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RINGKASAN 

Analisis Kesesuaian Perangkat Pembelajaran Terhadap Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Studi Terhadap RPS (Rencana 

Pembelajaran Semester) Pada Kurikulum Prodi S1 Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember); Erlina Ayu Soleha; 140810301101; 

2018;  halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Jember.  

Perguruan tinggi sebagai salah satu institusi pendidikan mempunyai tujuan 

untuk membentuk sarjanan-sarjana yang berakhlak mulia, berilmu, dan cakap, 

serta mempunyai kesadaran untuk bertanggungjawab atas kesejahteraan umat dan 

masa depan bangsa. Salah satu faktor yang sering dijadikan sasaran penyebab dan 

kurang berhasilnya perguruan tinggi dalam mencapai tujuan pokok yang termuat 

dalam PP No. 66 Tahun 1999 adalah faktor kurikulum. Mengingat kurikulum 

adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran 

lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai bagian 

pedoman penyelenggaraan program studi (Permendikbud, 2014), maka kurikulum 

berbasis KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) merupakan solusi 

efektif dalam mendukung tercapainya tujuan tersebut. Karena sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012, KKNI merupakan pernyataan 

kualitas sumber daya manusia Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya 

didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian 

pembelajaran (learning outcomes).  

Berdasarkan KKNI, setiap program studi diharuskan memperjelas “profil 

lulusan” yang didapatkan melalui kegiatan pelacakan studi, studi kelayakan dan 

analisis kebutuhan di masyarakat. Profil lulusan mencerminkan kemampuan 

minimal yang harus dikuasai mahasiswa setelah lulus yang merujuk pada empat 

aspek kebutuhan, yakni: (1) sikap (attitude), (2) bidang kemampuan kerja, (3) 

pengetahuan, serta (4) manajerial dan tanggung jawab. Keempat kemampuan 

tersebut kemudian harus dijabarkan ke dalam sebuah capaian pembelajaran 

(learning outcome) pada setiap mata kuliah diprogram studi. Sehingga nantinya, 
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semua perencanaan pembelajaran atau Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 

harus didasarkan pada capaian pembelajaran (Learning Outcome) yang sesuai 

dengan kebutuhan profil lulusan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada 

Prodi S1-Akuntansi ketersediaan RPS pada Tahun Ajaran 2017/2018 

menunjukkan 83% dari 24 (sekitar 20) matakuliah yang diteliti. Dimana perangkat 

pembelajaran berupa RPS ini telah sesuai dengan KKNI walaupun 

penyempurnaan masih terus perlu dilakukan, yakni 78,6% dari komponen yang 

disesuaikan. Salah satu komponen RPS yang masih harus disusun oleh setiap 

dosen pengampu matakuliah adalah RTM yang merupakan perwujudan dari 

pengalaman belajar mahasiswa. Dan deskripsi capaian pembelajaran setiap 

matakuliah dalam dokumen RPS telah sesuai dengan deskripsi capaian 

pembelajaran KKNI. 
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Erlina Ayu Soleha 

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) ketersediaan perangkat 

pembelajaran, seperti Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Silabus, Rencana 

Tugas Mahasiswa, dan Kontrak Kuliah, (2) kesesuaian perangkat pembelajaran 

khususnya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap matakuliah pada 

kurikulum Program Studi S1 Akuntansi terhadap Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia (KKNI), (3) kesesuian Capaian Pembelajaran yang terdapat pada 

matakuliah terhadap KKNI. Jenis penelitian ini adalah kualitatif verifikatif yang 

bertujuan untuk mengetahui makna yang tersembunyi di balik fenomena yang ada 

di lokasi penelitian terkait dengan dokumen RPS yang disusun oleh setiap dosen 

dalam rangka penyesuaian dengan KKNI. Sumber data penelitian adalah dokumen 

RPS yang disusun oleh setiap dosen dan dokumen pemerintah terkait dengan 

KKNI. Keabsahan data diuji dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa (1) jumlah RPS yang tersedia pada program studi 

S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember sesuai harapan, 

yakni 83% dari 24 matakuliah yang diteliti, (2) perangkat pembelajaran 

khususnya RPS telah sesuai dengan KKNI walaupun penyempurnaan masih terus 

perlu dilakukan, yakni 78,6% dari komponen yang disesuaikan, dimana sebagian 

besar dosen tidak mencantumkan atau membuat dokumen pengalaman belajar 

yang dituangkan dalam Rencana Tugas Mahasiswa (RTM), (3) deskripsi capaian 

pembelajaran setiap matakuliah dalam dokumen RPS telah sesuai dengan 

deskripsi capaian pembelajaran KKNI. 

Kata Kunci: Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Capaian Pembelajaran, 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 
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Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember 

ABSTRACT 

This study aims at describing: (1) the availability of the learning tools, 

such as Semester Learning Plan (RPS), Syllabus, Student Assignment Plan, and 

Lecture Contract. (2) the suitability of learning tools, especially Semester 

Learning Plan (RPS) for each subject on the curriculum in Accounting Study 

Program of Indonesia National Qualification Framework (KKNI). This research 

belong to qualitative verifikatif which aims to know the hidden meaning behind 

phenomenon that exist in research location related to RPS document prepared by 

each lecturer in the framework of adjustment with KKNI. The research data 

resources were RPS document prepared by each professor and government’s 

documents related to KKNI. The instrument validity was achieved by source 

triangulation technique. The results show that (1) the number of RPS available at 

the Accounting Study Program as expected, ie 83% of the 24 subjects studied (2) 

the learning tools, especially RPS, are in line with KKNI although improvement 

was still needed, ie 78.6% of the components were adjusted, where most lecturers 

do not include or create a learning experience document as outlined in the 

Student Assignment Plan (RTM), (3) description of the learning outcomes of each 

subject in the document RPS in accordance with the description of the learning 

outcomes KKNI. 

 

Keywords: Semester Learning Plan (RPS), Learning Outcames, Indonesia 

National Qualification Framework (KKNI). 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Era globalisasi yang ditandai dengan persaingan kualitas atau mutu, 

menuntut semua pihak dalam berbagai bidang dan sektor pembangunan untuk 

senantiasa meningkatkan kompetensinya dan menyesuaikan visi, misi, tujuan, dan 

strarteginya agar sesuai dengan kebutuhan dan tidak ketinggalan zaman. 

Penyesuaian tersebut secara langsung mengubah tatanan dalam sistem makro, 

meso, maupun mikro, demikian halnya dengan pendidikan. Sistem pendidikan 

nasional senantiasa harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan 

perkembangan yang terjadi baik tingkat lokal, nasional, maupun global. 

Perguruan tinggi sebagai salah satu institusi pendidikan, mempunyai 

tujuan untuk membentuk sarjana-sarjana yang berakhlak mulia, berilmu dan 

cakap, serta mempunyai kesadaran untuk bertanggungjawab atas kesejahteraan 

umat dan masa depan bangsa, sesuai dengan keahliannya, serta untuk memenuhi 

keperluan umum. Tujuan ini kemudian dituangkan dan dikembangkan dalam 

tugas pokok yang dimaksud adalah bahwa perguruan tinggi merupakan bagian 

integral dari pembangunan nasional yang menjadi mediator antara ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Persoalan yang muncul seputar penyelenggaraan 

pendidikan tinggi sebagaimana kritik banyak pihak berkisar pada kualitas, 

potensi, sistem, etos kerja, pendanaan, sarana pendukung, atau persoalan yang 

berkaitan dengan fungsi dan perannya dalam membangun SDM atau lulusan, 

kritik tersebut merupakan indikator untuk menentukan standar kualitas perguruan 

tinggi.  

Salah satu faktor yang sering dijadikan sasaran penyebab dan kurang 

berhasilnya perguruan tinggi dalam mencapai tujuan pokok yang termuat dalam 

PP No.60 tahun 1999 adalah faktor kurikulum. Mengingat, kurikulum merupakan 

rencana pendidikan yang akan diberikan kepada mahasiswa. Bahkan dalam 

pengertian yang lebih luas, keberadaan kurikulum tidak saja terbatas pada materi 
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yang akan diberikan di dalam ruang kuliah, melainkan juga meliputi apa saja yang 

sengaja diadakan atau ditiadakan untuk dialami mahasiswa di dalam kampus ( 

Hamalik, 2007:4). Oleh karena itu, posisi kurikulum sebagai mata rantai yang 

urgen dan tidak dapat begitu saja dinafikan dalam konteks peningkatan kualitas 

perguruan tinggi (Furqan, 2007:1). 

Berdasarkan Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi, kurikulum adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan 

penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. 

Selanjutnya, pasal 35 ayat 2 dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Pendidikan Tinggi, menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi 

dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup 

pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Melihat 

bahwa dosen matakuliah memiliki tanggungungjawab besar dalam melahirkan 

lulusan Perguruan Tinggi yang cerdas dan berintegritas, maka kurikulum berbasis  

KKNI  (Kerangka Kualifikasi  Nasional  Indonesia)  merupakan   solusi  efektif  

dalam  mendukung  tercapainya  tujuan tersebut.  

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012, merupakan pernyataan kualitas 

sumber daya manusia Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan 

pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran 

(learning outcomes). Dalam perspektif KKNI, setiap program studi diharuskan 

memperjelas “profil lulusan” yang didapatkan melalui kegiatan pelacakan studi, 

studi kelayakan dan analisis kebutuhan di masyarakat. Profil lulusan 

mencerminkan kemampuan minimal yang harus dikuasai mahasiswa setelah lulus 

yang merujuk pada empat aspek kebutuhan, yakni: (1) sikap (attitude), (2) bidang 

kemampuan kerja, (3) pengetahuan, serta (4) manajerial dan tanggung jawab. 

Keempat kemampuan tersebut kemudian harus dijabarkan ke dalam sebuah 

capaian pembelajaran (learning outcome) pada setiap mata kuliah diprogram 

studi. Sehingga nantinya, semua perencanaan pembelajaran atau Rencana 
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Pembelajaran Semester (RPS) harus didasarkan pada capaian pembelajaran 

(Learning Outcome) yang sesuai dengan kebutuhan profil lulusan.  

Sosialisasi tentang KKNI telah berkali-kali dilakukan di tingkat universitas 

dan fakultas, namun potensi bahwa dosen yang belum akrab dengan penuangan 

kurikulum ke dalam RPS diperkirakan masih ada. Oleh sebab itu, tidak sedikit 

dosen yang menyusun silabus, bukan RPS sebagai salah satu perangkat 

pembelajaran. Kondisi ini terjadi pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Jember, dimana sebagian besar dosen masih banyak yang 

menyusun silabus bukannya RPS sebagai bahan untuk mengkoordinasikan 

komponen-komponen pembelajaran sesuai dengan matakuliah yang diajarkan.  

Peneliti memilih prodi S1 Akuntansi sebagai objek penelitian berdasarkan 

contoh RPS yang diperoleh diketahui bahwa masih terdapat dosen prodi S1 

Akuntansi yang menggunakan silabus sebagai perangkat utama pembelajaran. Hal 

tersebut didukung oleh hasil pra-penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa 

hanya 40% dari 37 (sekitar 14) matakuliah yang menggunakan RPS pada 

Kurikulum 2017. RPS seharusnya digunakan sebagai perangkat utama 

pembelajaran sesuai dengan Pedoman Praktek Penyusunan Rancangan 

Pembelajaran oleh Universitas Jember, yang menyatakan RPS sebagai kegiatan 

atau tindakan mengkoordinasikan komponen-komponen pembelajaran sehingga 

tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, cara penyampaian kegiatan (metode, 

model dan teknik) serta cara menilainya menjadi jelas dan sistematis, sehingga 

proses belajar mengajar selama satu semester menjadi efektif dan efisien.  

RPS merupakan bagian utama perangkat pembelajaran. Menurut Hobri 

(2009) perangkat pembelajaran adalah serangkaian sumber belajar yang 

memungkinkan siswa dan guru melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dalam 

konteks Prodi S1 Akuntansi, keberadaan RPS dapat dikatakan merupakan kunci 

awal ketersediaan perangkat pembelajaran lainnya karena perangkat pembelajaran 

yang lain akan bertolak dari RPS yang disiapkan. Oleh sebab itu penelitian ini 

memilih RPS sebagai fokus dengan pertimbangan bahwa RPS yang dipersiapkan 

dengan baik memungkinkan terjaminnya kualitas perangkat pembelajaran lainnya 

yang akan dikembangkan berdasarkan RPS yang telah disusun. Dengan ini, maka 
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peneliti tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul “ANALISIS 

KESESUAIAN PERANGKAT PEMBELAJARAN TERHADAP KKNI 

(KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi 

masalah dalam penelitian ini adalah  

1. Bagaimana ketersediaan perangkat pembelajaran, khususnya Rencana 

Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap matakuliah pada kurikulum 

Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember? 

2. Bagaimana kesesuaian RPS untuk setiap matakuliah terhadap KKNI 

(Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia)? 

3. Bagaimana kesesuian Capaian Pembelajaran yang terdapat pada 

matakuliah terhadap KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dari permasalahan ini adalah untuk : 

1. Mendeskripsikan tingkat ketersediaan perangkat pembelajaran, khususnya 

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah.  

2. Mendeskripsikan tingkat kesesuaian RPS (Rencana Pembelajaran 

Semester) yang tersedia untuk setiap mata kuliah dengan KKNI (Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia) 

3. Mendeskripsikan keseuaian Capaian Pembelajaran (CP) yang tersedia 

pada matakuliah dengan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia). 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Mahasiswa  

Sebagai sumber informasi untuk lebih mengetahui mengenai RPS. 

2. Bagi Dosen 

Sebagai sumber informasi mengenai kesesuaian RPS terhadap KKNI. 

3. Bagi Jurusan Akuntansi 

Berharap penelitian ini dapat menjadi evaluasi bagi dosen mengenai 

penyusunan RPS berdasarkan KKNI, sehingga dapat meningkatkan mutu 

mahasiswa dan meningkatkan akreditasi jurusan. 
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BAB 2. KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Teori Desain Instruksional 

Beberapa ahli berpendapat bahwa desain instruksional hanya seperangkat 

prosedur sistematis untuk pengembangan bahan pembelajaran, namun tidak 

sedikit ahli yang berpendapat bahwa desain instruksional lebih dari sekedar 

prosedur. Jerome Bruner (1964) membantu membangun dasar-dasar ilmu 

pembelajaran dengan membandingkan sifat preskriptif teori pembelajaran dengan 

sifat deskriptif teori belajar. Kemudian Herbert Simon (1969: 55-56) memperluas 

dan menguraikan perbedaan tersebut dengan menggambarkan preskriptif 

menggunakan  karakteristik umum dari "ilmu desain" di semua disiplin ilmu dan 

membandingkannya dengan karakteristik deskriptif. Simon menyatakan, "Desain 

dapat menggambarkan inti dari semua pelatihan yang profesional; Ini adalah ciri 

utama yang membedakan profesi dari keilmuwan".  

Robert glaser (1976: 6) juga menekankan pentingnya ilmu desain untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Dia berpendapat bahwa “pengembangan 

metode dan prosedur desain instruksional sangat penting, yaitu merancang 

tindakan atau langkah-langkah yang bertujuan untuk mengubah situasi yang ada 

menjadi pilihan yang lebih baik". Tujuan mendasar dari sebuah ilmu desain adalah 

meningkatkan kualitas pembelajaran dan ini dapat dilakukan melalui dua aktivitas 

dasar, yaitu pengembangan instruksional dan evaluasi instruksional.  

Pengembangan instruksional dan evaluasi instruksional dapat 

dikonseptualisasikan melalui tiga tahap, yaitu desain, produksi, dan validasi. 

Semua tahapan tersebut dapat dikaji dengan salah satu dari tiga pendekatan, yaitu 

pendekatan artistik, empris, dan analitik. Dari ketiga pendekatan tersebut, 

pendekatan analitik memberikan keuntungan yang jelas dibandingkan pendekatan 

lainnya. Dimana pendekatan ini memungkinkan adanya pemisahan peran 

(ilmuwan, teknolog, dan teknisi) sehingga teknisi yang relatif murah dapat 

melakukan sebagian pekerjaan mereka. Namun, prosedur yang dibutuhkan oleh 

teknisi instruksional belum sepenuhnya dikembangkan, terutama karena prinsip 

dan teori yang mendasari prosedur tersebut belum sepenuhnya diturunkan dan 
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divalidasi. Di sinilah ilmu instruksional berperan, karena pada tahap ini 

memerlukan turunan dan validasi prinsip preskriptif dan teori instruksional. 

Sehingga digunakanlah prosedur konstruksi tahap ke-empat, yaitu (1) identifikasi, 

deskripsi, dan klasifikasi variabel, (2) perumusan postulat dasar yang saling 

terkait dengan variabel tersebut, (3) pengujian empiris terhadap postulat tersebut, 

dan (4) pengujian keseluruhan sistem desain instruksional. Dari semua proses 

tersebut Merrill mengusulkan sebuah ilmu desain instruksional. Desain ini 

membagi semua variabel penting ke dalam variabel strategi dan variabel hasil 

instruksional. Desain ini juga menyatakan hubungan preskriptif spesifik di antara 

ke empat kelas variabel. Kelas yang paling penting, variabel startegi instruksional, 

selanjutnya di analisis sebagai tiga jenis strategi dasar, yaitu startegi presentasi, 

yang merupakan metode alternatif untuk mengajarkan satu segmen pembelajaran, 

kemudian strategi struktural, yang merupakan metode alternatif untuk 

mengurutkan dan mensintesiskan serangkaian segmen terkait, dan strategi 

manajemen, yang merupakan metode alternatif untuk kegiatan seperti 

penjadwalan sumber pembelajaran, memotivasi mahasiswa, dan mencatat 

kemajuan siswa.  

2.2 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) merupakan salah satu 

langkah untuk mewujudkan mutu dan jati diri bangsa Indonesia dalam sektor 

sumber daya manusia yang dikaitkan dengan program pengembangan sistem 

pendidikan dan pelatihan secara nasional. Setiap tingkat kualifikasi yang dicakup 

dalam KKNI memiliki makna dan kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang 

dimiliki setiap insan pekerja Indonesia dalam menciptakan hasil karya dan 

kontribusi yang bermutu di bidang pekerjaannya masing-masing. KKNI 

menyediakan sembilan jenjang kualifikasi, dimulai dari Kualifikasi jenjang 1 

sebagai kualifikasi terendah dan kualifikasi jenjang 9 sebagai kualifikasi tertinggi. 

Penetapan jenjang 1 sampai 9 dilakukan melalui pemetaan komprehensif kondisi 

ketenagakerjaan di Indonesia ditinjau dari sisi penghasil (supply push) maupun 

pengguna (demand pull) tenaga kerja. Diskriptor setiap jenjang kualifikasi juga 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


8 

 

 

 

disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi negara secara menyeluruh, 

termasuk perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, perkembangan 

sektor-sektor pendukung perekonomian dan kesejahteraan rakyat seperti 

perindustrian, pertanian, kesehatan, hukum, dan lain-lain, serta aspek-aspek 

pembangun jati diri bangsa yang tercermin dalam Bhineka Tunggal Ika, yaitu 

komitmen untuk tetap mengakui keragaman agama, suku, budaya, bahasa dan seni 

sebagai ciri khas bangsa Indonesia. 

KKNI diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 yang 

merupakan penjabaran dari peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Dalam 

peraturan tersebut, pada Pasal 1 ayat (1), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan 

kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan 

mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta 

pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai 

dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Setelah terbit Peraturan Presiden 

Nomor 8 Tahun 2012, pengaturan tentang implementasi KKNI diatur lebih lanjut 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Thn. 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi. 

Sebagai perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia dalam sistem 

pendidikan, pelatihan serta sistem pengakuan kompetensi kerja secara nasional, 

maka KKNI memiliki tujuan (http://kkni-kemenristekdikti.org/tujuan) sebagai 

berikut : 

1. Menetapkan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh 

melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal atau 

pengalaman kerja; 

2. Menetapkan skema pengakuan kualifikasi capaian pembelajaran 

yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal 

atau pengalaman kerja; 
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3. Menyetarakan kualifikasi di antara capaian pembelajaran yang 

diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal atau 

pengalaman kerja; 

4. Mengembangkan metode dan sistem pengakuan kualifikasi tenaga 

kerja dari negara lain yang akan bekerja di Indonesia. 

Pada jangka panjang, penerapan KKNI akan berdampak pada  (http://kkni-

kemenristekdikti.org/manfaat) ; 

a. Meningkatnya kuantitas sumber daya manusia Indonesia yang 

bermutu dan berdaya saing internasional agar dapat menjamin 

terjadinya peningkatan aksesibilitas sumber daya manusia 

Indonesia ke pasar kerja nasional dan internasional; 

b. Meningkatnya kontribusi capaian pembelajaran yang diperoleh 

melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal atau 

pengalaman kerja dalam pertumbuhan ekonomi nasional; 

c. Meningkatnya mobilitas akademik untuk meningkatkan saling 

pengertian, solidaritas, dan kerja sama pendidikan tinggi antar-

negara di dunia;  

d. Meningkatnya pengakuan negara-negara lain, baik secara bilateral, 

regional, maupun internasional kepada Indonesia tanpa 

meninggalkan ciri dan kepribadian bangsa Indonesia. 

2.3 Kurikulum  

Berdasarkan Permendikbud No. 49 Th. 2014 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi, Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggarakan program studi. Untuk itu, setiap  

program studi pada perguruan tinggi di Indonesia diwajibkan untuk menyusun 

kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum dengan  
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mengacu kepada KKNI bidang pendidikan tinggi. Hal ini tertuang dalam  

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 73 Tahun 

2013 tentang penerapan KKNI bidang pendidikan tinggi. Kurikulum Pendidikan 

Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup 

pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan (Pasal 35 

ayat 1).  

Penerapan KKNI membuat adanya perubahan dan perkembangan di 

bidang kurikulum dalam pendidikan yang sangat mempengaruhi output yang 

dihasilkan oleh lembaga pendidikan. Di Pendidikan Tinggi, kurikulum dirancang 

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai 

tujuan pendidikan tinggi dan dikembangkan dengan memperhatikan 

perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), tuntutan kehidupan 

global juga berlandaskan kebijakan pemerintah. Sehingga untuk menghasilkan 

lulusan yang sesuai dengan tuntutan kompetensi dalam  KKNI, maka kurikulum 

perguruan tinggi haruslah menyesuaikan dengan KKNI.  Dalam kaitannya dengan 

pembelajaran di mana pembelajaran diartikan sebagai sebuah proses yang sengaja 

dirancang sedemikian rupa agar tercipta aktivitas belajar dalam diri peserta didik, 

maka kurikulum yang notabenenya sebagai rencana belajar di anggap sebuah hal 

yang sangat erat kaitannya dengan pembelajaran. Disatu sisi, kurikulum adalah 

pedoman tertulis bagi pelaksanaan pembelajaran, disisi lain pembelajaran akan 

memberikan masukan untuk penyempurnaan kurikulum di masa yang akan datang 

(Setiawati, 2017). 

2.4 Rancangan Pembelajaran  

Rancangan pembelajaran adalah kegiatan memproyeksikan tindakan yang 

akan dilaksanakan dalam suatu proses belajar mengajar, yaitu dengan 

mengkoordinasikan komponen-komponen pembelajaran sehingga tujuan 

pembelajaran, materi pembelajaran, cara penyampaian kegiatan (metode, model, 

dan teknik), serta bagaimana mengukurnya menjadi jelas dan sistematis, sehingga 

proses belajar mengajar menjadi efektif dan efisien (Universitas Jember, 2017). 
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Perencanaan proses pembelajaran dimulai dengan menyusun rancangan 

pembelajaran matakuliah yang diasajikan dalam bentuk buku. Dokumen 

rancangan pembelajaran ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri 

atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan atau 

teknologi dalam program studi (Permenristekdikti, 2015). Rancangan 

pembelajaran akan diwujudkan dalam beberapa jenis dokumen, yaitu Capaian 

Pembelajaran (CP), Peta CP, dan Kemampuan Akhir yang Direncanakan (KAD), 

Silabus, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Rencana Tugas Mahasiswa 

(RTM), Lembar Kerja Mahasiswa (LKM), Lembar Penilaian Hasil Belajar 

(LPHB), dan Kontrak Kuliah (Universitas Jember, 2017). 

2.5 Capaian Pembelajaran (CP) 

Deskripsi kualifikasi pada setiap jenjang KKNI dinyatakan sebagai 

capaian pembelajaran yang mencakup aspek-aspek pembangunan jati diri bangsa, 

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan untuk dapat melakukan 

kerja secara bermutu, serta wewenang dan kewajiban seseorang sesuai dengan 

level kualifikasinya. Aspek pembangunan jati diri bangsa tercermin dalam 

Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhineka Tunggal Ika yaitu 

menjunjung tinggi pengamalan kelima sila pancasila dan pengetahuan hokum, 

serta mempunyai komitmen untuk menghargai keragaman agama, suku, budaya, 

bahasa, dan seni yang tumbuh dan berkembang di bumi Indonesia. Dalam 

Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 8  Tahun 2012  Tentang 

Kerangka  Kualifikasi Nasional  Indonesia,  pasal  1  ayat  (2),  menjelaskan  

bahwa  capaian  pembelajaran  adalah kemampuan  yang  diperoleh  melalui  

internalisasi  pengetahuan,  sikap,  ketrampilan, kompetensi,  dan  akumulasi  

pengalaman  kerja. CP merupakan alat ukur dari apa yang diperoleh seseorang 

dalam menyelesaikan proses belajar, baik terstruktur maupun tidak. 
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Capaian Pembelajaran (learning outcome) merupakan istilah lain dari 

tujuan pembelajaran yang merupakan substansi utama dari rancangan 

pembelajaran, oleh karena itu tujuan pembelajaran perlu dirumuskan dengan 

benar. Rumusan CP disusun dalam empat yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan 

umum, dan keterampilan khusus. CP Program Studi dapat dirumuskan melalui 

forum program studi sejenis atau organisasi profesi yang mewadahi profesi 

lulusan. Rumusan CP akan dituangkan dalam tabel yang dikelompokkan dalam 

CP Sikap, CP Pengetahuan, CP Keterampilan Umum, dan CP Keterampilan 

Khusus. CP pada suatau program studi tersebut harus habis dibagi ke mata kuliah-

mata kuliah yang ada di Program Studi tersebut. Sejumlah CP yang terdiri dari 

empat unsur elemen CP untuk mata kuliah tersebut selanjutnya dituangkan secara 

jelas dalam forum Rencana Pembelajaran Semester.  

2.6 Peta Konsep  Capaian Pembelajaran dan Kemampuan Akhir yang 

Diharapkan 

Berdasarkan Penyusunan Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembelajaran 

oleh Universitas Jember Tahun 2017, Peta Konsep CPMK dan KAD (Sub-

CPMK) merupakan ilustrasi dari tahapan-tahapan pencapaian kemampuan 

mahasiwa yang terukur, sistematis dan terencana. Tahapan tersebut didapatkan 

dari analisis pembelajaran sebagai susunan Sub-CPMK yang sistematis dan logis. 

Analisis pembelajaran menggambarkan tahapan-tahapan pencapaian kemampuan 

akhir mahasiswa yang diharapkan berkontribusi terhadap pencapaian CP. Analisis 

pembelajaran dilakukan untuk mengidentifikasi kemampuan akhir pada tiap 

tahapan (Sub-CPMK) sebagai penjabaran dari CP yang dibebankan pada mata 

kuliah tersebut. Peta Konsep digambarkan sebagai diagram alir proses 

pembelajaran suatu mata kuliah untuk meraih suatu capaian (CPMK) berdasarkan 

kemampuan akhir yang diharapkan (KAD) dari setiap tahapan kegiatan 

perkuliahan dari suatu bahan kajian. 
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2.7 Silabus 

Silabus adalah dokumen yang menjelaskan bagaimana proses 

pembelajaran akan dilaksanakan, meliputi kompetensi yang akan dibentuk, 

keluaran proses pembelajaran (learning outcomes), materi dari matakuliah, 

metode pembelajaran, proses evaluasi, buku referensi yang dipakai, prerequisite, 

dll (Samadhi, 2015). Berdasarkan Permendikbud Thn. 2016 No. 22, Silabus 

merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian 

mata pelajaran. Sedangkan dalam Penyusunan Perencanaan Dan Pelaksanaan 

Pembelajaran oleh Universitas Jember, Silabus berarti kerangka unsur kursus 

pendidikan, disajikan dalam aturan yang logis, atau dalam tingkat kesulitan  yang  

makin  meningkat  atau  dapat  berarti  ikhtisar  dari  suatu  pelajaran. Silabus juga 

dapat dikatakan sebagai sebuah dokumen yang menjabarkan capaian 

pembelajaran kedalam substansi materi pembahasan yang terangkum dalam 

matakuliah atau praktikum. Oleh karena itu silabus suatu mata kuliah mencakup 

Nama Mata Kuliah, Kode Mata Kuliah, Semester, SKS, Fakultas/Program Studi, 

Mata Kuliah Prasyarat, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, Deskripsi Mata 

Kuliah, Bahan Kajian dan Sumber Pustaka. 

2.8 Rencana Pembelajaran Semester 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 yang merupakan 

penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Sistem 

Nasional Pendidikan, perencanaan pembelajaran merupakan penyusunan rencana 

pelaksanaan pembelajaran untuk setiap muatan pembelajaran. Perencanaan 

tersebut memuat perencanaan proses pembelajaran yang disajikan dalam bentuk 

Rencana Pembelajaran Semester (RPS). RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh 

dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu 

pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi (Permendikbud, 2014). RPS 

disusun menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 

2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan diperbarui dengan 
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Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  

Berdasarkan Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran oleh 

Universitas Jember, Rencana  Pembelajaran  Semester (RPS) adalah kegiatan atau 

tindakan mengkoordinasikan komponen-komponen pembelajaran sehingga tujuan 

pembelajaran, materi pembelajaran, cara penyampaian kegiatan (metode, model 

dan teknik) serta cara menilainya menjadi jelas dan sistematis, sehingga proses 

belajar mengajar selama satu semester menjadi efektif dan efisien. Berikut contoh 

penyusunan RPS di Universitas Jember dalam sebuah tabel, 

Tabel 2.1 Contoh Penyusunan RPS di Universitas Jember 

 

Sumber: Universitas Jember, 2017 

Keterangan untuk setiap kolom pada Gambar tabel di atas : 

a) Kemampuan Akhir yang Direncanakan 

Untuk mewujudkan capaian pembelajaran mata kuliah, maka diperlukan 

pentahapan menjadi beberapa capaian kemampuan yang akan dicapai 

dalam setiap pertemuan atau sejumlah pertemuan. Tahap kemampuan ini 

disebut dengan Kemampuan akhir yang direncanakan. Pada dokumen 

rancangan pembelejaran lama, kemampuan akhir yang direncanakan ini 

setara dengan kompetensi dasar atau tujuan instruksional khusus, yang 
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telah dilengkapi dengan unsur-unsur yang dipersyaratkan pada KKNI dan 

SNPT. 

b) Bahan Kajian 

Kemampuan akhir yang direncanakan tersebut, dapat terdiri dari satu atau 

beberapa bahan kajian. Bahan kajian tersebut merupakan substansi materi 

yang akan dibahas pada pertemuan pada perkuliahan, tugas terstruktur dan 

kegiatan mandiri mahasiswa. Bahan kajian dapat diambil dari pokok 

bahasan atau bab yang ada pada referensi yang digunakan. Untuk satu 

bahan kajian dapat digunakan lebih dari satu referensi. 

c) Metode Pembelajaran 

Dari kemampuan akhir yanag direncanakan dan bahan kajian yang 

ditentukan, maka dapat ditentukan metode pembelajaran yang akan 

dipergunakan untuk mencapai kemampuan akhir yang direncanakan. 

Metode pembelajaran yang digunakan diusahakan seefektif mungkin, 

artinya harus dicari metode pembelajaran SCL pada lampiran 2 yang 

sesuai dengan ranah kemampuan akhir yang direncanakan. Sebagai 

contoh, jika kemampuan akhir yang direcanakan adalah ranah 

psikomotorik, maka pembelajaran yang efektif adalah metode Project 

Based Learning atau praktikum, bukan ceramah atau diskusi.  

d) Tugas Mahasiswa 

Tugas Mahasiswa adalah aktifitas yang harus dilakukan mahasiswa guna 

menunjang tercapainya kemampuan akhir yang direncanakan, yang 

diuraikan secara singkat dan akan dijabarkan lebih rinci pada Rencana 

Tugas Mahasiswa (RTM) dan Lembar Kerja Mahasiswa (LKM). Tugas 

mahasiswa merupakan kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa sebagai 

bentuk dari kegiatan terstruktur dan mandiri. Dalam 1 sks perkuliahan, 

maka akan terdiri dari 50 menit tatap muka, 60 menit kegiatan terstruktur 

dan 60 menit mandiri. 
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e) Kriteria Penilaian 

Kriteria Penilaian merupakan uraian suatu ukuran (indikator) yang dapat 

digunakan untuk menentukan tingkat kemampuan akhir yang 

direncanakan. Kriteria Penilaian dalam rencana pembelajaran akan 

merupakan uraian singkat tentang apa yang menjadi tolok ukur tingkat 

kemampuan akhir yang dirinci dalam empat unsur KKNI. 

f) Metode dan Bobot Penilaian 

Metode penilaian merupakan uraian singkat tentang cara memberikan 

penilaian yang didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan. Metode 

penilaian membutuhkan rubrik, yang selanjutnya akan dituangkan dalam 

Lembar Penilaian Hasil Belajar (LPHB). Bobot penilaian adalah 

prosentase dari nilai yang didapat untuk suatu KAD terhadap seluruh nilai 

akhir suatu mata kuliah. 

2.9 Rencana Tugas Mahasiswa 

Berdasarkan Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran oleh 

Universitas Jember Tahun 2017, Rencana Tugas Mahasiswa (RTM) adalah 

rencana yang menggambarkan kegiatan yang dilakukan mahasiswa dalam 

membahas bahan kajian tertentu sehingga tercipta proses pembelajaran dengan 

model SCL yang efektif untuk mencapai kemampuan akhir yang diharapkan. 

2.10 Lembar Kerja Mahasiswa 

Lembar Kerja Siswa (LKS) adalah lembaran yang berisi tugas yang harus 

dikerjakan oleh peserta didik. LKS biasanya berupa petunjuk, langkah untuk 

menyelesaikan suatu tugas, suatu tugas yang diperintahkan dalam lembar kegiatan 

harus jelas kompetensi dasar yang akan dicapainya (Depdiknas: 2004:18). Trianto 

(2008:148) mendefinisikan bahwa Lembar Kerja Siswa adalah panduan siswa 

yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan pemecahan masalah. 

Sedangkan menurut Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran oleh 
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Universitas Jember, Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) merupakan suatu bahan 

ajar cetak berupa lembaran berisi tugas yang di dalamnya berisi petunjuk dan 

langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas yang dikemas sedemikian rupa agar 

mahasiswa dapat mempelajari materi tersebut secara mandiri. 

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa LKS berwujud lembaran 

berisi tugas-tugas pengajar (guru/dosen) kepada siswa yang disesuaikan dengan 

kompetensi dasar dan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Atau dapat 

dikatakan juga bahwa LKS adalah panduan kerja siswa untuk mempermudah 

siswa dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. 

2.11 Lembar Penilaian Hasil Belajar 

Lembar Penilaian Hasil Belajar (LPHB) adalah bahan tercetak berupa 

lembaran berisi proses sistematis meliputi pengumpulan informasi (angka atau 

deskripsi verbal), analisis, dan interpretasi untuk menentukan pencapaian hasil 

belajar mahasiswa. Untuk mengumpulkan data capaian pembelajaran, dapat 

dilakukan dengan teknik tes maupun non tes, baik pada waktu proses belajar 

maupun untuk menguji hasil belajar, baik berupa domain kognitif, afektif, 

maupun psikomotor (Universitas Jember, 2017). 

2.12 Kontrak Kuliah  

Pada dasarnya yang dimaksud dengan kontrak perkuliahan adalah 

rancangan perkuliahan yang disepakati bersama oleh mahasiswa dan dosen 

(Suciati, 1997: 12-5). Kontrak perkuliahan yang disebut Tampubolon ( 2001:302) 

sebagai Rancangan Mutu Perkuliahan (RMP), merupakan jabaran selektif dari 

kurikulum berdasarkan kebutuhan pelanggan, terutama mahasiswa dan dunia 

kerja, dan waktu yang tersedia (sks). Menurut Haryoko dalam Pengembangan 

Media Ajar pada Mata Kuliah Pengantar Pendidikan Kejuruan Tahun 2017, 

Kontrak Kuliah adalah “Kesepakatan yang mengikat antara dosen dan mahasiswa 

mengenai berbagai aspek pembelajaran melalui interaksi dan pengelolaan 

pembelajaran secara efektif dengan „sanksi‟ ( secara edukatif)”. Jadi, kontrak 

kuliah merupakan kesepakatan antara dosen dan mahasiswa mengenai berbagai 
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aspek perkuliahan termasuk di dalamnya mengenai bentuk dan isi program 

belajar. Fungsi kontrak perkuliahan adalah menjelaskan peranan dan 

tanggungjawab mahasiswa dan dosen dalam rangka meningkatkan efisiensi 

belajar (Universitas Jember, 2017). 

2.13 Rancangan Pembelajaran SCL (Student Centered Learning)  

SCL (Student Centered Learning) adalah model pembelajaran yang 

memfasilitasi para mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses 

pembelajaran (Rodolfo P. Ang, 2001). Di dalam buku Konsep Pengembangan 

Kurikulum Berbasis Kompetensi di Pendidikan Tinggi, Ditjen - Dikti Tahun 2009, 

menyebutkan model-model pembelajaran berbasis kompetensi dapat dilakukan 

dengan beragam metode pembelajaran SCL, di antaranya adalah: (1) Small Group 

Discussion; (2) Role-Play & Simulation; (3) Case Study; (4) Discovery Learning 

(DL); (5) Self- Directed Learning (SDL); (6) Cooperative Learning (CL); (7) 

Collaborative Learning (CbL); (8) Contextual Instruction (CI); (9) Project Based 

Learning (PjBL); dan (10) Problem Based Learning and Inquiry (PBL).  

 Keterangan kesepuluh model pembelajaran diatas : 

a. Small Group Discussion 

Diskusi adalah salah satu elemen belajar secara aktif dan 

merupakan bagian dari banyak model pembelajaran SCL yang lain, seperti 

CL, CbL, PBL, dan lain-lain. Mahasiswa peserta kuliah diminta membuat 

kelompok kecil (5 sampai 10 orang) untuk mendiskusikan bahan yang 

diberikan oleh dosen atau bahan yang diperoleh sendiri oleh anggota  

kelompok tersebut, serta mempresentasikan paper yang telah didiskusikan 

tersebut (Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Sebelas Maret, 

2010) 

Dengan aktivitas kelompok kecil, mahasiswa akan belajar: (a) 

Menjadi pendengar yang baik; (b) Bekerjasama untuk tugas bersama; (c) 

Memberikan dan menerima umpan balik yang konstruktif; (d) 

Menghormati perbedaan pendapat; (e) Mendukung pendapat dengan bukti; 
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dan (f) Menghargai sudut pandang yang bervariasi (gender, budaya, dan 

lain-lain) (Ditjen-Dikti, 2009). 

b. Simulasi/Demonstrasi 

Simulasi merupakan hal yang dilakukan mahasiswa dalam 

mempelajari dan menjalankan suatu peran yang ditugaskan kepadanya, 

atau mempraktekkan/mencoba berbagai model komputer yang kelas 

disiapkan (Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Sebelas  

Maret, 2010).  

c. Discovery Learning (DL) 

DL adalah metode belajar yang difokuskan pada pemanfaatan 

informasi yang tersedia, baik yang diberikan dosen maupun yang dicari 

sendiri oleh mahasiswa, untuk membangun pengetahuan dengan cara 

belajar mandiri. Menurut Panduan Pelaksanaan Student Centered Learning 

oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Sebelas Maret 

Tahun 2010, yang dilakukan mahasiswa dalam metode pembelajaran ini 

adalah mencari, mengumpulkan, dan menyusun informasi yang ada untuk 

mendiskripsikan suatu pengetahuan.  

d. Self-Directed Learning (SDL) 

Berdasarkan Buku Panduan Pelaksanaan Student Centered 

Learning (SCL) dan Student Teacher Aesthethic Role-Sharing (STAR) 

oleh Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Gadjah Mada Thn. 

2010, SDL adalah cara pembelajaran di mana peserta didik mengambil  

inisiatif dan tanggung jawab tentang pembelajaran. Dalam SDL peserta  

didik sendiri yang menentukan bahan ajar, mengelola dan menilai proses  

pembelajaran dan hasilnya. SDL dapat dilaksanakan kapan saja dan di 

mana saja, memakai cara pembelajaran yang bebas dipilih sendiri. 

Sementara dosen hanya bertindak sebagai fasilitator, yang memberi 
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arahan, bimbingan, dan konfirmasi terhadap kemajuan belajar yang telah 

dilakukan individu mahasiswa tersebut (Ditjen-Dikti, 2009). 

e. Cooperative Learning (CL) 

CL merupakan  suatu  aktivitas  pembelajaran  dengan  penekanan 

pada  pemberdayaan  peserta  didik untuk  saling  belajar  melalui  

pembentukan  kelompok-kelompok sehingga  mereka  dapat  bekerja  

sama  dalam  memaksimalkan  proses  pembelajaran diri sendiri ataupun 

peserta didik lainnya secara lebih efektif (Pusat Pengembangan Pendidikan 

Universitas Gadjah Mada, 2010. Sedangkan menurut Suteja dalam Model-

model Pembelajaran dalam Kurikulum Berbasis KKNI Di Perguruan 

Tinggi Tahun 2017, CL adalah metode belajar berkelompok yang 

dirancang oleh dosen untuk memecahkan suatu masalah/kasus atau 

mengerjakan suatu tugas. Kelompok ini terdiri atas beberapa orang 

mahasiswa, yang memiliki kemampuan akademik yang beragam. Metode 

ini sangat terstruktur, karena pembentukan kelompok, materi yang 

dibahas, langkah-langkah diskusi serta produk akhir yang harus dihasilkan 

semuanya ditentukan dan dikontrol oleh dosen. Mahasiswa dalam hal ini 

hanya mengikuti prosedur diskusi yang dirancang oleh dosen. Pada 

dasarnya CL seperti ini merupakan perpaduan antara teacher-centered dan 

student centered learning. Jadi dapat disimpulkan bahwa CL ini 

merupakan model pembelajaran yang mengutamakan metode interaktif 

dan bukan proses pembelajaran satu arah.  

f. Collaborative Learning (CbL) 

Berdasarkan Buku Panduan Pelaksanaan Student Centered 

Learning (SCL) dan Student Teacher Aesthethic Role-Sharing (STAR) 

oleh Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Gadjah Mada Thn. 

2010, CbL pada dasarnya merupakan pembelajaran yang berdasarkan 

pengalaman peserta didik sebelumnya (prior knowledge) dan dilakukan 

secara berkelompok. Oleh karena dilakukan secara berkelompok, maka 
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nuansa individual tidak terlihat secara nyata. Sedangkan dalam buku 

Konsep Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi di Pendidikan 

Tinggi, Ditjen - Dikti Tahun 2009, CbL adalah metode belajar yang 

menitikberatkan pada kerjasama antar mahasiswa yang didasarkan pada 

konsensus yang dibangun sendiri oleh anggota kelompok. 

Masalah/tugas/kasus memang berasal dari dosen dan bersifat open ended, 

tetapi pembentukan kelompok yang didasarkan pada minat, prosedur kerja 

kelompok, penentuan waktu dan tempat diskusi/kerja kelompok, sampai 

dengan bagaimana hasil diskusi/kerja kelompok ingin dinilai oleh dosen, 

semuanya ditentukan melalui konsensus bersama antar anggota kelompok. 

g. Contextual Instruction (CI) 

CI adalah konsep belajar yang membantu dosen mengaitkan isi 

matakuliah dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari dan 

memotivasi mahasiswa untuk membuat keterhubungan antara pengetahuan 

dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari sebagai anggota masyarakat, 

pelaku kerja profesional atau manajerial, entrepreneur, maupun investor. 

Herizon dalam Pengembangan Soft Skills Melalui Pendekatan Student 

Centre Learning di Perguruan Tinggi Tahun 2012 mengatakan bahwa CI 

merupakan bentuk pembelajaran yang menghubungkan bahan kajian 

(teori) dengan situasi nyata (aplikasi) dalam kehidupan sehari-hari, atau 

kerja profesional, atau manajerial, atau entrepreneurial. Selain membahas 

konsep, mahasiswa juga diberi tugas terjun di dunai nyata. 

h. Project-Based Learning (PjBL) 

PjBL adalah metode belajar yang sistematis, yang melibatkan 

mahasiswa dalam belajar pengetahuan dan keterampilan melalui proses 

pencarian/penggalian (inquiry) yang panjang dan terstruktur terhadap 

pertanyaan yang otentik dan kompleks serta tugas dan produk yang 

dirancang dengan sangat hati-hati. Dalam PjBL mahasiswa diharuskan 

untuk mengerjakan tugas (berupa proyek) yang telah dirancang secara 
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sistematis dan menunjukkan kinerja serta mempertanggungjawabkan hasil 

kerjanya di forum (Lembaga Pengembangan Pendidikan Sebelas Maret, 

2010). 

i. Problem-Based Learning/Inquiry (PBL/I) 

PBL/I adalah belajar dengan memanfaatkan masalah dan 

mahasiswa harus melakukan pencarian atau penggalian informasi (inquiry) 

untuk dapat memecahkan masalah tersebut (Universitas Jember, 2017). 

Pada umumnya, terdapat empat langkah yang perlu dilakukan mahasiswa 

dalam PBL/I, yaitu: (a) Menerima masalah yang relevan dengan salah 

satu/beberapa kompetensi yang dituntut matakuliah, dari dosennya; (b) 

Melakukan pencarian data dan informasi yang relevan untuk memecahkan 

masalah; (c) Menata data dan mengaitkan data dengan masalah; dan (d) 

Menganalisis strategi pemecahan masalah PBL/I adalah belajar dengan 

memanfaatkan masalah dan mahasiswa harus melakukan 

pencarian/penggalian informasi (inquiry) untuk dapat memecahkan 

masalah tersebut (Suteja, 2017). 

Bagan Sistem Pembelajaran dengan pendekatan SCL menurut Sailah 

(2012) ditunjukkan pada Gambar 2.2. 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 2.2 Bagan Sistem Pembelajaran dengan Pendekatan SCL (Sumber: Sailah 2012) 
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Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)  yg 
dibebankan pd MK 

(bersifat umum) 

Capaian Pembelajaran MK  (CPMK) 
(Courses Learning Outcomes) 

(bersifat spesifik) 

Sub Capaian Pembeljaran MK  (Sub-CPMK) 
(Lesson learning outcomes) 

(bersifat spesifik) 

2.14 Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Berdasarkan 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 

Rencana kegiatan belajar mahasiswa dituangkan dalam bentuk Rencana 

Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun oleh dosen atau tim dosen sesuai 

dengan bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studinya.  

Adapun prinsip penyusunan RPS, yaitu Keterkaitan antara Capaian Pembelajaran 

Lulusan Program Studi (CPL) dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 

(CPMK), dan kemampuan yang dirumuskan dalam CPMK harus spesifik dan 

operasional, yakni dapat diidentifikasi atau dibuktikan dengan konsisten melalui 

alat penilaian. Oleh karena itu, dalam merumuskan CPMK harus menggunakan 

kata kerja operasional. Rumusan CPMK juga harus berorientasi kepada 

mahasiswa atau peserta didik. Berikut adalah Perumusan CPMK dan Sub-CPMK 

dari CPL menurut Kemenristekdikti Tahun 2016 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Perumusan CPMK dan Sub-CPMK dari CPL  

(Sumber: Kemenristekdikti, 2016: 23) 
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Keterangan gambar diatas : 

1. Komponen CPL memuat Bahan Kajian dan Materi Pembelajaran 

(Kemenristekdikti, 2016: 23). 

2. Rumusan CPMK harus mengandung unsur-unsur:  kemampuan (mampu) 

dan materi pembelajaran yang dipilih dan ditetapkan tingkat 

kedalamannya (Kemenristekdikti, 2016: 26). 

3. Sub-CPMK merupakan rumusan kemampuan akhir yang direncanakan 

pada tiap tahap pembelajaran yang bersifat spesifik dan dapat diukur. 

Kemudian, berikut adalah Konsep Pembelajaran sebagai Tahapan 

Pelaksanaan RPS yang ditunjukkan pada Gambar 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Konsep Pembelajaran sebagai Tahapan Pelaksanaan RPS 

Sumber: Kemenristekdikti, 2016 

 Menurut Permenristekdikti Tahun 2015 pasal 12 ayat 3, RPS minimal 

memuat unsur : 

1. Nama Program Studi, Nama dan Kode Mata Kuliah, Semester, sks, Nama 

Dosen Pengampu 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


25 

 

 

 

2. Capaian Pembelajaran Lulusan yang dibebankan pada Mata Kuliah 

3. Kemampuan Akhir yang direncanakan pada tiap Tahap Pembelajaran 

untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan 

4. Bahan Kajian yang terkait dengan Kemampuan yang akan dicapai 

5. Metode Pembelajaran 

6. Waktu yang disediakan untuk mencapai Kemampuan pada tiap Tahap 

Pembelajaran 

7. Pengalaman Belajar yang diwujudkan dalam Deskripsi Tugas yang harus 

dikerjakan oleh Mahasiswa selama Satu Semester  

8. Kriteria, Indikator,  dan Bobot Penilaian 

9. Daftar Referensi yang digunakan. 

 Berikut contoh Rencana Pembelajaran Semester yang ditunjukkan pada 

Tabel 2.5. 

Tabel 2.5 Contoh Rencana Pembelajaran Semester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kemenristekdikti, 2016 
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Keterangan : 

1. Minggu Ke : Menunjukkan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, yakni 

mulai minggu ke-1 sampai minggu ke-16 (satu semester) bisa 1/2/3/4 

mingguan. 

2. Kemampuan Akhir yang Direncanakan : Rumusan kemampuan di 

bidang kognitif, psikomotorik, dan afektif diusahakan lengkap dan utuh. 

Tingkat kemampuan harus menggambarkan CP lulusan prodi, dan dapat 

mengacu pada konsep Anderson. Kemampuan yang dirumuskan di setiap 

tahap harus mengacu dan sejalan dengan CPL, serta secara kognitif 

diharapkan dapat memenuhi CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini di 

akhir semester. 

3. Bahan Kajian (Materi Ajar) : Bisa diisi bahasan/sub-pokok bahasan 

(dengan asumsi tersedia diktat/modul ajar untuk setiap pokok bahasan) 

atau integrasi materi pembelajaran, atau isi dari modul. 

4. Metode Pembelajaran : Dapat berupa diskusi kelompok, simulasi, studi 

kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran 

berbasis projek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajran 

lain, atau gabungan berbagai bentuk. Penilaian metode pembelajran 

didasarkan kepada keniscayaan bahwa dengan metode pembelajaran yang 

dipilih mahasiswa mencapai kemampuan yang diharapkan.  

5. Waktu : Merupakan waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan 

pada tiap tahap pembelajaran. 

6. Pengalaman Belajar : Kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa 

yang dirancang oleh dosen agar yang bersangkutan memiliki kemampuan 

yang telah ditetapkan (tugas, survey, menyusun paper, melakukan praktek, 

studi banding, dll). 
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7. Kriteria Penilaian dan Indikator : Kriteria Penilaian berdasarkan 

Penilaian Acuan Patokan mengandung prinsip edukatif, otentik, objektif, 

akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara teritegratif. Indikator 

dapat menunjukkan pencapaian kemampuan yang dicanangkan, atau unsur 

kemampuan yang dinilai (bisa kualitatif maupun kuantitatif). 

8. Bobot Nilai : Disesuaikan dengan waktu yang digunakan untuk membahas 

atau mengerjakan tugas atau besarnya sumbangan suatu kemampuan 

terhadap pencapaian pembelajaran yang dibebankan pada matakuliah ini. 

9. Referensi : Daftar referensi yang digunakan dapat dituliskan pada lembar 

ini. 
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BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan objek penelitian yang 

telah diungkapkan, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif dengan metode kualitatif verifikatif. Pendekatan kualitatif 

merupakan suatu paradigma penelitian untuk mendeskripsikan realitas sosial yang 

terjadi dan kemudian dicari makna yang terkandung di dalam realitas sosial yang 

terjadi atau tampak tadi. Menurut Bungin (2010: 71), bahwa “Sebenarnya 

keunggulan penelitian kualitatif salah satunya ada pada metode ini, karena ia 

berupaya mengungkapkan makna yang ada dibalik data yang tampak”. 

Pendekatan metode kualitatif verifikatif mengharuskan peneliti untuk ikut terlibat 

dengan objek penelitian (partisipan) secara intensif untuk mendapatkan kebenaran 

sebagaimana menurut Bungin (2010: 71) bahwa: 

Aliran ini menyatakan suatu hal yang tidak mungkin mencapai atau 

melihat kebenaran apabila pengamat berdiri dibelakang layar tanpa ikut 

terlibat dengan objek secara langsung. Oleh karena itu, hubungan antar 

pengamat dengan objek harus bersifat interaktif, dengan catatan bahwa 

pengamat harus bersifat senetral mungkin, sehingga tingkat subjektifitas 

dapat dikurangi secara minimal.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif verifikatif 

dengan maksud ingin mengetahui makna yang tersembunyi di balik fenomena 

yang ada di lokasi penelitian. Untuk mengetahui makna tersebut maka kita harus 

memahami data yang kita peroleh dari penelitian tersebut yaitu dengan cara kita 

memahami dulu teori tentang data tersebut. Peran teori dalam penelitian kualitatif 

adalah sebagai pendamping peneliti di dalam melakukan proses penelitian 

sehingga proses penelitian akan fokus dan tidak melebar. Meskipun demikian 

yang harus dilakukan peneliti di dalam proses penelitian adalah fokus terhadap 

data yang harus didapatkan.  
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Menurut Bungin (2010:25) bahwa :  

Para ahli mengatakan bahwa pemahaman terhadap teori bukan 

sesuatu yang  haram, namun data tetap menjadi fokus peneliti di lapangan. 

Teori menjadi tak penting, namun pemahaman objek penelitian secara 

teoretis juga membantu peneliti dii lapangan saat mengumpulkan data. 

Pandangan kedua ini lebih banyak digunakan pada desain kualitatif-

verifikatif, bahwa penelitian tidak perlu buta sama sekali terhadap data 

namun pemahamannya terhadap data sebelumnya cukup membantu 

peneliti untuk memahami data yang akan diteliti. Teori sedikit banyak 

membantu peneliti membuka misteri data yang sebenarnya tidak diketahui 

peneliti, namun fokus peneliti hanya tertuju pada data karena pemahaman 

terhadap data adalah kunci jawaban terhadap masalah penelitian.  

 

Merujuk pada penjelasan di atas, peneliti menggunakan metode kualitatif-

verifikatif dalam melakukan proses penelitiannya dengan tidak mengesampingkan 

teori yang mendukung terhadap keabsahan data dari proses penelitian yang 

dilakukan. 

 

3.2 Sumber Data dan Jenis Data 

Data merupakan sekumpulan informasi yang diperlukan dalam suatu 

penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber 

pertama lapangan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari 

sumber kedua atau sumber sekunder (Bungin, 2013:128). Dalam penelitian ini, 

data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden yang 

berhubungan dengan dokumen perangkat pembelajaran, khususnya RPS untuk 

setiap matakuliah. Dan data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen 

pemerintah yang terkait dengan KKNI.  

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

dokumenter. Metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk 

menelusuri data historis (Bungin, 2013:153). Sifat utama dari data ini tak terbatas 

pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk hal-hal 
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yang telah silam. Bahan dokumen secara eksplisit berbeda dengan literatur tetapi 

kemudian perbedaan antara keduanya hanya dapat dibedakan secara gradual. Oleh 

karena itu, jika literatur adalah bahan-bahan yang diterbitkan, baik secara rutin 

maupun berkala. Namun, dokumenter adalah informasi yang disimpan atau 

didokumentasikan sebagai bahan dokumenter. Dokumenter dibagi menjadi dua, 

yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi. 

a. Dokumenter Pribadi 

Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang 

secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaan. 

Dokumen pribadi dapat berupa buku harian, surat pribadi, dan 

autobiografi. Ketiga dokumen pribadi ini telah dijelaskan di atas. 

b. Dokumen Resmi 

Dokumen resmi terbagi atas, dokumen intern dan ekstern. 

Dokumen intern dapat berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan 

lembaga untuk kalangan sendiri seperti risalah atau laporan rapat, 

keputusan pemimpin kantor, konvensi yaitu kebiasaan-kebiasaan yang 

berlangsung di suatu lembaga dan sebagainya. Sedangkan dokumen 

ekstern berupa bahan-bahan informasi yang dikeluarkan suatu 

lembaga, seperti majalah, buletin, berita-berita yang disiarkan ke 

media massa, pengumuman atau pemberitahuan.  

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan RPS (Rencana Pembelajaran 

Semester) setiap matakuliah sebagai objek penelitian. Dimana RPS termasuk 

dalam dokumen intern karena memuat instruksi rencana pembelajaran yang 

disusun oleh setiap dosen per matakuliah. 
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3.4 Uji Keabsahan Data    

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi. 

Metode ini merupakan pengecekan data dari sumber dengan berbagai cara dan 

berbagai waktu. Norman K. Denkin (2013) mengatakan bahwa triangulasi 

meliputi empat hal, yaitu: (1) triangulasi metode, (2) triangulasi antar-peneliti(jika 

penelitiandilakukan dengan kelompok), (3) triangulasi sumber data, dan (4) 

triangulasi teori.  

Menurut Moleong (2012) dalam (Triani, 2017) : 

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. 

Dari empat macam triangulasi, penelitian ini menggunakan triangulasi 

sumber. Triangulasi sumber adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui 

berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara 

dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (participant 

obervation), dokumen tertulis, arsif, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau 

tulisan  pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan 

menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan 

pandangan (insights) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan dokumen RPS yang disusun oleh setiap 

dosen sebagai bentuk dari dokumen tertulis atau bukti ketersediaan RPS untuk 

setiap matakuliah yang diteliti. 

Menurut Bungin (2012:205) 

Uji keabsahan melalui triangulasi ini dilakukan karena dalam 

penelitian kualitatif, untuk menguji keabsahan informasi tidak dapat 

dilakukan dengan alat-alat uji statistik. Begitu pula materi kebenaran tidak 

diuji berdasarkan kebenaran alat sehingga substansi kebenaran tergantung 

pada kebenaran intersubjektif. Oleh karena itu, sesuatu yang dianggap 

benar apabila kebenaran itu mewakili kebenaran orang banyak atau 

kebenaran stakeholder. Kebenaran bukan saja muncul dari wacana etika, 

namun juga menjadi etnik dari masyarakat yang diteliti. 
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3.5 Analisis Data 

Badrof (2014) menjelaskan: 

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang 

hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik 

kesimpulan penelitian. Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara non-

statistic, yaitu dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan 

pernyataan ataupun sebuah pendapat yang dipisahkan dalam kategori-

kategori untuk memperoleh kesimpulan.  

 Penelitian ini menggunakan strategi analisis data kualitatif-verifikatif. 

Format desain kualitiatif verifikatif merupakan sebuah upaya pendekatan induktif 

terhadap seluruh proses penelitian yang akan dilakukan, dimana format penelitian 

kualitiatif verifikatif lebih banyak mengkonstruksi format penelitian dan strategi 

memperoleh data di lapangan (Bungin, 2007: 62-63). Strategi verifikatif kualitatif 

menggunakan  proses berpikir deduktif, yaitu bermuara dari kesimpulan atau ciri 

umum dan kemudian kembali pada fakta atau data (Bungin, 2013:281), seperti 

pada gambar berikut; 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Model Strategi Verifikasi Kualitatif (Sumber: Bungin, 2013) 
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BAB 5. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut : 

(1) jumlah RPS yang tersedia pada program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Jember sesuai harapan, yakni 83% dari 24 matakuliah yang 

diteliti, (2) perangkat pembelajaran khususnya RPS telah sesuai dengan KKNI 

walaupun penyempurnaan masih terus perlu dilakukan, yakni 78,6% dari 

komponen yang disesuaikan, dimana sebagian besar dosen tidak mencantumkan 

atau membuat dokumen pengalaman belajar yang dituangkan dalam Rencana 

Tugas Mahasiswa (RTM). Oleh karena itu, dosen Prodi S1 Akuntansi perlu 

menyusun komponen-komponen RPS sesuai dengan KKNI yang termuat dalam 

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 dan menyusun dokumen pengalaman 

belajar yang diwujudkan kedalam Rencana Tugas Mahasiswa (RTM, (3) deskripsi 

capaian pembelajaran setiap matakuliah dalam dokumen RPS telah sesuai dengan 

deskripsi capaian pembelajaran KKNI yaitu lulusan menguasai kemampuan dalam 

melaksanakan pekerjaan yang kompleks, dengan dasar kemampuan professional 

tertentu termasuk keterampilan merencanakan, melaksanakan kegiatan, 

memecahkan masalah dengan tanggungjawab mandiri pada tingkat tertentu,  

memiliki keterampilan manajerial serta mampu mengikuti perkembangan,  

pengetahuan, dan teknologi didalam bidang keahliannva. 

5.2 Saran 

Dengan tidak adanya standar yang berlaku umum mengenai komponen-

komponen RTM, sehingga bisa jadi pada Prodi/Jurusan dalam Universitas yang 

berbeda memiliki komponen RTM yang berbeda pula, maka diharapkan dalam 

pengembangan perangkat pembelajaran, para pakar pendidikan tinggi segera 

merumuskan acuan yang jelas sebagai pegangan dosen untuk mengembangkan 

RTM. 
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5.3 Batasan Masalah 

Skrispi ini merupakan penelitian mengenai Analisis Kesesuaian Perangkat 

Pembelajaran Terhadap KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) 

khususnya RPS pada matakuliah Prodi S1 Akuntansi. Penelitian tidak meliputi 

analisis kesesuaian seetiap perangkat pembelajaran, namun hanya berfokus pada 

dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Capaian Pembelajaran (CP) 

pada dokumen RPS. 
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