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BAB I

PENDAHIJI.IJAN

A.l'osisi Kuliah Kerja Lapangan (KKI,

Kurikulum Proglam studi pendidikan Kewarganegaraan hingga sekarang

masih menggunakan Kurikulum 2002 sebagaimana diberlakukan pada saat nrasih

bernama Progrant Studi Pendidikan Pancasila dan Kewargane garaan (ppKn) ,Ji

Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Struktur Kurikulum 2002 memuat materi

perkuliahan dalam k.elompok-kelompok mata kuliah setragai berikut:

l. Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MpK) l0 SK.S;

2.Mata kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) 30 SKS;

3. Mata kuliah Keahlian Berkarya (MKB) 75 SKS;

4. Mata kuliah Perilaku Berkarya (t\4pB) t3 St(S;

5. Mata kuliah Berkehidupan Bermasryarakat ( l \4tsB) l6 SKS.

Dari struktur tersebut, mata kuliah Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di prodi

Perrdidikan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Kervarganegaraan dan Hukum

(PKn dan Hukum) Fakultas Ilmr"r Sosial dan Ekonomi (FISE) UNy termasuk ke

dalarn kelompbk MBB. Jumlah rnata kul iah l(KL, ada t iga, masing-masing terdir i

atas KKI- I ( l \4orral), KKL I l  (Flukunr) t lan KKL IIt  (pol i t ik). Kt(L I ditempuh

pada semester III, KKL II semester IV, rlan I(KL Ill semester v.

Apabila dicermati dari semua mata l<uliah KKL itu, nampak bahwa m,lta

kuli ,h-nrata kul iah tersebut berusaha membangun kornpetensi akadenrik

maltasisrva di bidarrg tnoral, pol i t . ik ataupurr lrukurLr rJcngan mcrnpclaiari kgndisi
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empiris yang berkembang di masyarakat. Sebagai contoh, jika deskripsi rnata

kuliah KKL I (Moral) diperhatikan, maka alon nampak bahwa KKL I merupakan

pcnguatan kornpctcl lsi akadcrnik bidang kajian rnoral dari rnata kul iah-mata

kuliah rumpun moral (Etit.a, Dasar-clasar pendidikan Moral, dan Filsafat

Pancasila) dengan rnernpela.iari fenomena rnoral pada lernbaga-lernbaga

sosial/kemasyarakatan ataupun lembaga-lernbaga keagamaan. Demikian pula pada

pelaksanai . r  KKL la innya.

Di bagian lain, k.egiatan mata kuriah KKL lebih banyak sebagai mata

kuliah praktek cli lapangan. Berbeda deng;an perkuliahan praktek seperti praktek

Pengalaman Lapangan (PPl-,) baik p[r l ,  I  ( 'Microteaching) maupun ppl I I  di

sekolah yang menitikberatkan llsrpada perrnbentukiln konrpetensi prclfesi sebagai

terraga kependidikan (guru sN4IVSI\{A), maka sifat praktetb tlalam kelornpok mata

kuliah KKL, ini lebih banyak ntenrbelial i  mahasiswa l<epadil konrpetensi

akaclemik.

Bobot masing-masing kelomprok mirla. kul iah KK.L ialah satu ( l) satuan

kredit semester (SI(S), Meshipun berbobot satu l i l (S dan bersifat u,aj ib tempuh,

mahasiswa mata kuliah KKL harus mernperoleh ni lai lulus.

B.' fujuan Mata Kuliah KKL

Secara umum tujuan penyelenggaraan kelompok rnata kul iah KKL adalah

agar nrahasiswa dapnt:

l .  mengidentif ikasi seca.'a akademis problematika moral, pol i t ik dan hukum di

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.



2. menganalisis faktor-faktor penyebab tirnbulnya permasalahan rroral, politik

dan hukum di dalam kehidupan be,rnrarsyarakat, berbangsa dan bernegara.

'J'  t t tcrtt t t t t tskan kcrattgka nltcrnatif  pcnyclcsaian problcrnatika nroral, pol i t ik dan

hukum di clalam l<.ehidupan be.mas1,n16[at, berb.ngsa cran bernegara

Secara l<husr"rs tujuarr I(Kl- bidang moral dirumuskan sebagai berikut:

l .  nrengidentif ikasi perkernbangan pemikiran aspek rnoral i tas yang berkernbang

di insti tusi- insti tusi sosial.

2. menganalisis model-model pendidi l<an/penanarnan ni lai m.rar yang

berlangsung (dikembangkan) d i  insti [ur; i- insti tusi s.siar.

3. mengembangkan hasil-hasir ternuan KliL brdang moral untuk keperluan

akademik dan profesi secara luas.

C. Darnpak Kcgiatnn l\ , lata Kuli lh KKL

Darrpak yang diharapkarr dari kcgiatan nlata kul iah KKL adalah asar

mahasiswa dapat:

l .  mernil iki  pemahanran komprehensifantara materi-materi perkuliahan

bidang moral, Jrol i t ik dan atau rrukum dengan perkernbangan ni lai moral,

pol i t ik dan atau hukum di rnasyarake,t,

2. mempersiapkan dir i  pemil ihan topik-topik moral, pol i t ik dan atau hukum

dalanr penulisan tugas akhir (Skripsi).

3. rncningkatkan kcpckaan tcrharJap pcrsoaran-pcrsoaran pubrik

(kernasyarakatan) yang berkaitan dengan kajian morar, p'ritik dan atau

hukum.
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4. memperkaya materi tema-tema dalam qrenulisan karya ilmiah mahasiswa

(LKTNI) berdasarkan topik-topik kaj ian moral, prl i t ik clan atau hukum.

D. Sistcrn:r{ i l ia Kcgirrtan Martn Kulinh KKL

Kegiatan mata kuliah KKL meliputi ti6;a tahap, sebagai berikut:

Perencarnaan. Kegiatan ini berupa identifikasi masalah, perumusan tujuan

dan lokasi KKL, rnetode KKL, dan jaclual KKL dalarn sebuah usulan

(proposal KKL) yang dibuat mahasiswa (peserta mata kuliah KKL) dengan

persetujuan dan pertimbangan tim dosen KKL.

Pelaksaanaan. Kegiatan ini berupa implementasi proposal Kt(L

sebagairnana diusulkan mahasisu,a (peserta mata kr.rliah KKL).

Pelaporan dan Evaluasi. Kegiatan ini berupa penyusunan laporan KKL

oleh mahasiswa (peserta mata kuliah KKL) dan evaluasi laporan KKL dalam

bentuk seminar kelas, dan atau displav hasil  KKL.

2.

1
1



BAB II

PERENCANAAN DAN PTiLAKSANAAN KKL,

A. Pcrsiapan

Selama ini kegiatan KKL banyak ditentukan oleh minat mahasiswa untuk

menjadikan suatu lembaga/komunitas masyarakat sebagai sasaran kegiatan KKI-,.

Peran tim dosen pembimbing, sebagaimana dosen pembimbing tugas akhir

skripsi i l tau lainnya, lebih berfungsi seba6lai "konsultan," nritra cl ialog, dan atau

supervisorterhadap kegiatan KKL, i tu sendir i .  Di satu sisi,  kegiatan KKL ini rnulai

tnenjadi model pembelajaran yang memberikan kesempatan lcepada rnahasiswa

untuk secara mandiri menentukan permasalahan kajiannya yang ,Jianggap relevan

dengan topik-topik dari t iap-t iap Kl(L. Di sisi lain, mahasiswa.iuga di lat ih untuk

mengorganisir kegiatan kolektif berskala besar (satr.r kelas/satu angka.tan). Untuk

keberhasilan KKL, tradisi yang dilaksanakan ialah dengan menyusun sebuah

tltattajcrttctt kcgiatan dalarn bcrttul< pro;rosal kcgiatan clari tahap persiapan hi lgga

pelaksanaan.

Pada tahap persiapan, agar peraksanaan yang dikehendaki mahasiswa

berhasil mlka perltt "framework" (kerangka kerja/kegiatan) yang disusun secarir

sisl,ematis dalam sebuah prop<lsal rencana kegiatan KKL. N4ateri proposal ini

sedikitnya memLrat aspek: ( l) l l .asional/Latarbelakang; (2) Tujuan KKL; (.1)

wak.tu dan Tempat Pelaksanaan KKL; (,1) Ins;trumen KKL; (5) pesefta dan l,anit ia

KK L; (6) Budgeting/Pembiayaan.
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1. Rasional ll,atar belakang

Dalam latar belakang secara r;ingkat dan jelas dipaparkan alasan mengapa
bidang/lokasi tcrtcntu i tu di iadikarr ka.i ian lcrtcnru cl ipi l ih dalarn Kl(L. panjang

latar belakang t idak lebih dari satu halaman. Sangat baik, j ika dalarn latar
belakang ini merujuk pada fenomena aktual serta sebelumnya telah mendapat
kajian oleh pihak lain dalam bentuk karv,a i lmiah.

2. Tujuan KKL

Bagian tujuan mengulas secara singkat tu.iuan khusurs KKL dari bidang kajian
yang akan diselenggarakan. N4isal, untuk KKL II (Hukurn) upayakan tujuan
KKI- be casarkan latar belakang ctan relevansinya dengan salah satu topik mata
kuliah rumpun i lmu ̂ rukum. Demik.ian pula untuk tr idang kajian i lrnu poli t ik
bagi KKL III  (Poli t ik), dan kaiian cri l<a./moral bagi KKI_ I (Moral). Khusus
untuk KKL I (Mora l )  se la in  memperole l r  ka j ian maler i  ( l<omponen is i )  b idang
moral, tuitran KKL dapat dipcrluas untuk rnempela.jari  mo<Jcl-rrodel (rnetode)
penanaman ni lai moral, ataupun evaluasi ef 'ektivitas pr:mbentukan morali tasr di
sualu lembaga (pendidikan/pesantren, ),a,y,itsan sosial),

. ] .  Wakl;u dan'fempat Pelaksanaan KKL

Pastikan u'aktu dan tempat l<egiatian KF,l-" Penting untuk cliperlatikan, agAr
kegiatan KKt, tidak berbenturan tlerrgarn rvaktu pelaksanaan mata kuliah lainnya,
tcrmasuk kcsetnpatan bagi t inr doscn ;rcmbirnbing untuk ikut scrta clalam
pelaksanaan di lapangan. l lelain i trr perlu r l ipikirkan kescdiaan/i j i rr dari tempat
yang dituju sebagai objek keljian til(t..

4.I'eserta KKL

uraikan jumlah pesena yang pasr, i  mengil<uti I(Kt,. Ini cl ibuktikan secara
tertul is bahwa ntercka mencantumkan salah satu rnater kul iah KKL dalam Kartu
Rencana Studi (KRS). Selain i tu, data jurnlah peserta KKL beserta randa
tangannya dapat cligunakan untuk permintaan bantuan (seperti dana IKoMA)
kepada pihak fakultas, jil<a dianggap perlu, untuk kelancaran KKL. samnai
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sekarang, di FISE LINY ada Lrantuan pelaksanaan KKL untuk tiap mahasis*,a
s;epert i  dari IKOMA.

6. Budgeting/Pembiayaan

scbagai scbuah "proyck" kq,gi irtan, KK[, nrcnrcrlukan biaya yang t idak seclikit .
Biaya KKL, diupayakan agrlr lebih efisien dengan tujua' y,ang diharapl<arr.
SumLrer perrbiayaan selama ini diperoleh clari sejumlah s;umber sepert i  banruan
IKoMA, dan iuran sukarela para peserta KKL sendir i .  untr"rk i tu, dalam
proposal l,legiatan perlu analisis pernbiayaan yang memadai sehingga ti<Jak
boros. dan sesuai derrgan t ingkat ke,burulr irn serta rencana kegiatan KKI_.

S. lnst rumen KKL.

KKL sebagai kegiatan i l lniah (akacJerni l<) mernerlukan seiumlah instrrrnrerr
pengtrmpul clata, baik sofiwarc maupun hnrdwrtre, seperti lcuesioncr/angket,
claftar pertanyaan (wawancara) terstruktLrr, kanrera, vicleo kanre ra dan lapa
rccordcr. Instrutnen irr i  perlu dipcrsitrpkan agar kc,{r iatarr KKL dapat nrcncapai
tuj uan nya.

B. Pelaksanaan

l.checking Persiap;Ln Teknis (Transportasi; Akornodasi; peri i inan:

CinderameLta)

2.Checking Instrumen KKL (Panduan Wawancara/observasi) l  dokumentasi
kamera manual; video kamera; digitar cantera; rape recortlerltape cas.tege;
dsb)

3.Di lokasi KKL, para peserta agar menjaga etika sebagai sivitas akademika:
a scblgni pcneli tr l ,  gal i lah inlbrnrasi substansial terhadap respon<Jen/

narasurnber, jangan menggurui, jangan membuat responden/narasumber
tersinggung karena pernyataan/perbuatan peserta KKL,, sehingga rnenutup
kesem patan mendapatkan i n l.orrn ils i penti n g.

b sebagai tamu, niaka bersikaprah etis, sopan (baik daram bocry ranguage
maupun berpakaian), pamitan secara baik-baik jika KKL sudah selesai.
Jika ingin memberikan cinderamata, jangan craram rrentuk uang.
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LAPOILI\N Kr(l-

A.,Ienis Laporan KI(L

Dalam panduan ini laporan KKL terdiri atas rlua macam. perrama,laporan

kelompok yang disusun secara kolekti f  untuk memaparkan seluruh kegiatan KKL
baik teknis maupun substansinya, Laporan kelompok mengacu kepada usulan
(proposal) KKL yang telah diajukan kepada tim dosen pembinrbing.

Kedua, laporan individu yang disusun secara perorangan oleh tiap-tiap
mahasiswa peserta I ' IKL. Laporan individu selain menruat garnbaran urnurn hasil
KKL yang dibuat kelompok, juga memuart pengamatan secara spesif ik dari para
individu (rnahasiswa) selama KKL trerlangsung.

B. Prosedur Penyusunan Laporan KK[,

Laporan Kelompok dan Individu disusun dengan prosedur sebagaimana
digambarkan dalarn skema berikut.

skema di atas menggambarkan bahwa sebuah laporan KKL (baik F(elonrpolr
maupun Individu) harus memuilt  seluruh data hasil  KK[, ber;erta anerl isisnya
sesuai kegiatan yang telah clilaksanakall, serta masukan-masukan baik dari
anggota kcl.r 'pok (scsanra pcscrta KKL) rrraupun ri ' r  dosen pcrnbi 'rbing yang
diselenggarakan dalam sebuah seminar kelas. Tujuan serminilr l:elas ialah untuk
membangun keterbukaan akadernis terhadap sejumlah data hasil KKL dan analisis
setnentara kelornpok. Ilentuk seminar diselenggarakan sesurli kebutuhan.

ITEVIS I
t ,APORAN

K K I ,

f r -  :



C. Sistematika Lapora n Kelompok

l. Bagian Pembuka

Bagian ini terdir i  dari (r) I{aranran samspur; (2) r{aram'n JutJur; (3)
I lalarnarr pcngcsahan; (4) I ' rakara; (5) Abstrak; (6) Dafiar is; (7) Daftar -r.abel

dan Daftar gambar/grafik; dan (g) Daftar lampiran.
a' Halaman sampur, memuat judur kegiata.n KKL; maksud penurisan untuk

mata kuliah KKL I (Morar) dan Tahun Akademik; rambang UNy;
Kelompok Tim penyusun; nanla program studi dan.iurusan, nama fakurtas,
nama UNY, dan tahun penulisan raporan. Halaman sampul dicetak dengan
menggunakan kenas bulfaro warna merrah berukuran kuarto (A4). warna
tulisan dalam halaman sampul adalah hitam. contoh halaman sampur <lapat
dilihat pada Lampiran 2.

b' [ Ialaman Judul, isinya sarna dengan halaman sarnpul, dicetak pada l lerr.,s
FIVS berwarna putih.

c. Halaman pengesahan, memuat bukti pengesahan crdministrati f  ,carr
akadenrik oleh rim Dosen pemibimbing, Ketui l  prodir 'Jurusan. dan Dekan
Fakultas. Unsur-unasur yang ada dalarn halaman pongesahan ini adalah
judul KKL, narra ketua rim KK.L, pernyataan pengesaharr da' i  salah satu
Tim Dosen Pembimbing dan Ketua prodi/Jurusan, serta Dekan FISE.
Contoh halaman pengesahan dapat dilihat pada l_ampiran 4.

d. ltrakata, memuat kata pengantar dariTim penyusnan Laporan KKL
(mahasiswa peserta KKL) antara lain memapitrkan secara singkat maks;ud
dan tujuan KKL serta ucapan terimakasih kepacra pihak-pihak yang terah
rncrnbantu pclaksanaan KK[,.

e. Absti'ak, secara umum memuat: Kata Arrstrak; Judur Kegiuatan KKL; dan
Isi Abstrak. Isi abstrak antra 100-150 kata. paragraf pertanra berisi maksud
dan tujuan KKL. paragraf kedua rnemuat metodc Jrengurnpuran crata KKr,.
Paragraf ketiga memuat kesimpulan ha:; i l_hasil  KKL.

f. Dafta. Isi, secara ringkas memuat pr*rcata, abstrak, daftar Iampiran.tabel
( ika ada), judul- judur bab ; ler bab iJan sub-sub bab, serta daftar pustkern
beserta nonlor halamannya.
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2. Bagian Isi Laporan

Bagian isi laporin terdir i  crari 1r) pendahuruan, (2) keadaan urnum, (:)
bidang/ob.iek kajian KKL, (4) hasir dan ;rembahasan, dan (5) kesirnpurarr. Jika
terdapat saran, judul bab terakhir dapat diubah rnenjacli Kesirnpulan dan Saran.
3. Bagian Akhir

Bagian akhir laporan terdiri atas daftar pustaka (harus ada) dan lampiran
fiika ada).

D. Sistematika Laporan Indrvidu

l. Abstrak, secara umum memuat: Kata Abstrak; Judul KKL,dan Isi Abstrak.
Isiabstrak mernuat antara 100-150 kata. Paragraf pertama berisi maksud dan
tujuan KKL. Paragraf kedua menruat metode pengumpuran data KKL.
Paragraf ketiga memuat r ingkasan hasil_hasil  KKL.

2.Bab I Pendahuluarr

a' Analisis Situasi, berisi uraian latar belakang rnasalah dan art i  penting
KKI-  d i  lokas i  yang d ip i l ih ,  c lan. j ik .a  per lu  r l isediakan dara penclukung
pra-KK[..

b. lnformasi Lokasi KK[,, mendeskripsikan secara singkat, informati l ,  rJan
akurat tentang lokasi pelaksanaan t(KL.

3. Bab II Pembahasan, menguraikan temuan-temuan seri lma KKI-.
4. Bab III  I 'enutup

a. Kesirnpulan, rnemuat penilaian atas temuan-temuan selama l(KL.
b. Saran, memuat altentati l ' l<ebijal i :arr ( i ika ada) terhadap hasil  pelaksanaan

KKL.

E. Tata Tulis Penulisan Lapor'an KKL,

Penulisan laporan KKL r,eng5runakan Bahasa Indonesia baku Secara
teknis ada beberapa "(etentuan penqgunaarr bahnsa tul is yang dibuil t  untuk
laporan KKL. ki.etentuan tersebut antara lain:
l .  Penomoran, nomor haraman diretakkan di seberah karran atas, dua spasi

atau satu sentimeter di atas barir; pertama teks. Nomor haraman
menggunakiln angka. Arab, dirnurai crari bab pendahuruan. Haraman_
halaman seberumn. a seperti haraman judur, kata pengantar, dartar isi. daftar
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;r:.T",::Hffi: iff i -;;,., #:HT -i, ::: ffi, :,J i.il;bawah hararnan, dua spasi atau satu senl.imeter di bawah baris terakhir,2' Hrr^rf M it'ing (itcttir'.r), huruf r,iring digu,akan untuk:a. judul buku, nama terbitan berkala
b. istilah, kosa kata, fiase,, atau *r,;,:::J.ji']lt.io,]l'llt.li.:

langsung masuk ke clalanr teks; 
u4rrdsa aslng yang dikut ip

, r.l-,]T:fli::1ffi: 
sinrbor-simbor'raranr sratisrika arau arjabar.

a' Taber, penurisan kata "Taber,,rJimu,ai 
dari tepi kiri, cri ikuti n.mor ,uber,dan nama tabel. Nomor tabel nrenggunakan angka Arab, ditulisa secaraurut tanpa memperhatikan daram bab mana taber itu aisaiikan.' 

ffH"i:l'n"' 
fotc grank'''';;;;"";';: ffiI' 

n.u.,nu 
dan, ;i*if::-#Til:1,#.ff:,,;n* nn.. 
",,

2) Nornor gambar c, i turis menggunaka' angka Arab, dituris sccara uruttanpa nlclllpcrlratikan clalanr bab n
3) setiap garnbar disaj ikan <Jaranr uu,"""o 

garnbar disaj ikan.

4.  penguf i ; ran 
f , " 's ' r  uqrqrr r  l ra la lnan yang t idak terp isah.

a. Cara Menulis tr
dengan sumber 

{utipan Langsung' Kutipan langsung cJituris sama persisLslinya, baik mengenai ejaan maupun buhurunyu. Kutipanyang terdiri dari lim abaris atau lebirkerukan dari marjin kiri. Kutipar r.,*?,ljl],ffiffi,";ri_j_J;,
dalam teks, diketik seperti ketikan te-ks, diawari dan diakhiri oreh tandapetik ( ' , . . . .").  Jika pengutip
rnenggarisbawahi bagian yang o,ur'"tot'tunn 

penielasan atau

mernberikan t.r.runnl, ,:,"^':: 
uranggap penting, pengutip harus

kurung (misa,ny,r, :::: ,,:':;,,;::;,;,;::;:, 
berac,a c,i a'rara tanda
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b. cara Menulis Sumbr::r Kutipan f,angsung. sumber kutipan rangsung

ditul is dengan rnenyebut namil penf.Iarang, tahun terbitan. dan nomor

halarnan yang dikutip.

( 'or r toh:  " . . . . . . " (Sarnsur i ,  200.)  :  I  23) .

Zulkif l i  (2002:4) menjelaskan t)ahwa "... . ."

c .  Cara Mcnul is  Kut ipnn Tidak Langsung.  Kut ipan t idak rangsung

adalah kutipan yang t idak sama persis dengan asl inya. pengutip hanya

mengarnbil  pokok pikiran dari sumber yang dikutip dalam kalimat yang

disusun sendir i  oleh pengutip. Kutipan tersebut ditul is dua spasi.

d. cara Menulis sumber Kutipan Tidak Langsung. Sumber kutipan

tidak langsung ditulis dengan menyebut nama pengararlg, tahun terbit,

dan nomor halaman.

Contoh: .. . .(Cholisin, 2005 :3-5). Menurut Barbara I-eigh (2004 :2-5) .. . .

5. Penulisan Daftar Pustaka

a. Pcnulisan I luku, rnengikuti urutan: nama pengzrrang, tahun terbit, . iudul

blrku, tempat diterbitkan, dan narna penr:rbit.  Pcnulisan nama pengarang

diawali dengan narna akhir pengarang. sepert i  nama keluarga

(surname). Nama lain atau truruf singkatannya (initial.s) ditulis di

belakang nama akhir tadi dan dipisahkran dengan tanda k.oma. Apabira

nama tersbut berperan sebagai penyunting buku. di belakang namanya

diberi tanda (erl.) atau (eds., j ika penyunting lebih dari satu orang.

Contoh:

l) Buku dengau pengarang satu orang

Moleong, Lexy J, (2000).Metodologi Penelitian Kualitat if.
PT'. Remaja llosda Karya

2) Buku dengan dua orang pengarang

Almond, Gabriel A., dan Sidney Verba. (1989). C' ivic
Polit cal Attitucla,s a d L)cmocrac:y in Five ,^lation,s.

Bandung:

C'ulture:
Irlcwbury

Park, Cali fbrnia: Sagr:

3) Buku dengan tiga orang pengarang

Vontz, Thomas, Kim Metcalf dan John patrick. (2000). proje<:l
citizen and the Civic Developr,nent o.f Stuctents in Int.liana,
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Latvia and Lithuania. Bloomington, IN: ERIC, Indiana
University

4) Buku yang disunting

Sha'r,er, James (ed.). (r991). Handbook of Re.searclt on srci,zl
studies Te:aching ancr Learning. Ncw york: rr4acmitanpublishing Co.

Torney-Pu,ta, Judith, John schwiile dan Jo-Arrn Amadeo (eds.).
(1999). Civic Education Acro,s;s Countrie ,s; Twr.lnty_/bur
National case studies.from the IEA Civic Education pro.iect.
Arnsterdam, The Netherrands: The Inrernatio'ar Association
for the Evaluation of Educational Achievement

b. Art ikelJurnal

I) Aftikel dengan satu orang penulis

Carr, David. (2002). ,'Moral Education
Developmentalism". Journal of Moral
No.  I  (March) .  pp.5_19.

2). Artikel dengan dua orang penulis

and the Perils of
Education. Vol. 31.

wiredu, Kwasi. (2005). ''on the Idea of Gror-rar Ethic.,, ,Iourn,.tr c,f(] lo,tal Ethics. Vol. l. f, lo.l (June), pp. ,45_51.
c. Pcncli t i : ln atau karya tul is ynng, ditcrbitkan

Sarnsuri. (2004). potitik Isran Anti Komuni.g. yogyakarta: Sar.iria
Insania press dan MSI LIII

d. Pcneli t ian atau kalya tul is yang rt idak diterbitkan
Sunarso, Suharno.dan Sarnsuri (2003). parti,ripa.si Ll/orga Negara

dalarn Lembaga penl'erenggara pemirihan (Jmum Fahun 2004
di Kabupa'en ,gleman. Laporan f,enelitian. yogyakarta: FIS
UNY

e. Karya tul is yang diterbitkan di internet
center for civic Education. (2003). Res pubrica; tln Intenationar

Fra.mework for tr)ducation in Deocracy. Cala'asas, CA: CCE.
. diakses di website cicE hftp://www.civicecr.org t pii'ulnggar 2 rOktober 2005.



BAI} IV
EVALUASI KI(L

A. Signifikansi Evaluasi KKL
Evaluasi nrata kul iah KKL di sini diart ikan r;ebagai bentrrk pernberian ni lai

akhir terhadap pelaksanaan KKL secara [<eseluruhan. Evaluasi rnerni l iki  t iga
tujuan. Pertama, evalausi dilakukan untuk mengukur pencapaian prestasi belajar
mahasiswa, Kedua, peniraian untuk mernperoreh informasi keirmuan dari
pelaksanaan KKL. Ketiga, penilaian cl irrraksudkan untuk memperoleh perbaikan-
perbaikan pelaksanaan KKL di semester berikutnya"

B. Komponen Evaluasi KKL
KKl. sebagai mata kuriah perru membcrikan peniraian prestasi akademik

kepada setiap rnahasiswa pcscrta KK.r-,.  r(ornponc, pcniraian r,eriputi :

l .  Perencanaan,  d ipero lch c lar . i  n i la i  usulan/proposal  KI . i l .

2'  Pclaksanaan, di l lerolr ' :h berciasarkan irrdikator kcterlaksanaan tuiuan KKI-
yang te lah d iusulkan.

3, Kcrnarnpuan Interpersonerr rinr I(erja KKL, dipercrreh br:rdasarr,ran
indicator ker. iasama, keraj inan. ke<Jisiprrinan, kreativitas, tanggung,iawalr, cran
sikap etis selarna pelaksanaan KKI-,.

4. L,aporan, diperoleh dari ni lai laporan ahhir kelornpok dan raporan akhir
individu serta hasil  seminar laporan t(k,L.

Dari kornponen-komponen terscbut, socirra seclerharra pcnilaian akhir 4anat
dirunruskan sebagai berikul:

KETERANoAN]
N A  : N l t . A t  A K H T R
PI  ]  PROPOSAL X.KI "
P2 ;  PELAKSANAAN KKI -
P3 r ' r [AM WORK
I ' l  :  t -A l ,o t tAN tNDtv l t )u  t ) ^N Kt :L { l l \4poK

t 4
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Standar nilai kelulusan mata kuliah KKL mengikuti pedorna 11 pcralurun ,4kadwik
uniuersil.'.r Nrgtn Yogtakarla Tahan 2004, creni.an skala 4 atau dengan nirar huruf A
hingga D.

C.l 'eni lai

Pelaksana penirai  KKL iarah dosen pembimbing. Dosen pembimbing
nreni lai  perencanaan' pelaksanaan I , l l ( t -  dan laproran I(KL sccara kornrrrehensif .



DAI/I'r\R IIIJSTAKA

Fakultas Ilmu Sosial Un.versitas Negeri
,f turli PPKn. yosval<arra:

Yogl'a karta

SamsLrri' (2005)' Partrlrrrut..Krrit!1 Ktritr lttftrtrt.ryut Prrqnrn .\',rrrli l)l)Kt yr41,1.;rl<nrra:
Iral iu i t : rs lLrru i i 's ial  Urr ivcr:s i tas IrJcgcri  yogyakarta

Universitas Negcri Y*ogyakalta ('2004). pualuran Akarleuik Llriuer.ril,t.r r\tgen
Y qgy a /<ar/ a'l',,, /t tr n 2 0 04. yogyakarta : UN y

ljniversitas Ncged Yogyakarta. (2005). pancluanKftN-ppl 2005.yogytrkarta: uNy

.I:gin,, arta. (2003). I(urikn/ra 2002 prtlgrant
lialtult,l,, Ilnrr.r Sosial Llnivcrsiras Ncl"ri

t6



Lampiran-lampiran



I. Contoh Halaman Sampul Usulan KKL

USULAN KEGIAT'AN I(KL I (MORAL)
SEMESTER GASAL T'AHIJN AKADEMIK

2006t?.007

eeler ueL'thfus

_l

Oleh :

TIN{

JURUSAN PBNDIDIKAN KITVYARGANEGI\RAAI\ DAN HUKUM
FAI(ULTAS ILMT] tioSIAt, D,I.N EKONOIVII

TJ NI VEIISI'I'AS NEG BRI \, I]GYAKA TI't,{

JTJDUL KEGIA'AN KKL I (MORAL)

200(t



LAPORAN KULIAH I(EITJA LAPANGAN I (MORAL)

SRMESTNR GASAI, TAIIIJN AKADIiM IK 2O11612O07

: 2 Contoh Laporan KKL Kelompok eqsUERAU_IUL

JUDUL KIIGIA'rAN r,(k:L t (NtotrAL)

Oleh:

TIM

USAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN HUKUM
FAKULTAS II,MU SOSIAL DAN EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKAR'TA

20CI6



upouNffi;"aNcaN -r 
rrvr o n qr i

SEMESTER G ASAL TAHI]N AKADBMIK 2O06 I2I)07

Contoh Laporarr Individual K.KL QPYSLUERTUITL'rA

(,MORAL)

C)leh:

NAMA

NIM

JURUSAN PENDIDIKAN I(EWAITGANEGATTAAN DAN HUKT]M
FAKTILTAS ILMTJ SOSII\L DAN EKONOMI

UNIVERSITA S NEGERT YOGYAKAITTA

r-

I JUDUL KEGIATAN KKL I
I
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LAMI'�TRAN 5' Contoh Hararnan pengesahan Laporan tndivicrual

PENGESAHAN
LAPORAN KLTLIAH KERJA LAPANGAN *)

JUDUL
KULIAH KERJA I,APANGAN

Mengetahui:

fejya Jurusan pKn dan Hukunr
rIISE UNY.

( .
NIP.

Yogya l l a r ta ,  . . , .  r . .

Penyusr-rrr l_aporan,

N4 MAI.LI{QK^P)
NIM.

I\4enyetujui:
Dosen pembinrbing KKL,

2006

NiP


