dibangun mesti dinyatakan dengan teliti dan tidak berat sebelah (bias).
2. Format instrumen yang sistematis. Pertanyaan perlu disusun secara sistematis dan teratur. Ruang yang memadai untuk jawaban bagi setiap pertanyaan perlu disediakan.
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3. Instruksi yang jelas. Instruksi tentang bagaimana menjawab pertanyaan mesti jelas dan tidak menimbulkan perasaan ragu-ragu kepada responden.
4. Surat dan dokumen disertakan bersama instrumen kajian. Surat dan dokumen kepada subjek kajian haruslah ringkas dan menggunakan format yang profesional. Ia menentukan kadar pemulangan jawaban dan meningkatkan kepercayaan responden kajian terhadap pengkaji dan kajian yang dilakukan.
5. Tes rintisan perlu dijalankan sebelum instrumen digunakan. Langkah ini memastikan reliabilitas instrumen kajian. Ia bisa dilakakan pada kumpulan subjek lain (misalnya 30 orang) yang mempunyai ciri-ciri yang sama dengan subjek kajian.

Langkah-langkah Penyusunan Instrumen PenelitianLangkah-langkah yang ditempuh dalam menyusun sebuah instrumen penelitian menurut (Margono, 1997) diantaranya:
1. Analisis variabel penelitian yakni mengkaji variabel menjadi 

sub penelitian sejelas- jelasnya, sehingga indikator tersebut bisa diukur dan menghasilkan data yang diinginkan peneliti.
2. Menetapkan jenis instrumen yang digunakan untuk mengukur 

variabel atau sub variabel dan indikator-indikatornya.
3. Peneliti menyusun kisi-kisi atau layout instrumen. Kisi-kisi ini berisi lingkup materi pertanyaan, abilitas yang diukur, jenis pertanyaan, banyak pertanyaan, waktu yang dibutuhkan. Abilitas dimaksudkan adalah kemampuan yang diharapkan dari subjek yang diteliti, misalnya kalau diukur prestasi belajar, maka abilitas prestasi tersebut dilihat dari kemampuan subjek dalam hal pengenalan, pemahaman, aplikasi analisis, sintesis, dan evaluasi.
4. Peneliti menyusun item atau pertanyaan sesuai dengan jenis 

instrumen dan jumlah yang telah ditetapkan dalam kisi-kisi. Jumlah pertanyaan bisa dibuat dari yang telah ditetapkan sebagai 
item cadangan. Setiap item yang dibuat peneliti harus sudah punya gambaran jawaban yang diharapkan. Artinya, prakiraan jawaban yang betul atau diinginkan harus dibuat peneliti.

5. Instrumen yang sudah dibuat sebaiknya diuji coba digunakan untuk revisi instrumen, misalnya membuang instrumen yang 
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tidak perlu, menggantinya dengan item yang baru, atau perbaikan isi dan redaksi/bahasanya. Bagaimana uji coba validitas dan reliabilitas akan dibahas lebih lanjut.Adapun langkah dalam membentuk instrumen kajian menurut (M. Mustari & M.T Rahman , 2012) . diantaranya adalah; 1) mendaftar variabel-variabel yang ingin dikaji; 2) mengestimasi cara menganalisis data; 3) menyimak daftar variabel; 4) menggunakan bahasa dan perkataan yang sesuai; 5) melakukan ujian pra-penelitian; 6) merekonstruksi instrument. Apabila instrumen penelitian telah selesai dan telah ditransfer pada metode pengumpulan data tertentu, maka tidak begitu saja langsung digunakan pada penelitian sesungguhnya. Biasanya, terlebih dahulu instrumen tersebut diujicobakan pada 
responden sebenarnya. Apabila dalam uji coba ditemukan kejanggalan-kejanggalan, maka diadakan revisi terhadap instrumen tersebut. Melampaui proses ini, berulah instrumen penelitian diperbolehkan penggunaannya pada penelitian sesungguhnya (Bungin, 2013).





107

BAB 9

KRITERIA DAN TEKNIK PEMERIKSAAN 

KEABSAHAN DATA

Dr. Muhammad Taufik, S.S., M.Hum.
K

eabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan data (validitas) dan keandalan (reliabilitas) menurut aliran “positivisme”.dalam pandangan aliran naturalistic tidak menggunakan istilah tersebut akan tetapi Lincoln dan Guba (1981:28) menyatakan bahwa dasar kepercayaan yang berbeda mengarah tuntutan pengetahuan (knowledge) dan kriteria yang berbeda. Dengan kata lain kita tidak dapat mengukur baju dengan liter, .berdasarkan  hal-hal tersebut maka paradigma alamiah menggunakan kriteria tertentu yang tentunya disesuaikan dengan tuntutan inkuirinya sehingga pendefinisian kembali criteria tersebut merupakan tuntutan yang tidak dapat dielakkan. Pendefinisian  kembali itu mengarah pada teknik kontrol atau pengawasan terhadap keabsahan data yang perlu pula diformulasikan.Untuk menjaga keabsahan data harus memiliki empat kriteria yaitu: kredibilitas, transferability, dependability, dan objektivitas. Kredibilitas merupakan ukuran tentang kebenaran data yang diperoleh dengan instrumen. Keabsahan data diperlukan untuk memperoleh tingkat kepercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran dari hasil penelitian. Keabsahan data ini lebih bersifat sejalan dengan proses penelitian berlangsung. Untuk menjaga keabsahan data harus memiliki empat kriteria yaitu: kredibilitas, transferability, dependability, dan objektivitas.Kredibilitas merupakan ukuran tentang kebenaran data yang diperoleh dengan instrumen. Apakah instrumen tersebut sungguh-
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sungguh mengukur variabel yang sesungguhnya? Bila ternyata instrumen tersebut tidak mengukur variabel yang sesungguhnya, maka data yang diperoleh tidaklah sesuai dengan kebenaran.Transferability, berkenaan dengan generalisasi. Sampai dimanakah generalisasi yang dirumuskan juga dapat berlaku bagi kasus-kasus lain diluar penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak dapat menjamin keberlakuan hasil penelitian pada subjek lain. Karena dalam penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk menggeneralisasi hasil penelitian sebab penelitian kualitatif ini tidak menggunakan sampling acak tetapi menggunakan purposeful 
sampling.Dependabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat pengukuran dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Mengukur sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan ulang pada gejala yang sama dengan alat ukur yang sama. Untuk mencapainya dapat dilakukan dengan check recheck.Objektivitas dalam penelitian kualitatif, peneliti harus sedapat mungkin memperkecil faktor subjektivitas. Penelitian dapat dikatakan objektif bila dibenarkan oleh peneliti lainnya. Selain itu Untuk memenuhi validitas data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan 
dengan memperpanjang observasi, pengamatan yang terus-menerus, triangulasi (Triangulasi adalah “teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya”, ), membicarakan hasil temuan dengan orang lain, Menganalisa kasus negative, menggunakan bahan negatif .Untuk memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas dapat dilakukan dengan Memperpanjang waktu tinggal, Observasi lebih tekun, Melakukan triangulasi. Sementara untuk memenuhi unsur reliabilitas, dapat dilakukan dengan pengamatan sistematis, berulang, 
dan dalam situasi yang berbeda.

1. Derajat kepercayaan (credibility).Kriterium ini berfungsi : pertama , melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuanya dapat tercapai.Kedua, mempertunjukan derajat kepercayaan 
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hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.
2. Keteralihan (Transferability),

Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan tersebut seorang peneliti mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks. Dengan demikian peneliti bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya jika ia ingin membuat keputusan tentang pengalihan tersebut. Untuk keperluan itu peneliti harus melakukan penelitian kecil untuk memastikan usaha verifikasi tersebut.
3. KebergantunganKonsep ketergantungan lebih luas daripada reliabilitas. hal tersebut disebabkan peninjauan yang dari segi bahwa konsep itu diperhitungkan segala-galanya yaitu yang ada pada  reliabilitas itu sendiri ditambah factor-faktor lainya yang tersangkut.
4. Kriteria Kepastian (confirmability),Objektivitas –subjektivitasnya sesuatu hal bergantung pada orang seorang, menurut Scriven(1971). Selain itu masih ada unsur kualitas yang melekat pada konsep objektivitas itu. Hal itu digali dari pengertian bahwa jika sesuatu itu objek , berarti dapat dipercaya, factual, dan dapat dipastikan.subjektif berarti tidak dapat dipercaya, atau menceng. Pengertian terakhir inilah yang dijadikan tumpuan pengalihan pengertian objektivitas-subjektivitas menjadi kepastian.
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A. Teknik Pemeriksaaan Keabsahan data

No Kriteria Teknik Pemeriksaan

1 Kredibilitas 1) Perpanjangan keikutsertaan 2) ketekunan pengamatan3)Trianggulasi4)Pengecekan sejawat5) Kecukupan referensi6) Kajian kasus negative7) Pengecekan Anggota
2 Keteralihan 8) Uraian Rinci
3 Kebergantungan 9) Audit Kebergantungan
4 Kepastian 10) Audit kepastian

B. Kriteria Kredibilitas dengan teknik pemeriksaan Sbb;

1. Perpanjangan  KeikutsertaanKeikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan meningkatkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Hal tersebut penting artinya karena penelitian kualitatif berorientasi pada situasi,sehingga dengan perpanjangan keikutsertaan dapat memastikan apakah konteks itu dipahami dan dihayati. Disamping itu membangun kepercayaan antara subjek dan peneliti memerlukan waktu yang cukup lama
2. Ketekunan PengamatanKetekunan pengamatan dimaksudkan menemukan ciri-ciri dan 
unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.
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3. TriangulasiTriangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainya. Denzim(1978) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaaan yang memanfaatkan sumber, metode, penyidik dan teori.
a. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Patton 1987:331) hal tersebut dapat dicapai melalui:1). Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara,2) Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi,3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu,4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi , orang berada , orang pemerintahan; 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
b. Triangulasi dengan metode, menurut (Patton 1987:331) terdapat dua strategi,yaitu: 1) pengecekkan derajat kepercayaaan menemukan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan 2) Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber 

data dengan metode yang sama.c. Triangulasi dengan penyidik Adalah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainya membantu mengurangi kemencengan dalam pengumpulan data.
d. Triangulasi dengan teori, menurut Lincoln dan Guba(1981:307), berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaan dengan satu atau lebih teori. Dipihak lain Patton juga berpendapat yaitu, bahwa hal itu dapat dilakukan dan hal itu dinamakan penjelasan banding (rival explanations)
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4. Pemeriksaan Sejawat melalui diskusiTeknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.adapun maksudnya adalah sbb;
a. Untuk membuat agar peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran. Dalam diskusi analitik tersebut kemencengan peneliti disingkap  dan pengertian mendalam ditelah yang nantinya menjadi dasar bagi klarifikasi penafsiran.
b. Diskusi dengan teman sejawat memberikan kesempatan awal yang baik untuk menjajaki dan menguji hipotesis yang muncul dari pemikiran peneliti. Ada kemungkinan hipotesis yang muncul dalam benak peneliti sudah dapat dikonfirmasikan , tetapi dalam diskusi analitik ini mungkin sekali dapat terungkap segi-segi lainya justru membongkar pemikiran peneliti.sekiranya peneliti tidak dapat mempertahankan posisinya , mak dia perlu mempertimbangkan kembali arah hipotesisnya itu.

5. Analisis kasus negativeTeknik  analisa kasus negatif dilakukan dengan jalan mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan pembanding.  Kasus negative digunakan sebagai kasus negatif untuk menjelaskan hipotesis alternatif sebagai upaya meningkatkan 
argumentasi penemuan.

6. Kecukupan referensialKecukupan referensial mula-mula diusulkan oleh Eisner (1975) dalam Lincoln dan GUba , 1981:313) sebagai alat untuk menampung dan menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk keperluan evaluasi , Film atau video-tape, dapat digunakan sebagai alat perekam pada saat senggang dapat dimanfaatkan untuk membandingkan hasil yang diperoleh dengan kritik yang terkumpul. Jadi bahan-bahan yang tercatat dan terekam dapat digunakan sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data.
7. Pengecekan Anggota.Pengecekan dengan anggota yang terlibat dalam proses pengumpulan data sangat penting dalam memeriksa derajat kepercayaaan, yang 
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dicek dengan anggota yang terlibat meliputi data, kategori analitis, penafsiran dan kesimpulan tujuan tentu untuk pemeriksaan derajat kepercayaan.
C. Keteralihan dengan teknik pemeriksaan :Uraian Rinci  merupakan usaha membangun keteralihan dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara uraian rinci ( Thick description )keteralihan tergantung pada pengetahuan seorang peneliti tentang konteks pengertian dan konteks penerimaan.
D. Kebergantungan dengan teknik pemeriksaan

1. Audit kebergantunganKlasifikasi dapat dilakukan seperti yang dilakukan Halpern Adalah:
a. Data mentah, termasuk bahan yang direkam
b. Data yang direduksi dan hasil kajian.c. Rekonstruksi data dan hasil sintesis
d. Catatan tentang proses penyelenggaraan

e. Bahan yang berkaitan dengan maksud dan tujuanf. Informasi tentang pengembangan instrumentKeabsahan data dapat dipengaruhi oleh prasangka, asumsi, pola pikir dan pengetahuan yang kita miliki dari pengalaman dan literature karena hal ini dapat menghambat kemampuan kita dalam melihat apa yang signifikan dalam data, atau menghambat kita dalam beranjak dari tingkat analisis deskriptif ke analisis teoritik. Terdapat sejumlah teknik untuk mengatasi masalah ini. Teknik-teknik tersebut meliputi: 1) Penggunaan Tanya jawab,2) analisis satu kata, frase dan kalimat, 3) prosedur flip flop,4) melakukan perbandingan mendekat 
dan perbandingan menyimpang, dan pengibaran bendera merah, yang paling diperlukan adalah pelatihan, semakin baik  dan imajinatif yang kreatif.Adapun uraian teknik tersebut adalah sebagai berikut:
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a. Penggunaan Tanya jawabTujuan penggunaan pertanyaan adalah untuk membuka data: memikirkan kategori yang memungkinkan sifat dan ukurannya. Kesemuanya itu membantu kita mengajukan pertanyaan secara lebih tepat dalam wawancara selanjutnya, atau dalam bacaan yang berkaitan dalam literature, bukan berarti berupa pertanyaan untuk menunjukkan “sebenarnya” dalam data ini melainkan kita dapat mengetahui pertanyaan yang akan diajukan. Pertanyaan dasarnya adalah: Siapa?, Kapan?, dimana?, 
apa?, bagaimana?, seberapa?, dan mengapa.

b. Analisis satu kata, frase dan kalimatPeneliti tidak perlu menggunakan seluruh paragraph atau sejumlah pertanyaan untuk membuka data. Hal ini dapat dilakukan dengan kalimat, frase atau terkadang bahkan dengan satu kata. Analisis ini mengajarkan kita bagaimana menjawab pertanyaan tentang makna yang mungkin timbul, baik yang diasumsikan maupun yang dimaksud oleh pembicara, ataupun yang tengah dibicarakan serta untuk menguji dan mengajukan 
pertanyaan tentangnya.c. Prosedur flip flopTekhnik ini berupa membalik konsep dominasi atas bawah, dan membayangkannya yang akan dikerjakan adalah membuat perbandingan pada suatu ukuran yang sangat membedakan 
adalah dari yang tertinggi hingga yang terendah, hal ini membantu anda untuk lebih berpikir secara analitik daripada deskriptif tentang data, dan untuk berpikir tentang pertanyaan yang mungkin timbul.

d. Melakukan perbandingan mendekat dan perbandingan menjauh
e. Masalah analitiknya adalah tidak pernah menganggap segala sesuatu selalu benar, laporan yang dikerjakan harus ditutup pada banyak kemungkinan yang bisa jadi merupakan kunci jawaban bagi salah satu masalah penelitian. Kata-kata dan frasa harus diperlakukan sebagai tanda untuk mengetahui fenomena 

dengan lebih tepat.Dalam penerapan teknik ini, yang sangat dibutuhkan adalah pertama: penyuburan diri, banyak melatih diri, dan meyakini 
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kemampuan diri sendiri dalam belajar, kedua: Teknik ini harus dimanfaatkan jika ingin membuka data, dan memberi keleluasaan bagi kemampuan kreatif dan kepekaan teoritik yang anda miliki. Jika anda tidak menggunakannya maka penemuan anda tidaklah maksimal dan teori anda akan lemah secara konseptual dan kurang valid. Ketiga: Jangan sekali kali menentukan apapun pada data, ini berarti bahwa awalnya, setiap konsep, kategori atau hipotesis yang dihasilkan dari penggunaan prosedur kreatif ini haruslah dianggap sementara, Prosedur tersebut berfungsi untuk membuat peka seorang peneliti dalam mengetahui apa yang harus dicari. Prosedur tersebut dirancang untuk menggerakkan keleluasaan berpikir dalam membangkitkan kepekaan, gagasan yang berkembang dari penggunaan teknik ini jangan dicampuradukkan dengan data, gagasan tersebut hanya merupakan kemungkinan hipotesis yang harus selalu didukung dengan data aktual. Keempat: Teknik ini hanya dipakai sebagai alat bantu analisis, tidak pada setiap catatan lapangan ataupun wawancara. Teknik ini bermanfaat terutama dalam menganalisis beberapa wawancara pertama, pengamatan lapangan dan dokumen, karena 
dapat membantu melihat apa yang ada dalam data.Dalam analisis teknik tersebut juga sangat bermanfaat ketika anda bingung, pikiran terasa buntu, ataupun merasa tidak yakin untuk mengarah kemana analisis dan pengumpulan data selanjutnya.Teknik tersebut merupakan perangkat yang efektif. Meski begitu, seperti halnya semua perangkat, anda harus mempelajari bagaimana dan kapan menggunakannya.Kapan suatu data memenuhi kriteria valid dan reliabel?Yakni ketika data sudah menjadi data jenuh. Data jenuh adalah kapan dan dimanapun ditanyakan pada informan (triangulasi data), dan pada siapapun pertanyaan sama diajukan (triangulasi subjek), hasil jawaban tetap akan konsisten (sama). Pada saat itulah cukup alasan bagi peneliti untuk menghentikan proses pengumpulan 
datanya.Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keabsahan data penelitian kualitatif, yaitu: nilai subjektivitas, metode pengumpulan dan sumber data penelitian. Banyak hasil penelitian kualitatif diragukan kebenarannya karena beberapa hal, yaitu subjektivitas peneliti merupakan hal yang dominan dalam penelitian kualitatif, 
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alat penelitian yang diandalkan adalah wawancara dan observasi mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan apalagi tanpa kontrol, dan sumber data kualitatif yang kurang credible akan mempengaruhi hasil akurasi penelitian.Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa cara untuk meningkatkan keabsahan data penelitian kualitatif, yaitu: kredibilitas, transferabilitas dan konformitas.
1. KredibilitasApakah proses dan hasil penelitian dapat diterima atau dipercaya. Beberapa kriteria dalam menilai adalah lama penelitian, observasi yang detail, triangulasi, per debriefing, analisis kasus negatif, membandingkan dengan hasil penelitian lain, dan member check. Cara memperoleh tingkat kepercayaan hasil penelitian, yaitu:

a. Memperpanjang masa pengamatan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan, bisa mempelajari kebudayaan dan dapat menguji informasi dari responden, dan untuk membangun kepercayaan para responden terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri 
peneliti sendiri.

b. Pengamatan yang terus menerus, untuk menemukan ciri-ciri 
dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang diteliti, serta memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.c. Triangulasi, pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan 
atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.

d. Peer debriefing (membicarakannya dengan orang lain) yaitu mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.
e. Mengadakan member check yaitu dengan menguji kemungkinan dugaan-dugaan yang berbeda dan mengembangkan pengujian-pengujian untuk mengecek analisis, dengan mengaplikasikannya pada data, serta dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang data.
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2. Transferabilitas yaitu apakah hasil penelitian ini dapat diterapkan pada situasi yang lain. Dependability yaitu apakah hasil penelitian mengacu pada tingkat konsistensi peneliti dalam mengumpulkan data, membentuk, dan menggunakan konsep-konsep ketika membuat interpretasi untuk menarik kesimpulan. 
3. Konfirmabilitas yaitu apakah hasil penelitian dapat dibuktikan kebenarannya dimana hasil penelitian sesuai dengan data yang dikumpulkan dan dicantumkan dalam laporan lapangan. Hal ini dilakukan dengan membicarakan hasil penelitian dengan orang yang tidak ikut dan tidak berkepentingan dalam penelitian dengan tujuan agar hasil dapat lebih objektif.

Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian - Pengertian dan 

Jenis-jenis Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian - Salah satu tahap melakukan suatu penelitian yaitu tahap pengambilan data. Data yang diharapkan tentunya adalah yang baik.Data yang baik yaitu data yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan data tersebut bersifat ajeg, tetap atau dapat dipercaya. Data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya inilah yang disebut dengan data yang valid. Sedangkan data yang dapat dipercaya 
disebut dengan data yang reliabel. Supaya diperoleh data yang valid dan reliabel, maka instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data baik tes maupun non tes harus mempunyai bukti validitas dan 
reliabilitas.

1. Validitas InstrumenSuatu instrumen dikatakan valid bila instrumen tersebut dapat dengan tepat mengukur apa yang hendak diukur. Sehingga dapat dikatakan bahwa validitas berhubungan dengan “ketepatan” dengan alat ukur. Dengan instrumen yang valid akan menghasilkan data yang valid pula. Istilah valid sukar untuk dicari penggantinya, sebagian peneliti ada yang menyebutnya dengan “sahih”, “tepat”, dan juga “cermat”. Secara garis besar validitas instrumen dibedakan menjadi dua yaitu, validitas internal (internal validity) dan validitas eksternal (external validity).
a. Validitas Internal (Internal Validity)Validitas internal berkaitan dengan kriteria yang berasal dari 

dalam suatu instrumen penelitian, seperti tampilan instrumen, isi dan juga kemampuan instrumen dalam mengukur. Validitas 
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internal disebut juga dengan Validitas Rasional, yang berarti validitas untuk sebuah instrumen penelitian menunjuk pada kondisi yang memenuhi syarat valid berdasarkan pada hasil penalaran atau rasionalitas. Instrumen dikatakan mempunyai validitas Internal bila instrumen tersebut kriteria yang ada dalam instrumen secara rasional telah mencerminkan apa yang diukur. Validitas internal dibagi menjadi dua, yaitu validitas isi (Content Validity) dan Validitas Konstruk (Construct Validity).
b. Validitas isi (Content Validity) Validitas ini harus dimiliki oleh instrumen yang mengukur hasil belajar biasanya berbentuk tes. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi bila bisa mengukur kompetensi yang dikembangkan beserta indikator dan materi pembelajarannya. Untuk menguji validitasnya dapat dilakukan dengan cara membandingkan instrumen 

penelitian yang dibuat dengan materi pelajaran yang telah dipelajari. Dalam mengembangkan instrumen tes dapat memakai spesifikasi domain isi tes, yang menjelaskan isi secara rinci dengan spesifikasi cakupan isi dan tipe butir soal. Validitas ini berkaitan dengan pertanyaan ” sejauh mana butir tes mencakup keseluruhan indikator kompetensi yang dikembangkan dan materi atau bahan yang ingin diukur.Menurut Djemari (2008:19-20) validitas isi sering dijelaskan melalui validitas tampang dan validitas logis.1) Validitas TampangValiditas tampang didapatkan melalui pemeriksaan terhadap butir-butir tes untuk membuat kesimpulan bahwa tes tersebut mengukur aspek yang relevan. Dasar penyimpulannya lebih banyak didasarkan pada akal sehat.2) Validitas LogisValiditas logis disebut juga validitas pencuplikan (sampling validity), yang mana menuntut batasan yang seksama terhadap kawasan perilaku yang diukur dan suatu desain logis yang bisa mencakup bagian kawasan perilaku yang diukur. Salah satu cara untuk menunjukkan bukti validitas logis yaitu dengan membuat spesifikasi tes untuk menunjukkan tuntutan bukti validitas.
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3) Validitas Konstruk (Construct Validity)Validitas konstruk mengacu pada sejauh mana suatu instrumen penelitian mengukur konsep dari suatu teori, yaitu yang menjadi dasar penyusunan instrumen. Definisi atau konsep yang diukur berasal dari teori yang dipakai 
dalam penelitian itu sendiri. Sehingga harus ada pembahasan mengenai teori tentang variabel yang akan diukur yang menjadi dasar penentuan konstruk suatu instrumen. Berdasarkan teori tentang variabel tersebut baru kemudian dirumuskan konseptual dan definisi operasional, yang selanjutnya ditentukan indikator yang akan diukur. Suatu instrumen dikatakan mempunyai validitas konstruk bila terdapat keterkaitan antara butir instrumen dengan indikator, definisi operasional dan konsep teori tentang variabel penelitian yang diukur. Untuk menguji validitas konstruk bisa menggunakan pendapat para ahli (expert judgment). Para ahli akan memberikan keputusan apakah instrumen tersebut bisa dipakai tanpa perbaikan, ada perbaikan, dan mungkin dirombak total. Menurut Sugono (2007:177) jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan minimal tiga orang dan biasanya mereka telah bergelar doktor sesuai dengan ruang lingkup yang diteliti.c. Validitas EksternalValiditas Eksternal (external validity) dikenal juga validitas empiris (empirical validity). Pada validitas eksternal berdasarkan pada kriteria yang ada dari luar instrumen yaitu berdasarkan pada fakta empiris atau pengalaman. Kriteria yang dipakai sebagai pembanding instrumen yaitu sesuatu 

yang sudah tersedia dan sesuatu yang masih belum tersedia akan tetapi terjadi diwaktu yang akan datang. Instrumen yang sesuai dengan kriteria yang sudah ada dikenal dengan validitas kesejajaran (concurrent validity), sedangkan instrumen yang sesuai dengan kriteria yang diprediksi akan terjadi disebut dengan validitas prediksi (predictive validity).1) Validitas Kesejajaran (concurrent validity)Suatu instrumen dikatakan mempunyai validitas kesejajaran bisa hasilnya sesuai dengan kriteria yang sudah ada, yang 
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mana mempunyai kesejajaran dengan kriteria yang sudah 
ada. Kriteria yang sudah ada dapat berupa instrumen lain yang mengukur hal yang sama dan sudah diakui validitasnya, misalnya berupa tes terstandar. Akan tetapi juga dapat dibandingkan dengan catatan-catatan yang ada di lapangan. Validitas ini dapat digunakan untuk mengukur validitas instrumen bentuk tes maupun non tes.2) Validitas Prediksi (predictive validity) Suatu instrumen dikatakan memiliki validitas prediksi biola instrumen penelitian tersebut memiliki kemampuan untuk memprediksi atau meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang mengenai hal yang sama. Misalnya tes masuk perguruan tinggi, tes tersebut diperkirakan mampu meramalkan keberhasilan calon mahasiswa dalam mengikuti kuliah di masa yang akan datang. Calon yang lolos diperkirakan akan mampu perkuliahan di masa yang akan datang dan begitu juga sebaliknya. Validitas ini umumnya digunakan untuk menguji validitas dari suatu instrumen dalam bentuk tes. Sebagai alat pembanding validitas prediksi adalah nilai yang diperoleh setelah peserta tes mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi. Apabila ternyata siapa 
yang mempunyai nilai tes yang lebih tinggi gagal dalam ujian semester I dibandingkan dengan yang dulu nilai tesnya rendah maka instrumen tersebut tidak mempunyai validitas prediksi. Pengujian validitas prediksi membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar karena prosedurnya yang cukup panjang dan berulang agar mendapat tes dengan kemampuan prediktor yang baik.

2. Reliabilitas Instrumen

Kata reliabilitas dalam Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Inggris yaitu reliability, yang mana asalnya dari kata reliable yang mempunyai arti dapat dipercaya. Suatu instrumen tes dikatakan dapat dipercaya (reliable) bila memberikan hasil yang tetap atau ajeg (konsisten) bila ditekan berkali-kali. Misalnya suatu tes yang sama diberikan kepada siswa dalam satu kelas pada waktu yang berlainan, maka setiap siswa akan tetap berada dalam urutan (rangking) yang sama atau ajeg dalam satu kelas tersebut.
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Ajeg atau tetap tidak harus skornya selalu sama, skor yang diperoleh dapat berubah akan tetapi urutan dalam kelompoklah yang sama. Jika dikaitkan dengan validitas maka validitas berhubungan dengan ketepatan sedangkan reliabilitas berkaitan dengan ketepatan atau keajegan. Banyak sekali istilah yang menuju pada reliabilitas, misalnya seperti konsistensi, keajegan, ketetapan, kestabilan dan juga keandalan. Instrumen yang reliabel belum tentu valid. Contohnya mistar yang patah ujungnya, bila dipakai berulang akan selalu menghasilkan data yang sama (reliabel) akan tetapi selalu saja tidak 
valid. Reliabilitas Instrumen merupakan syarat untuk pengujian validitas instrumen. Oleh karena itu meskipun instrumen yang valid 
biasanya pasti reliabel, tetapi pengujian reliabilitas instrumen tetap perlu dilakukan.Berdasarkan pada cara pengujian instrumen, makam reliabilitas instrumen dapat dibagi menjadi dua yaitu, Reliabilitas Eksternal (External Reliability) dan Reliabilitas Internal (Internal Reliability) 

a. Reliabilitas eksternal didapatkan bila ukuran atau kriteria tingkat reliabilitasnya berada di luar instrumen yang bersangkutan. Terdapat dua cara untuk menguji reliabilitas suatu instrumen yaitu dengan metode bentuk paralel (equivalent method) dan metode tes berulang (test-retest method)1) Metode bentuk paralel (equivalent method) Metode ini dilakukan dengan cara menyusun dua instrumen yang hampir sama (equivalent), selanjutnya diujicobakan pada sekelompok responden yang sama (responden mengerjakan dua kali) kemudian dari hasil ujicoba tersebut dikorelasikan dengan teknik korelasi product moment. Instrumen paralel atau ekuivalen adalah dua buah instrumen yang mempunyai kesamaan tujuan, tingkat kesulitan dan susunan, tetap butir-
butir  pertanyaan/pertanyaan berbeda. Kelemahan metode ini adalah membutuhkan waktu dan biaya yang lebih karena harus menyusun dua instrumen, dan harus tersedia waktu yang lama untuk mencobakan dua kali tes.2) Metode tes berulang (test-retest method) Metode ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pembuatan soal 
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dua kali. Pada metode ini penulis hanya menyiapkan satu perangkat instrumen, yang selanjutnya diteskan dan dicatat. Kemudian diwaktu yang berbeda perangkat tersebut diteskan kembali terhadap semua responden yang sama dan hasilnya dicatat. Kedua hasil tersebut kemudian diuji menggunakan korelasi yang sama dengan metode paralel. Metode ini sebenarnya memiliki kelemahan yang berkaitan dengan kemungkinan responden yang masih ingat butir-butir soal 
pada tes yang pertama, sehingga dapat berpengaruh pada hasil tes yang kedua. Waktu jeda antar tes menjadi masalah yang tersendiri , karena bila waktu terlalu dekat ditakutkan masih banyak responden yang ingat soalnya, namun bila terlalu lama kemungkinan kondisi responden sudah berbuah 
misalnya responden telah belajar lagi.

b. Reliabilitas internal (Internal Reliability)
Reliabilitas jenis ini diperoleh dari menganalisis data dari satu kali pengumpulan data. Berdasarkan pada sistem pemberian skor (scoring system) instrumen, ada dua metode analisis internal yaitu Instrumen Skor Diskrit dan Instrumen Skor Non Diskrit. 1) Instrumen Skor Diskrit. Merupakan instrumen yang skor jawaban/responnya hanya dua satu dan nol, dengan kata lain benar dan salah. Untuk Instrumen skor diskrit tingkat reliabilitasnya dapat dicari dengan menggunakan metode berikut, metode belah dua (split- half method); metode Flanagan; rumus Rulon; rumus K-R 20; rumus K-R 21; dan 

rumus Hoyt.2) Instrumen Skor Non Diskrit. Merupakan instrumen pengukuran yang dalam sistem skoringnya bukan satu dan nol, tetapi bersifat gradual, yaitu ada penjelasan skor mulai dari skor tertinggi sampai skor terendah. Hal ini umumnya terdapat pada tes bentuk uraian dan pilihan ganda, dan instrumen non tes bentuk angket dengan skala Likert dan skala lajuan (rating scale). Interval skor dapat mulai dari 1 sampai 4; 1 sampai 5; dan sebagainya. Untuk instrumen skor non diskrit dapat dianalisis menggunakan rumus Alpha
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BAB 10

PENYUSUNAN LAPORAN PENELITIAN

Marsela Renasari Presty, S.ST., M.Keb.

M
enyusun laporan adalah suatu hasil akhir dari sebuah penelitian. Penyusunan laporan pada penelitian kualitatif sedikit berbeda dengan penyusunan laporan penelitian kuantitatif karena dalam penelitian kuantitatif lebih menekankan pada hasil penelitian yang berupa angka, sedangkan penelitian kualitatif berbentuk penulisan naratif.Laporan penelitian kualitatif berkaitan dengan kebutuhan peneliti untuk menggambarkan secara jelas posisi peneliti dalam tulisannya dan bagaimana peneliti menuliskan hasil temuannya dalam bentuk kutipan dalam penulisan laporan penelitian. Dalam 

penyusunan laporan, ada beberapa tahapan yang perlu dilalui. Oleh karena itu harus dibuat secara sistematis dan logis pada setiap 
bagiannya. Laporan penelitian kualitatif berkaitan dengan semua aktivitas yang dikerjakan saat penelitian, sebelum memasuki tahap penelitian, selama penelitian dan sampai mencapai hasil penelitian. Untuk itu di dalam proses penyusunan laporan penelitian diperlukan kepercayaan diri untuk melaporkan hasil temuan yang diperoleh.
A. Tata Cara Penulisan Laporan

1. Cara PengetikanCara pengetikan setiap penulisan laporan berbeda di masing-masing institusi. Umumnya format pengetikan yang digunakan sebagai berikut:
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a. Ukuran kertas A4
b. Font penulisan: Times New Roman atau Arial

c. Font size: 14 (halaman judul) dan 12 (isi laporan)
d. Penulisan alinea diketik pada ketukan keenam
e. Ukuran garis naskah: tepi kiri kertas 4 cm, tepi atas kertas, kanan kertas dan tepi bawah kertas 3 cmf. Spasi atau jarak tulisan umumnya 2

2. Kutipan dan Sumber AcuanPenulisan suatu kutipan sebaiknya memperhatikan banyak aspek, yang pertama mengidentifikasi siapa yang menulis, media yang digunakan, lembaga penerbit, tempat dan waktu diterbitkan. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk menulis kutipan dan sumber acuan yaitu:
a. Catatan kaki (footnote) ibid, op., dan loc.itCatatan kaki ini menunjukkan kepada pembaca suatu informasi untuk memenuhi kode etik dalam tulisan dan juga sebagai referensi silang. 
b. Catatan baru dengan catatan samping (side note)Dilakukan dalam beberapa cara yaitu:1) Jika sumber acuan digunakan setelah kutipan dengan menyebutkan nama akhir penulis atau pengarang, tanda koma, tahun terbit, titik dua, nomor halaman yang ditulis didalam kurung dan akhir diberi tanda titik. Contoh:Petugas kesehatan dapat memaksimalkan promosi kesehatan dengan melakukan kunjungan rumah untuk memastikan perilaku hidup bersih dan sehat telah diterapkan oleh lingkungan tersebut (Presty, 2020:529).2) Apabila sumber acuan dilakukan sebelum kutipan, maka cara yang dilakukan adalah dengan membuat kalimat 

pengantar terlebih dahulu, menulis nama penulis atau pengarang, mencantumkan tahun terbit, titik dua dan nomor halaman dalam kurung, tanda koma lalu tampilan kutipan dibelakangnya. Contoh:
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Perlu penelitian lebih lanjut untuk melihat variabel lain yang bisa mempengaruhi perilaku seseorang. (Presty, 2020:529), petugas kesehatan dapat memaksimalkan promosi kesehatan dengan melakukan kunjungan rumah untuk memastikan perilaku hidup bersih dan sehat telah diterapkan oleh lingkungan tersebut.3) Jika penulis atau pengarang melebihi dua orang, maka cukup menyebutkan pengarang pertama dan berikan tambahan kata dkk atau et al.4) Jika sumbernya adalah kitab suci, maka tulislah nama kitab suci yang digunakan lalu nama kitab atau surat, titik dua dan 
ayatnya.

3. Kutipan langsung dan tidak langsung

a. Kutipan langsungMerupakan pengambilan kalimat secara lengkap dari seorang ahli atau pengarang, kalimat demi kalimat dari teks yang asli.
b. Kutipan tidak langsungMerupakan pendapat dari ahli atau pengarang yang berupa intisari dari pendapat tidak langsung.

B. Sasaran Laporan

1. Masyarakat AkademisMasyarakat akademis adalah masyarakat yang berada di lingkungan akademis seperti mahasiswa, dosen dan lain sebagainya. Laporan yang ditujukan kepada masyarakat akademis biasanya berupa skripsi, tesis, disertasi dan lain-lain. Bentuk dan gaya isi laporan harus konstan dengan aturan yang berlaku di program studi atau institusinya dan hasil disampaikan secara jujur.
2. Masyarakat UmumAdalah masyarakat luas yang memerlukan bacaan yang berasal dari tingkatan pendidikan yang berbeda. Oleh karena itu, laporan seharusnya disampaikan dalam bahasa yang sederhana sehingga memudahkan pembaca untuk memahami.
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3. Sponsor PenelitianKelompok ini adalah kelompok yang membiayai penelitian dan kemudian membuahkan hasil penelitian yang dapat digunakan untuk mengembangkan institusi. Bentuk laporan biasanya akan menyesuaikan tujuan sponsor yang nantinya akan menerapkan hasil 
dari laporan penelitian.

C. Struktur Format Penyusunan Laporan Penelitian Kualitatif

1. Judul PenelitianJudul merupakan sebuah cerminan dari karya ilmiah. Sebuah judul sebaiknya dapat menimbulkan atau menarik minat dari peneliti maupun pembaca, kalimat padat dan jelas serta berisi informasi yang 
mengandung ide, tujuan maupun hasil dari penelitian. Judul penelitian umumnya dibatasi sebanyak 12-18 kata.
2. AbstrakAbstrak  adalah rangkuman singkat dari hasil suatu penelitian. Isi dari abstrak biasanya menggambarkan ringkasan berkenaan dengan 
masalah penelitian, alasan mengapa peneliti memilih masalah tersebut dan apa manfaatnya untuk diteliti, metode yang digunakan peneliti untuk menyelesaikan masalah yang ada, hasil utama dari penelitian dan keterkaitan hasil penelitian saat ini untuk penelitian selanjutnya.Abstrak ditulis pada akhir penelitian dan muncul setelah judul. Isi dari abstrak biasanya bervariasi tergantung dari ketentuan dari masing-masing institusi, umumnya terdiri dari 100-300 kata. Penulisan abstrak biasa dituliskan dalam satu halaman dan diketik dengan jarak satu spasi. Adapun bentuk dari abstrak ada yang berupa satu paragraf dan juga ada yang memerlukan sub judul.
3. Daftar IsiBerisi sistematika isi dari daftar isi suatu penelitian. Daftar isi menunjukkan apa saja bagian yang ada dalam penelitian disertai dengan nomor halaman yang menunjukkan letak dari bagian tersebut.
4. Daftar TabelBerisi tentang rincian nama-nama tabel yang terdapat dalam laporan penelitian. Judul pada tabel tersebut biasanya diletakkan di atas tabel.
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5. Daftar gambarBerisi tentang rincian nama-nama gambar yang ada dalam sebuah laporan penelitian. Nama gambar biasanya diletakkan dibawah 
gambar.

6. Pendahuluan Pada bagian ini, terdapat sub bab: latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian. di bagian pendahuluan terdapat informasi berupa fenomena yang diteliti, kejadian atau peristiwa yang menggambarkan suatu rasa ingin tahu pada topik yang akan diteliti oleh peneliti, keterkaitan sosial dari relevansi peristiwa yang diteliti, pengetahuan yang dihasilkan dan apa kontribusi yang dihasilkan untuk perkembangan ilmu pengetahuan.Dalam menyusun latar belakang, beberapa hal yang perlu dipahami oleh peneliti adalah:
a. Peneliti baiknya meyakini dan memahami topik penelitian yang akan diteliti
b. Sebaiknya peneliti membaca banyak paper atau penelitian-penelitian yang terkait dengan topik yang ditelitic. Amati, tiru dan modifikasi informasi yang diperoleh dari paper 

tersebut

d. Menjawab pertanyaan 5W dan 1H. What: apa yang akan diteliti, 
Why: alasan mengapa merasa perlu melakukan penelitian ini, 
Where: dimana lokasi penelitian ini akan dilakukan, When: kapan penelitian ini akan dikerjakan, lama waktu yang diperlukan, 
Who: kepada siapa penelitian ini ditujukan, How: bagaimana cara kerja penelitian ini.

7. Telaah LiteraturePenulisan literatur pada penelitian kualitatif pada laporan penelitian 
pada umumnya dengan menulis berbagai literatur yang berasal dari aspek telaah teoritis dan telaah empiris. Selain itu penulisan literatur pada penelitian kualitatif tidak memiliki aturan yang baku, semua tergantung dari gaya penulisan peneliti. Pada aspek telaah teoritis, peneliti sebaiknya membahas semua teori dan konsep yang melandasi fenomena atau peristiwa yang sedang diteliti. Sedangkan pada aspek 
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empiris, peneliti perlu melakukan analisis kritis atau membahas secara kritis hasil dari suatu penelitian sebelumnya (baik itu penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif). Dari hasil bahasan tersebut, peneliti membuat sebuah rangkuman (dapat berbentuk bagan ataupun tulisan yang berupa ringkasan dari telaah literatur yang dibuat).
8. Metode penelitianPeneliti harus menggambarkan secara garis besar metode penelitian yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian dan disertai 
alasan peneliti mengapa peneliti memilih metode penelitian yang digunakan (ketepatan metode). Beberapa bagian yang ditulis di dalam metode penelitian yaitu rancangan penelitian (termasuk partisipan yang dipilih, cara menemuinya, jumlah partisipan yang diperlukan dan prosedur yang digunakan dalam penelitian).Pada bagian pengumpulan data, peneliti wajib menguraikan secara rinci termasuk cara yang digunakan (wawancara, observasi, dokumentasi dan lain sebagainya). Peneliti juga perlu menjelaskan dengan baik tentang cara atau metode apa yang digunakan ketika akan melakukan analisis data (termasuk cara mengorganisasikan dan 
mensintesis data.

9. Hasil Penelitian dan PembahasanHasil penelitian yang disampaikan dalam bagian ini disajikan sesuai dengan desain penelitian yang peneliti gunakan. Bagian yang harus disampaikan pada bab ini yaitu gambaran karakteristik partisipan. Adapun hasil data penelitian disesuaikan dengan metode yang digunakan. Temuan hasil penelitian ini kemudian diberikan 
pembahasan yang berisi penjelasan dan penguatan terhadap temuan dengan cara mengutip pendapat-pendapat informan, dibandingkan 
dengan hasil penelitian yang pernah ada sebelumnya serta teori-teori yang disampaikan oleh para pakar.
10. Kesimpulan dan Saran

Bagian ini berisi jawaban atas rumusan masalah dan tujuan penelitian yang disampaikan oleh peneliti. Oleh karena itu, jumlah kesimpulan sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian. Sedangkan pada bagian saran, peneliti memiliki kewajiban untuk memberikan pemecahan masalah. Saran haruslah berdasarkan temuan hasil penelitian.
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11. LampiranBagian ini berisi lampiran seperti surat izin studi pendahuluan, surat izin penelitian, presensi partisipan atau informan, hasil wawancara, foto yang mewakili proses penelitian dan lain sebagainya.
D. Publikasi Artikel Hasil PenelitianPublikasi artikel dari suatu penelitian setidaknya mengandung beberapa komponen, antara lain: latar belakang penelitian, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan juga saran. Penyampain komponen tersebut dibuat sederhana dan mudah untuk dimengerti oleh para pembaca. Penulisan artikel ilmiah berisi judul, nama dan alamat lembaga penulis, abstrak dan kata kunci, pendahuluan, bahan dan metode, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, ucapan terima kasih bila memang diperlukan dan terakhir adalah daftar Pustaka.
E. RangkumanDalam penyusunan laporan penelitian, cara penulisan yang digunakan akan berbeda pada masing-masing institusi. Di Dalam laporan penelitian, ada beberapa unsur atau komponen yang perlu ada, diantaranya adalah judul, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar 
gambar, pendahuluan, telaah literatur, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan dan saran serta lampiran. Semua bagian tersebut haruslah berkesinambungan satu dengan lainnya dan disesuaikan dengan pemilihan metode penelitian yang tepat. Hasil dari penelitian tersebut kemudian dapat dipublikasikan sesuai dengan keinginan peneliti.
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BAB 11

PENGEMBANGAN DALAM PENELITIAN 

KUALITATIF

Ns. Angela Dwi Pitri, M. Kep.

K
inerja dosen dalam meneliti semakin ditantang dengan semakin besarnya alokasi dana penelitian yang disediakan oleh pemerintah dan perguruan tinggi. Untuk menghasilkan penelitian bermutu tinggi diperlukan penguasaan berbagai metode penelitian. Disiplin pelaksanaan penelitian melalui pemilihan metode penelitian yang tepat dapat digunakan sebagai ukuran ketangguhan konsep dan teori-teori yang dihasilkan dalam penelitian. Penyegaran dosen dalam meneliti melalui diskusi metode penelitian penting dilaksanakan agar menghasilkan penelitian yang semakin berkualitas. Materi diskusi pengembangan penelitian kualitatif dalam paper ini dimaksudkan untuk lebih menguatkan kemampuan peneliti dalam memegang prinsip-prinsip dan cara-cara dalam melakukan penelitian kualitatif.

A. Eksistensi Penelitian Kualitatif (EPK)EPK dalam bidang pengembangan ilmu-ilmu sosial termasuk pendidikan semakin penting. Melalui penelitian kualitatif para peneliti dapat melakukan eksplorasi berbagai dimensi dunia sosial secara luas dan mendalam. Dengan metode kualitatif kita dapat melakukan kajian dengan lebih sempurna, mendalam, multidimensi, dan lebih komplek. Tantangan dalam melakukan penelitian kualitatif antara lain:
1. Bagaimana penelitian kualitatif harus dilakukan secara sistematis dan teliti (rigorously).
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2. Bagaimana penelitian kualitatif harus dapat dipertanggung-jawabkan (accountable) kualitas dan tagihannya dengan segala kemungkinan kekeliruannya (fallibilistic).
3. Bagaimana penelitian kualitatif harus dilakukan secara strategis, fleksibel dan kontekstual.
4. Penelitian kualitatif harus melibatkan kemampuan meneliti secara kritis dari peneliti dengan selalu aktif berefleksi.
5. Penelitian kualitatif harus menghasilkan eksplanasi atau argumen-argumen lebih dari sekedar deskripsi.
6. Penelitian kualitatif harus memproduksi eksplanasi atau argumen-argumen yang dapat digeneralisasi dengan banyak cara atau memiliki resonansi yang luas.
7. Penelitian seharusnya tidak dilihat sebagai langkah menyatukan filsafat dan praktik sebagai metode yang disederhanakan tanpa problematika yang jelas.
8. Penelitian kualitatif harus dilakukan sebagai praktik moral dengan menghormati konteks sosial, budaya, politik yang sering 

menjadi dilema.

9. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada pendekatan interpretatif (interpretive). Pendekatan interpretif atau kritis ini mempunyai beberapa ciri yaitu bahwa ia memfokuskan diri pada makna, definisi, metafora atau simbol yang sifatnya subjektif serta pada deskripsi kasus-kasus khusus. Yang dimaksudkan subyektif disini dimaksudkan sebagai subyektif pada diri orang yang diteliti atau pihak-pihak yang kita teliti. Kemudian, masalah makna, definisi, metafor, tergantung sekali dari teori-teori atau filsafat yang kita andalkan, apakah makna itu merupakan respon, apakah makna tersebut merupakan kedudukan dalam suatu sistem, apakah makna itu kita artikan sebagai suatu post modern. Hal-hal ini merupakan bahan-bahan perdebatan dalam pengertian kualitatif itu sendiri. Ciri kedua adalah bahwa pendekatan interpretif atau kritis ini memperhatikan aspek- aspek kehidupan sosial yang sulit diukur secara tepat dengan angka, karena kita berbicara tentang emosi, tentang pandangan, tentang sikap dan tentang makna, misalnya: arti suatu peristiwa bagi orang yang kita teliti, apakah makna suatu 
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interaksi bagi orang yang kita teliti. Inilah hal-hal yang sangat sulit diukur dengan indikator-indikator yang kita tentukan dari luar.Yang ketiga adalah bahwa pertanyaan-pertanyaan penelitian kita bersumber dari sudut pandang orang yang kita teliti. Kita melihat mereka sebagai orang-orang yang aktif kreatif, kita tidak melihat mereka sebagai suatu obyek yang hanya sekedar kita ambil datanya saja dari mereka, kita melihat mereka sebagai agen-agen yang mempunyai keinginan bebas (free will).
B. Pengembangan TopikPeneliti kualitatif sering dihadapkan pada kesulitan dalam memilih topik atau area penelitian. Bagaimana mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan dengan sejumlah aspek dunia sosial atau berbagai isu substantif yang menarik. Bagaimana mendesain proyek penelitian kualitatif yang jelas, relevan, dan fokus dengan topik yang kita inginkan. Menemukan fokus penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menjawab lima pertanyaan penting yaitu:

1. Sifat-sifat alamiah seperti apakah dari sebuah fenomena atau 
entitas, atau realitas sosial yang ingin diteliti. Pertanyaan ini berkaitan dengan perspektif ontologi yaitu sebuah realitas sosial alami yang esensial atau mendasar. Ini terkait dengan 
pertanyaan apa yang anda lihat sebagai sesuatu yang realita dan mendasar di dalam dunia sosial lalu bagaimana perspektif atau 
posisi ontologi anda sendiri. Posisi ontologi anda sebagai peneliti harus ditegakkan dalam melakukan penelitian. Contoh: Apa perspektif ontologi anda terhadap orang, aktor sosial, manusia, bodi, subyek, obyek, aturan, moralitas, sistem keyakinan, nilai-nilai karakter, dsb.

2. Pengetahuan atau temuan apa yang harus disajikan dari suatu 
entitas atau realitas sosial yang di investigasi. Masalah ini berkaitan dengan posisi
Epistemologi sebagai suatu masalah yang sangat penting tentang kealamian temuan dan pengetahuan. Pertanyaan epistemologi kemudian seharusnya mengarahkan anda dalam mempertimbangkan isu-isu filosofis dalam pekerjaan penelitian 
tentang temuan-temuan atau pengetahuan.
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3. Topik apa atau substansi apa yang menarik bagi anda? Tentunya pilih topik yang knowable melalui penelitian sosial.
4. Apa pertanyaan penelitian anda

5. Apa tujuan anda meneliti.Dua isu utama dalam Pembangkitan data kualitatif yaitu: 
Isu Ontology dan Isu Epistemology. Dalam perspektif ontology pembangkitan data dikatakan berjalan baik jika mengangkat fenomena/realitas sosial secara alami (nature). Dalam perspektif epistemology pengetahuan (knowledge) yang dihasilkan dari penelitian kualitatif akan memiliki makna jika evidence (fakta-fakta, bukti, keterangan, petunjuk) yang didapat memenuhi kriteria ontologi yaitu realitas sosial yang alami. Skema Gambar 1 menunjukkan konstruksi pengetahuan dalam penelitian kualitatif melalui perspektif 
isu ontologi dan isu Epistemologi.Menurut Mason (2006) penelitian kualitatif akan berjalan baik jika fokus dalam memformulasikan pertanyaan penelitian, cermat memilih sumber-sumber data (data sources), dan tepat memilih teknik pembangkitan data. Secara strategis pemilihan metode pembangkitan data terkait dengan upaya menjawab pertanyaan penelitian. Gambar 2 menunjukkan skema pemilihan metode pembangkitan data.
C. Langkah Penelitian Kualitatif

1. Langkah 1: Menetapkan Informan, Key Person, RespondenTantangan besar dalam melakukan penelitian kualitatif adalah memulai, mengembangkan dan menjaga hubungan yang produktif dengan informan, Key Person, Responden. Diperlukan perencanaan yang sungguh-sungguh dan harus peka terhadap keadaan informan, Key Person, Responden selama di interview. Kadang-kadang aspek budaya dari informan yang tidak diketahui dengan baik akan mempengaruhi hubungan peneliti dengan informan. Kriteria Informan: memahami  dengan baik topik penelitian anda, terlibat dalam setting penelitian.
2. Langkah 2: Mewawancarai/Menginterview InformanHal terbaik yang harus dipikirkan oleh peneliti dalam mewawancarai informan adalah bagaimana melakukan sejumlah percakapan penuh 
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persahabatan, sedapat mungkin mengoptimalkan penggunaan bahasa ibu, bahasa gaul yang membuat interaksi menjadi cair, berjalan mudah dan enak, tandas dan memberi waktu yang cukup bagi informan untuk memberikan tanggapan. Peneliti menghindari interview menjadi interogasi formal. Peneliti meminta konfirmasi waktu untuk bertemu, kemudian menjelaskan proyek penelitian, cara perekaman/recording, dan wawancara yang dilakukan. Agar diperoleh data yang memenuhi kualifikasi ontologis (situasional dan kontekstual) dan epistemologis maka wawancara dilakukan secara mendalam (in-depth), semi terstruktur mengacu pada topik-topik dari masing-masing pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian berkembang sesuai situasi dan konteks pada saat wawancara dilakukan.
3. Langkah 3: Membuat rekaman EtnografiRekaman etnografi terdiri dari fieldnote, rekaman suara (voice recorder), rekaman gambar/foto-foto kejadian, artefak, sket rumah, sket wilayah banjar, sket sekolah, bahan cetakan. Semua rekaman dibuat jurnal yang berisi rekaman pengalaman, ide-ide, perasaan, kesalahan-kesalahan, kebingungan/keraguan, pemecahan, dan masalah yang muncul selama di lapangan. Jurnal merupakan catatan dari sisi personal peneliti termasuk reaksi informan dan perasaan yang dirasakan oleh peneliti.
4. Langkah 4: Mengembangkan RapportDorongan dan anjuran kepada informan untuk berbicara tentang budayanya sebagai Raport sangat penting. Diantara etnografer dan informan harus memiliki perasaan positif dan menikmati proses wawancara. Selanjutnya etnografer melakukan penjelajahan/eksplorasi bersama informan berbagai hal yang mereka inginkan untuk saling mendengarkan, mengamati, dan menguji. Tiga prinsip penting dalam proses pengembangan raport yaitu: (1) membuat pengulangan penjelasan, (2) membuat pernyataan kembali apa yang informan katakan, (3) jangan menanyakan makna, tanyakan kegunaannya. Proses pengembangan Raport berikutnya mengembangkan kerjasama berdasarkan kepercayaan bersama dan terakhir adalah partisipasi.
5. Langkah 5: Menganalisis Interview EtnografiInterview antara interviewer/peneliti dengan informan berlangsung dialogis penuh makna berhubungan dengan pengetahuan, pandangan, 
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pemahaman, interpretasi, pengalaman dan interaksi yang sesuai dengan pertanyaan penelitian. Bagaimana kata-kata, perilaku, dan objek memberi makna . Bagaimana kita mendapatkan makna dari 
sesuatu adalah dua pertanyaan dalam analisis interview.

Simbol-Simbol: Menurut Spradley (1979) Pemaknaan budaya dibentuk dari simbol-simbol. Kata-kata yang digunakan oleh informan dalam interview adalah simbol. Demikian juga dengan pakaian, warna, atribut, ekspresi wajah, gerakan tangan, penekanan dan pengulangan kata. Simbol adalah objek atau kejadian yang merujuk kepada suatu. Tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu (1) simbol; (2) satu atau lebih rujukan/referensi; (3) hubungan antara simbol dengan referensi. Ketiganya ini akan membentuk makna simbolik sebagai makna alami (nature meaning). Dalam interview etnografi Spradley menegaskan kembali untuk tidak menanyakan “makna”(don’t ask for meaning) tetapi tanyakan kegunaannya (ask for use). Ini adalah prinsip interview hubungan teori dan makna. Sistem pemaknaan budaya dikodekan 
dalam simbol-simbol. Bahasa adalah sistem simbol primer yang memberi kode pemaknaan budaya dalam setiap masyarakat. Bahasa dapat digunakan untuk berbicara tentang berbagai simbol yang lain. Makna dari sejumlah simbol adalah relasi dari simbol-simbol lainnya. Tugas dari peneliti adalah melakukan pengkodean simbol-simbol budaya dan mengidentifikasi kaidah koding yang mendasarinya.Secara umum, jenis metodologi penelitian dibedakan menjadi 3, yaitu kuantitatif, kualitatif, dan pengembangan (Research and 

Development). Pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan perbedaan dari ketiga jenis penelitian tersebut ditinjau dari dimensi tujuan, desain, proses, hasil, dan dimensi manfaat.
a. Dimensi tujuan:

1. Tujuan dari penelitian kuantitatif antara lain: (a) menunjukkan adanya hubungan antar variabel, (b) menguji teori, dan (c) mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif.
2. Tujuan dari penelitian kualitatif antara lain: (a) menemukan hubungan pola yang bersifat interaktif -tidak terlihat dengan jelas posisi dari variabel dependen dan independen-, (b) menemukan teori, (c) menggambarkan realitas yang kompleks, dan (d) memperoleh pemahaman makna.
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3. Tujuan dari penelitian pengembangan antara lain: (a) menghasilkan produk; dan (b) menguji keefektifan suatu produk. Kedua tujuan tersebut bisa bersifat kesatuan atau parsial. Bersifat kesatuan artinya peneliti bisa menghasilkan produk sekaligus menguji keefektifan dari produk yang dihasilkan. Secara parsial memiliki arti bahwa peneliti bisa memilih salah satu dari kedua tujuan tersebut, yaitu menghasilkan produk tanpa harus melakukan uji keefektifan atau menguji keefektifan suatu produk yang telah dihasilkan peneliti lain.
b. Dimensi desain:

1. Desain dari penelitian kuantitatif antara lain: (a) spesifik, jelas, dan rinci; (b) ditentukan secara mantap sejak awal; (c) menjadi pedoman langkah demi langkah.
2. Desain dari penelitian kualitatif antara lain: (a) umum; (b) fleksibel; (c) berkembang dan muncul di dalam proses penelitian; dan (d) mengedepankan konstruksi dari teori 

daripada pengujian teori.

3. Desain dari penelitian pengembangan antara lain: (a) memerlukan analisis kebutuhan; (b) melakukan uji produk; (c) long live product 

evaluation (evaluasi produk bersifat sepanjang hayat), hal ini dimaksudkan pada penyesuaian perkembangan produk dengan 
revisi.

c. Dimensi proses:Berbicara penelitian pendidikan, tidak bisa dipisahkan dari penelitian kuantitatif dan kualitatif. Creswell (2012:12) menunjukkan dua jalur pendekatan yang berbeda dari kedua penelitian ini seperti yang ditunjukkan pada Gambar berikut.  
Pendekatan proses penelitian kuantitatif dan kualitatif (Sumber: 

Creswell, 2012:12)

1. Proses dari penelitian kuantitatif selalu diawali dengan permasalahan yang jelas dan diurai secara empirik dan teoritik (studi pendahuluan/ preliminary study). Secara umum, proses penelitian kuantitatif antara lain: (a) Sumber masalah (empiris dan teoritis), (b) rumusan masalah, (c) pengajuan hipotesis, (d) pendugaan terhadap hubungan antar 
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variabel, (e) menyusun instrumen penelitian, (f) mengumpulkan dan menganalisa data, (g) penemuan sesuai,  hipotesis, dan (h) kesimpulan
2. Proses dari penelitian kualitatif tidak diawali dengan permasalahan yang jelas sehingga peneliti harus melakukan pengamatan-pengamatan secara umum atau kasar terhadap obyek yang akan diteliti secara berulang-ulang (proses ini disebut sebagai tahap deskripsi). Berikut adalah proses penelitian kualitatif: (a) tahap deskriptif (memasuki konteks sosial), (b) tahap reduksi (menentukan fokus: memilih diantara yang telah dideskripsikan, (c) tahap seleksi (mengurai fokus : menjadi komponen yang lebih rinci), (d) proses memperoleh data dilakukan secara sirkuler dan berulang-ulang dengan berbagai cara dan dari berbagai sumber, (e) proses analisa dan interpretasi data, dan (f) menarik kesimpulan.
3. Proses penelitian pengembangan diawali dengan potensi atau masalah yang muncul di lingkungan peneliti, kemudian peneliti menetapkan produk apa yang akan dihasilkan sebagai solusi atas masalah tersebut. Merujuk pada Sugiyono (2010:408), tahap-tahap penelitian pengembangan diantaranya: Adapun langkah-langkah penelitian media yang digunakan adalah sebagai berikut (a) potensi masalah, (b) pengumpulan data, (c) desain produk, (d) validasi desain, (e) revisi desain, (f) uji coba produk, (g) revisi produk, (h) uji coba pemakaian, (i) revisi produk, dan (j) produksi massal.

d. Dimensi hasil:

1. Hasil penelitian kuantitatif hasil adalah berupa jawaban berupa 
simpulan atas rumusan masalah yang didapat dari pengujian hipotesis yang telah dirumuskan.

2. Hasil penelitian kualitatif tidak hanya menghasilkan data atau informasi yang sulit dicari melalui metode kuantitatif, tetapi juga menghasilkan informasi-informasi yang bermakna, bahkan menghasilkan hipotesis atau ilmu baru yang dapat digunakan untuk membantu memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup manusia. Hasil penelitian akan dapat ditemukan oleh peneliti lain, asal sasaran, masalah, pendekatan, metode, 
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rancangan dan latar relatifnya sama (Suparlan, 1994) dalam Mukhadis (2013:81)
3. Hasil penelitian pengembangan adalah berupa produk yang telah teruji dan layak untuk diproduksi secara masal.

e. Dimensi manfaat:

1. Manfaat dari penelitian kuantitatif lebih bersifat makro, karena hasil dari penelitian atas sampel dapat digeneralisasikan pada 
populasi.

2. Manfaat dari penelitian kualitatif lebih bersifat mikro, hasil dari penelitian hanya bisa diberlakukan untuk lingkup yang diteliti dan memiliki transferability terhadap kasus yang benar-benar serupa dengan obyek yang diteliti.
3. Manfaat dari penelitian pengembangan memiliki sifat sama dengan penelitian kualitatif dan tergantung terhadap cakupan masalah yang sedang “diobati”. Semakin luas cakupan wilayah penelitian maka manfaat dari hasil penelitian (produk) juga dapat diterapkan di wilayah yang luas.
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Marsela Renasari Presty merupakan anak ke empat dari empat 
bersaudara. Berasal dari Provinsi Kalimantan Barat tepatnya di Sintang. Marsela lahir di Nanga Pinoh, tanggal 16 Mei 1993. Sejak kecil Marsela tinggal jauh dari orangtua untuk menempuh Pendidikan. Marsela menempuh Pendidikan terakhir di Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta 
dan lulus pada tahun 2019 dengan gelar Magister Kebidanan. Saat ini Marsela merupakan Dosen di Institusi Kesehatan yang ada di Kalimantan Barat, tepatnya di Universitas Katolik St.Agustinus 
Hippo. Selain itu, Marsela juga tergabung dalam organisasi non-profit Mother Hope’s Indonesia dan berperan sebagai admin untuk wilayah Kalimantan. Disela-sela waktunya saat libur, Marsela juga senang membantu kegiatan pelayanan Kesehatan di wilayah pedesaan dimana dia tinggal saat kecil. Tujuannya tidak lain adalah membantu masyarakat sekitar untuk sadar dengan Kesehatan yang dimiliki terutama bagi Ibu dan Anak yang secara sadar diketahui masih cukup kurang.Kesukaan Marsela sejauh ini adalah membaca dan menulis. Didukung oleh kehidupan sebagai seorang dosen yang harus melakukan Tridharma Perguruan Tinggi kemudian menumbuhkan minat yang semakin kuat untuk menulis. Untuk itu Marsela menyusun 
BAB 10 ini sebagai salah satu jalan pertama yang diambil.
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Surni, Lahir di Desa Horuo dusun Mantigola pemukiman  Suku Bajo Wakatobi Tahun 1977 Anak Tunggal dari 
seorang ayah bernama JUNAIDIN dan Ibunda bernama WA SALUMA . Surni merupakan Mahasiswa S3 Universitas 
17 Agustus Surabaya dan juga sebagai Dosen di Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Wakatobi  dan saat ini menjabat sebgai Wakil Rektordi ITBM Wakatobi , selain sebagai Dosen juga Surni juga masih aktf sebagai PNS di Lingkup Instansi Pemerintah Kabupaten Wakatobi juga aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan.Adapun Riwayat Pendidian Penulis adalah sebagai berikut :Pernah sekolah di SD.Negeri Umala,  SMP Negeri 1 Kaledupa di tahun 1992 kemudian lanjut di SMEA Negeri Bau Bau tahun 1995 dan masuk 

di perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Buton selesai S1  di Universitas Muhammadiyah Kendari Tahun 2005 dan melanjutkan lagi di Pasca Sarjana UHO selesai Tahun 2013 ,kemudian lanjut di S3 Universitas  17 Agustus Surabaya Tahun 2022.surni juga aktif sebagai Penulis dan buku pertama yang di tulis secara berkolaborasi adalah Menejemen SDM, dan ini adalah buku ke dua dengan judul Dasar-Dasar Penelitian kualitatif
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Siti Maulidah, S.PdI., M.Pd putri dari H. Pardiansyah dan Hj. Rusipah. 

Lahir di Vihara, 05 Desember 1984. Mulai mengenyam pendidikan dasar pada SDN 028 Samarinda (1997), kemudian melanjutkan ke 
jenjang yang lebih tinggi pada MTs Al-Falah Puteri Banjarbaru (2001) 
dan MA Al-Falah Puteri Banjarbaru (2004). Lulus sarjana strata satu (S-1) pada tahun 2008 di Fakultas Tarbiyah STAIN Samarinda, lulus program pendidikan S2 di Universitas Mulawarman Program Studi 

Administrasi Pendidikan Konsentrasi Teknologi Pendidikan (2012). Saat ini sedang menempuh program doktor (S-3) di Universitas Negeri Malang Program Studi Teknologi Pembelajaran. Menjadi Dosen 
di Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.
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Angela Dwi Pitri yang akrab disapa Angela adalah wanita kelahiran kota Singkawang 
Kalimantan Barat. Angela adalah seorang ibu dan berprofesi sebagai Dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di kota Pontianak yaitu 
UNIKA St. Agustinus Hippo. Keperawatan adalah bidang keilmuan yang digeluti oleh Angela dan 
memperoleh gelar Magister Keperawatan dari menempuh pendidikan di Departemen Ilmu 

Keperawatan Universitas Diponegoro Semarang tahun 2020. Angela juga pernah menempuh Pendidikan Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners di Universitas Widya Husada juga menyelesaikan Diploma III Keperawatan di kampus Stikes Elisabeth Semarang tahun 2009. Ini adalah buku kedua yang telah ditulisnya semenjak memulai karir sebagai penulis dari tahun 2018. “Eksplorasi Peran Perawat dan Ahli Gizi dalam Pemberian Nutrisi Pada Pasien Kritis” adalah artikel yang ditulis oleh Angela dengan metode penelitian kualitatif menggunakan pendekatan studi fenomenologis. Angela berpendapat bahwa memparafrasa atau mengungkapkan kembali sebuah ide dalam tulisan tanpa mengubah maknanya adalah bagian yang paling menarik ketika menulis. Salam 
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Dr. Muhammad Taufik, S.S., M.Hum. Dosen Program Studi Sastra Inggris Fakultas Sastra dan Humaniora Universitas Islam Makassar. Saat ini Penulis tercatat 
sebagai  Dosen Tetap pada Program Studi Sastra Inggris Fakultas Sastra dan Humaniora, Universitas Islam Makassar, Sulawesi Selatan. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Sastra Inggris Universitas Hasanuddin, Makassar, dan melanjutkan S2 pada Program English Language Studies, Pps Unhas, dan S3 pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, di Univesitas Negeri Makassar. Penulis menekuni bidang Menulis sejak masih kanak-kanak. Berbagai karya cerpen dan 

tulisan penulis termuat diberbagai media massa dan majalah remaja local dan nasional.. Sejak awal tahun 2000-an penulis tercatat sebagai 
wartawan di media massa Jawa Post Group. Pada tahun 2004, penulis tercatat sebagai wartawan pada Harian Tribun Timur, group Kompas Gramedia. Di kampus tempat bekerja penulis tercatat sebagai dosen yang mengampuh mata kuliah kesusastraan  Inggris seperti Metodelogi 
Penelitian Sastra,  Literary Theory, English Literature, English Poetry 

dan ICT in English Learning.
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