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Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan evaluasi kebijakan pendidikan, 
dan mengetahui sejauh mana kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dapat diterapkan 
dengan efektif di lapangan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat atau 
mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam studi 
ini adalah metode kualitatif dengan fokus pada tinjauan pustaka. Proses pemilihan artikel 
dilakukan dengan teliti untuk memastikan literatur yang digunakan memenuhi kriteria 
tersebut. Data dikumpulkan dari database Jurnal Sinta dan Garuda Ristek Dikti. Pencarian 
artikel difokuskan pada topik implementasi dan evaluasi kebijakan pendidikan, menggunakan 
query pencarian melalui Google Scholar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi 
dan evaluasi kebijakan pendidikan menekankan pentingnya perencanaan matang, 
sosialisasi efektif, pelaksanaan tepat, dan evaluasi cermat. Aspek utama yang ditekankan 
meliputi Kurikulum Merdeka, peningkatan kualitas tenaga pendidik, dan pembaruan sarana 
prasarana. Kerjasama erat antara semua pihak diperlukan dalam proses implementasi, 
sementara evaluasi komprehensif membantu mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, dan 
dampak kebijakan. Inisiatif seperti metode pembelajaran berbasis proyek dan penggunaan 
teknologi dalam pembelajaran menunjukkan peningkatan kualitas dan prestasi siswa, tetapi 
juga mengungkapkan tantangan seperti kurangnya sumber daya dan kesenjangan antar 
sekolah. Kesimpulannya, implementasi dan evaluasi kebijakan pendidikan adalah proses 
dinamis dan kompleks yang penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dengan 
temuan evaluasi membantu memperbaiki dan melanjutkan inisiatif yang berhasil. 
 
Kata kunci: Kebijakan, Evaluasi, Pendidikan 
 

Abstract 
 

This research aims to analyze the implementation and evaluation of education policies, and 
determine the extent to which the policies that have been established can be implemented 
effectively in the field and identify factors that hinder or support the implementation of these 
policies. The research method used in this study is a qualitative method with a focus on 
literature review. The article selection process was carried out carefully to ensure that the 
literature used met these criteria. Data was collected from the Sinta Journal and Garuda 
Ristek Dikti databases. The article search focused on the topic of implementation and 
evaluation of educational policies, using search queries via Google Scholar. The research 
results show that the implementation and evaluation of education policies emphasizes the 
importance of careful planning, effective socialization, precise implementation, and careful 
evaluation. The main aspects emphasized include the Independent Curriculum, improving 
the quality of teaching staff, and updating infrastructure. Close collaboration between all 
parties is required in the implementation process, while comprehensive evaluation helps 
identify policy successes, challenges and impacts. Initiatives such as project-based learning 
methods and the use of technology in learning show improvements in student quality and 
achievement, but also reveal challenges such as lack of resources and disparities between 
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schools. In conclusion, the implementation and evaluation of education policy is a dynamic 
and complex process that is important for improving the quality of education, with evaluation 
findings helping to refine and continue successful initiatives. 
 
Keywords : Policy, Evaluation, Education 

 
PENDAHULUAN 

Pendidikan memiliki peran vital dalam pembangunan suatu bangsa, sehingga 
kebijakan pendidikan yang efektif sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 
Namun, implementasi kebijakan pendidikan sering kali menghadapi berbagai tantangan, 
seperti kurangnya sumber daya, resistensi dari pemangku kepentingan, dan ketidaksesuaian 
kebijakan dengan kondisi lokal. Menurut Fullan (2015), perencanaan kebijakan pendidikan 
harus mempertimbangkan dinamika perubahan di lapangan dan melibatkan pemangku 
kepentingan sejak awal untuk memastikan keberhasilannya. 

Kebijakan pendidikan di Indonesia terus mengalami perubahan dan pembaruan untuk 
menyesuaikan dengan kebutuhan zaman dan tantangan global. Pemerintah telah 
mengeluarkan berbagai kebijakan, mulai dari perbaikan kurikulum, peningkatan kualitas 
tenaga pendidik, hingga penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai. Misalnya, Kurikulum 
Merdeka yang diterapkan dan dirancang untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam 
berbagai bidang, termasuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap (Subhkan & Wahyudin, 
2024). Kurikulum ini menekankan pendekatan yang lebih fleksibel dan holistik, yang 
memungkinkan siswa untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Selain itu, 
pemerintah juga telah memberikan pelatihan dan sertifikasi bagi guru-guru  untuk 
meningkatkan profesionalisme dan kompetensi mereka, yang diharapkan dapat mendukung 
implementasi kurikulum baru secara efektif (Hastasasi, 2022). 

Namun, implementasi kebijakan pendidikan sering kali menghadapi berbagai 
kendala. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik sumber daya 
manusia maupun sumber daya material. Banyak sekolah yang masih kekurangan fasilitas 
yang memadai, seperti laboratorium, perpustakaan, dan ruang kelas yang layak. Selain itu, 
masih banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan yang memadai untuk 
mengimplementasikan kurikulum baru. Faktor-faktor ini dapat menghambat proses 
pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan (Mukhlasin et al., 
2024).  

Evaluasi terhadap implementasi kebijakan pendidikan menjadi penting untuk 
mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut telah berjalan efektif dan efisien. Evaluasi ini 
bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan, 
serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Dengan demikian, 
evaluasi kebijakan pendidikan dapat menjadi acuan penting bagi pengambil keputusan 
dalam merumuskan strategi pendidikan yang lebih baik (Rossi et al., 2018). Misalnya, 
evaluasi terhadap implementasi Kurikulum Merdeka menunjukkan bahwa meskipun 
kurikulum ini memiliki banyak keunggulan, seperti pendekatan tematik dan integratif, masih 
terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya dukungan sumber daya dan 
pelatihan bagi guru (Rasmanah et al., 2024).  

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan evaluasi 
kebijakan pendidikan. artikel ini ingin mengetahui sejauh mana kebijakan-kebijakan yang 
telah ditetapkan dapat diterapkan dengan efektif di lapangan dan mengidentifikasi faktor-
faktor yang menghambat atau mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. 
 
METODE 

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan 
fokus pada tinjauan pustaka. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk mengeksplorasi 
dan memahami aspek-aspek utama yang terkait dengan implementasi dan evaluasi 
kebijakan pendidikan (Semiawan, 2010). Kriteria pemilihan literatur dalam kajian ini 
mencakup beberapa aspek penting. Pertama, artikel jurnal yang dipilih harus sangat relevan 
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dengan topik penelitian, yaitu implementasi dan evaluasi kebijakan pendidikan. Kedua, untuk 
memastikan kualitas akademik yang tinggi, literatur yang digunakan harus dipublikasikan 
dalam jurnal dan buku terpercaya. Ketiga, artikel yang dipilih harus memiliki konten yang 
sangat relevan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap implementasi dan evaluasi 
kebijakan pendidikan. Keempat, literatur yang dipilih harus dipublikasikan dalam periode 
waktu yang relevan dengan perkembangan terbaru di bidang ini, sehingga memastikan 
keakuratan dan relevansi informasi yang disajikan. 

Proses pemilihan artikel dilakukan dengan teliti untuk memastikan literatur yang 
digunakan memenuhi kriteria tersebut. Data dikumpulkan dari database Jurnal Sinta dan 
Garuda Ristek Dikti. Pencarian artikel difokuskan pada topik implementasi dan evaluasi 
kebijakan pendidikan, menggunakan query pencarian melalui Google Scholar. Data 
tambahan juga diperoleh dari buku dan sumber referensi lain yang relevan. Oleh karena itu, 
metode ini dapat memberikan kontribusi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik pada topik ini 
(Dragoi, 2021). Setelah semua makalah terkumpul, analisis dilakukan menggunakan teknik 
analisis kualitatif seperti reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan validasi 
data (Nugrahani, 2014).. Reduksi data melibatkan pengumpulan dan pengkategorian 
informasi yang relevan dari setiap artikel, sementara penyajian data melibatkan 
pengorganisasian informasi untuk pemahaman yang lebih mendalam. Kesimpulan kemudian 
diambil untuk mengidentifikasi temuan penting dan memvalidasi data yang ditemukan dalam 
penelitian ini. Pendekatan ini memastikan bahwa proses pemilihan literatur dan analisis data 
dilakukan dengan cermat dan sistematis, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap 
validitas penelitian ini. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Implementasi Kebijakan Pendidikan 

Implementasi kebijakan pendidikan melibatkan berbagai aspek, termasuk 
pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas tenaga pendidik, dan peningkatan sarana 
prasarana. Salah satu kebijakan utama yang diimplementasikan adalah Kurikulum Merdeka. 
Kurikulum Merdeka merupakan sebuah inovasi dalam dunia pendidikan yang bertujuan 
untuk memberikan kebebasan lebih kepada sekolah dalam mengatur kurikulum sesuai 
dengan kebutuhan dan kondisi lokal., Kurikulum Merdeka dirancang untuk meningkatkan 
kompetensi siswa dalam berbagai aspek, termasuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap, 
serta memperkuat integrasi nilai-nilai keislaman dalam kurikulum (Subhkan & Wahyudin, 
2024). 

Kurikulum Merdeka tidak hanya mengacu pada aspek akademis, tetapi juga 
memperhatikan pengembangan karakter dan kepribadian siswa. Selain itu, kurikulum ini 
mempromosikan pembelajaran kontekstual yang mengaitkan materi pelajaran dengan situasi 
nyata, sehingga siswa dapat memahami relevansi dan aplikasi dari apa yang dipelajari. 
Dengan demikian, Kurikulum Merdeka mendorong siswa untuk lebih aktif dan berpikir kritis, 
serta mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran (Subhkan & Wahyudin, 
2024). 

Selain pengembangan kurikulum, implementasi kebijakan pendidikan juga mencakup 
peningkatan kualitas tenaga pendidik. Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk 
memberikan pelatihan dan sertifikasi bagi guru-guru guna meningkatkan profesionalisme 
dan kompetensi mereka. Program pelatihan ini meliputi berbagai aspek pembelajaran yang 
mencakup metode pengajaran yang inovatif, pembelajaran berbasis teknologi, dan penilaian 
yang komprehensif. Melalui pelatihan ini, diharapkan guru-guru dapat lebih siap dan mampu 
mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara efektif di kelas (Yunalis & Herman, 2018). 

Kebijakan lain yang turut diimplementasikan adalah peningkatan sarana dan 
prasarana. Fasilitas pendidikan yang memadai menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan 
belajar yang kondusif bagi siswa. Pemerintah telah melakukan pembangunan dan renovasi 
ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta fasilitas penunjang lainnya untuk mendukung 
proses pembelajaran di sekolah. Dengan adanya fasilitas yang memadai, diharapkan 
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pembelajaran dapat berlangsung lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan motivasi dan 
minat belajar siswa (Marliani, 2023). 

Implementasi kebijakan pendidikan adalah proses yang kompleks dan memerlukan 
perhatian pada berbagai aspek untuk memastikan keberhasilannya. Perencanaan yang 
matang adalah langkah awal yang sangat penting. Perencanaan ini harus melibatkan 
analisis kebutuhan, penetapan tujuan yang jelas, dan pengembangan strategi yang relevan 
dengan konteks lokal dan kebutuhan siswa. Menurut Fullan (2015), perencanaan yang 
efektif harus mempertimbangkan dinamika perubahan di lapangan pendidikan dan 
melibatkan pemangku kepentingan dari awal untuk memastikan keberhasilan implementasi . 

Sumber daya yang memadai, baik dalam bentuk finansial, tenaga pengajar, maupun 
material pendidikan, juga sangat penting. Tanpa dukungan sumber daya yang cukup, 
kebijakan yang telah dirumuskan dengan baik tidak akan dapat diimplementasikan dengan 
efektif. Studi oleh Hanushek dan Woessmann (2015) menunjukkan bahwa investasi dalam 
pendidikan berkualitas tinggi sangat berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa, 
sehingga alokasi anggaran yang tepat menjadi krusial dalam mendukung kebijakan 
pendidikan . 

Partisipasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk guru, siswa, orang tua, dan 
masyarakat, sangat penting dalam implementasi kebijakan pendidikan. Keterlibatan mereka 
tidak hanya meningkatkan dukungan tetapi juga memastikan bahwa kebijakan tersebut 
relevan dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Menurut penelitian oleh Penuel  (2016), 
kolaborasi yang efektif antara pemangku kepentingan dapat meningkatkan keberhasilan 
implementasi kebijakan pendidikan melalui peningkatan kepemilikan dan komitmen bersama 
.Evaluasi berkelanjutan adalah kunci untuk mengukur efektivitas kebijakan dan melakukan 
penyesuaian yang diperlukan. Evaluasi yang sistematis memungkinkan pihak berwenang 
mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kebijakan serta mengambil tindakan korektif. 
Darling-Hammond (2017) mengemukakan bahwa evaluasi berkelanjutan berdasarkan data 
empiris penting untuk memastikan perbaikan berkelanjutan dan adaptasi kebijakan 
pendidikan . 

Penyesuaian kebijakan berdasarkan umpan balik dari pelaksana di lapangan, seperti 
guru dan siswa, sangat penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Kebijakan harus 
fleksibel dan adaptif terhadap perubahan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Penelitian oleh 
Spillane et al. (2002) menekankan bahwa kebijakan yang responsif dan adaptif lebih mampu 
menghadapi tantangan implementasi dan mencapai hasil yang diinginkan . Dengan 
memperhatikan faktor-faktor tersebut, implementasi kebijakan pendidikan dapat berjalan 
lebih efektif dan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kualitas pendidikan. 
Kebijakan yang direncanakan dengan baik, didukung oleh sumber daya memadai, 
melibatkan partisipasi pemangku kepentingan, dievaluasi secara berkelanjutan, dan 
disesuaikan berdasarkan umpan balik akan lebih mungkin berhasil. 
Tahapan Implementas Kebijakan Pendidikan Dilapangan 

Proses implementasi kebijakan pendidikan di lapangan melibatkan serangkaian 
tahapan yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak terkait. Tahapan ini dimulai dari 
perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. 

Tahap perencanaan merupakan fondasi utama dalam implementasi kebijakan. Di 
tahap ini, para pemangku kepentingan, termasuk dinas pendidikan, sekolah, komite sekolah, 
dan masyarakat setempat, berkolaborasi untuk merumuskan rencana pelaksanaan kebijakan 
yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks. Perencanaan yang matang 
mempertimbangkan tantangan yang mungkin dihadapi serta potensi yang bisa dimanfaatkan 
untuk mendukung pelaksanaan kebijakan (Husnun, 2023).Sosialisasi merupakan langkah 
penting untuk memastikan pemahaman yang menyeluruh dan dukungan terhadap kebijakan 
yang akan diimplementasikan. Melalui berbagai cara, seperti pertemuan, seminar, pelatihan, 
dan distribusi materi informatif, semua pihak terkait diberi pemahaman yang baik tentang 
tujuan, manfaat, dan tata cara pelaksanaan kebijakan. Sosialisasi yang efektif dapat 
meningkatkan tingkat partisipasi dan keterlibatan aktif dari seluruh stakeholder (Aulia, 2016). 
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Pelaksanaan kebijakan dilakukan di tingkat sekolah, di mana guru-guru dan staf 
sekolah menjadi pelaku utama dalam menjalankan kebijakan tersebut. Guru-guru 
memainkan peran penting dalam mengimplementasikan kurikulum, mengajar dengan 
metode yang sesuai, dan mengukur kemajuan siswa sesuai dengan pedoman yang telah 
ditetapkan. Kepala sekolah dan staf administratif juga memiliki tanggung jawab untuk 
memastikan bahwa seluruh proses pembelajaran dan kegiatan sekolah berjalan sesuai 
dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan (Taufan & Mazhud, 2016). 

Tahap terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan secara kontinu 
untuk mengidentifikasi potensi masalah atau kendala yang muncul selama proses 
implementasi. Ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengambil tindakan korektif 
secara cepat agar proses implementasi tidak terganggu. Sementara itu, evaluasi dilakukan 
secara periodik untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kebijakan dalam mencapai 
tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini mencakup analisis mendalam terhadap 
data kuantitatif dan kualitatif untuk menentukan dampak kebijakan terhadap pembelajaran 
siswa, kinerja sekolah, dan kemajuan keseluruhan sistem pendidikan. 
Pendekatan dan Model Implementasi Kebijakan Pendidikan 

Pendekatan dalam implementasi kebijakan pendidikan bervariasi tergantung pada 
konteks dan tujuan kebijakan tersebut. Salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah 
pendekatan top-down, di mana kebijakan dirumuskan oleh pemerintah pusat dan diterapkan 
secara seragam di seluruh wilayah. Pendekatan ini memiliki keuntungan dalam hal 
konsistensi dan standarisasi, namun sering kali menghadapi tantangan dalam penyesuaian 
dengan kebutuhan lokal. Menurut Hallinger dan Heck (2011), pendekatan top-down dapat 
efektif jika didukung oleh koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah serta 
adanya mekanisme monitoring yang kuat . 

Pendekatan lain yang sering digunakan adalah pendekatan bottom-up, yang 
melibatkan partisipasi aktif dari pemangku kepentingan di tingkat lokal, seperti guru, siswa, 
dan masyarakat, dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Pendekatan ini 
memungkinkan kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan dan kondisi lokal. Menurut 
penelitian oleh Datnow (2020), pendekatan bottom-up dapat meningkatkan keberhasilan 
implementasi kebijakan karena melibatkan mereka yang paling dekat dengan proses 
pendidikan dan memahami konteks spesifiknya . 

Model implementasi kebijakan pendidikan juga mencakup model adopsi bertahap 
(incremental model) dan model perubahan radikal (radical change model). Model adopsi 
bertahap memungkinkan penyesuaian dan perbaikan terus-menerus berdasarkan umpan 
balik dari lapangan. Fullan (2015) menyebutkan bahwa perubahan yang dilakukan secara 
bertahap lebih mungkin diterima oleh pemangku kepentingan dan lebih mudah dikelola 
karena memungkinkan adanya evaluasi dan penyesuaian secara berkala. Di sisi lain, model 
perubahan radikal mengharuskan perubahan besar dalam waktu singkat, yang sering kali 
diterapkan dalam situasi krisis atau ketika perubahan mendasar dianggap perlu. Model ini 
membutuhkan komitmen yang kuat dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan untuk 
mengatasi resistensi dan memastikan keberhasilan implementasi. Menurut Spillane et al. 
(2002), meskipun lebih menantang, model perubahan radikal dapat menghasilkan 
transformasi signifikan jika dilaksanakan dengan strategi yang tepat dan dukungan yang 
memadai. Setiap pendekatan dan model implementasi kebijakan pendidikan memiliki 
kelebihan dan tantangannya masing-masing. Keberhasilan implementasi sangat bergantung 
pada konteks spesifik, kesiapan pemangku kepentingan, dan dukungan sumber daya. Oleh 
karena itu, pemilihan pendekatan dan model yang tepat harus didasarkan pada analisis 
mendalam dan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan 
kebijakan dapat diimplementasikan dengan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. 
Pengukuran dan Faktor-Faktor Implementasi Kebijakan Pemdidikan 

Pengukuran implementasi kebijakan pendidikan adalah langkah krusial untuk menilai 
sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
Pengukuran ini dapat dilakukan melalui berbagai indikator, seperti tingkat pencapaian 
akademik siswa, kualitas proses pembelajaran, dan kepuasan pemangku kepentingan. 
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Menurut Darling-Hammond (2017), pengukuran yang komprehensif harus mencakup aspek-
aspek kuantitatif dan kualitatif untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang 
dampak kebijakan . 

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan meliputi 
dukungan sumber daya, kapasitas institusi, keterlibatan pemangku kepentingan, dan kondisi 
lingkungan. Dukungan sumber daya, baik finansial, material, maupun manusia, sangat 
menentukan keberhasilan implementasi. Hanushek dan Woessmann (2015) menegaskan 
bahwa investasi yang memadai dalam sumber daya pendidikan secara signifikan 
meningkatkan kualitas dan efektivitas proses pendidikan. Kapasitas institusi pendidikan, 
termasuk kompetensi tenaga pengajar dan kepemimpinan sekolah, juga merupakan faktor 
penting dalam implementasi kebijakan pendidikan. Institusi yang memiliki kapasitas yang 
baik lebih mampu mengadaptasi dan mengimplementasikan kebijakan dengan efektif. 
Penuel (2016) menemukan bahwa kepemimpinan sekolah yang kuat dan dukungan 
profesional yang berkelanjutan bagi guru memainkan peran penting dalam keberhasilan 
implementasi kebijakan. Keterlibatan pemangku kepentingan, seperti guru, siswa, orang tua, 
dan komunitas, juga mempengaruhi implementasi kebijakan. Partisipasi aktif dari pemangku 
kepentingan memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan relevan dan sesuai 
dengan kebutuhan di lapangan. Menurut Datnow (2020), keterlibatan pemangku kepentingan 
dalam proses implementasi meningkatkan rasa memiliki dan komitmen terhadap kebijakan, 
yang pada gilirannya mendukung keberhasilan implementasi.  

Kondisi lingkungan, termasuk budaya sekolah dan iklim sosial-ekonomi, juga 
berperan dalam implementasi kebijakan pendidikan. Lingkungan yang mendukung, baik di 
dalam maupun di luar sekolah, dapat mempercepat proses implementasi dan meningkatkan 
efektivitas kebijakan. Spillane et al. (2002) menyatakan bahwa pemahaman tentang konteks 
lokal dan penyesuaian kebijakan terhadap kondisi spesifik lingkungan sangat penting untuk 
memastikan kebijakan dapat diterapkan dengan baik. Dengan memperhatikan pengukuran 
yang komprehensif dan faktor-faktor tersebut, implementasi kebijakan pendidikan dapat 
berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif yang signifikan. Pemahaman 
mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi serta penggunaan 
indikator pengukuran yang tepat akan membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu 
diperbaiki dan memastikan kebijakan pendidikan mencapai tujuannya. 
Konsepsi Evaluasi Kebijakan Pendidikan 

Evaluasi kebijakan pendidikan adalah proses yang sistematis untuk menilai 
efektivitas dan dampak dari kebijakan yang diterapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan kebijakan, serta menyediakan data dan 
informasi yang diperlukan untuk melakukan perbaikan. Menurut Darling-Hammond (2017), 
evaluasi kebijakan pendidikan harus didasarkan pada data empiris dan mencakup berbagai 
indikator yang relevan, seperti hasil belajar siswa, kualitas pengajaran, dan kepuasan 
pemangku kepentingan, untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang dampak 
kebijakan . 

Pendekatan evaluasi yang komprehensif mencakup evaluasi formatif dan sumatif. 
Evaluasi formatif dilakukan selama proses implementasi kebijakan dan bertujuan untuk 
memberikan umpan balik yang dapat digunakan untuk melakukan penyesuaian dan 
perbaikan segera. Sedangkan evaluasi sumatif dilakukan setelah kebijakan 
diimplementasikan dan bertujuan untuk menilai keseluruhan efektivitas kebijakan tersebut. 
Fullan (2015) menekankan bahwa kombinasi antara evaluasi formatif dan sumatif dapat 
memberikan pandangan yang lebih lengkap dan memungkinkan perbaikan berkelanjutan. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil evaluasi kebijakan pendidikan meliputi kualitas data 
yang dikumpulkan, metodologi evaluasi yang digunakan, dan partisipasi pemangku 
kepentingan. Kualitas data yang baik sangat penting untuk menghasilkan analisis yang 
akurat dan relevan. Hanushek dan Woessmann (2015) menunjukkan bahwa data yang 
komprehensif dan reliabel memungkinkan evaluasi yang lebih mendalam dan tepat sasaran, 
sehingga hasil evaluasi dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan . 



ISSN: 2614-6754 (print)          
ISSN: 2614-3097(online) 

Halaman 27207-27218 
Volume 8 Nomor 2 Tahun 2024 

 

  

 Jurnal Pendidikan Tambusai 27213 

 

Metodologi evaluasi yang digunakan juga mempengaruhi hasil evaluasi kebijakan 
pendidikan. Pendekatan kualitatif dan kuantitatif harus digunakan secara sinergis untuk 
mendapatkan pemahaman yang lebih holistik. Menurut Penuel (2016), penggunaan 
metodologi campuran (mixed methods) memungkinkan evaluasi untuk menangkap berbagai 
aspek dari implementasi kebijakan dan memberikan wawasan yang lebih kaya tentang 
efektivitas kebijakan. Partisipasi pemangku kepentingan dalam proses evaluasi juga sangat 
penting untuk memastikan bahwa hasil evaluasi mencerminkan realitas di lapangan dan 
relevan dengan kebutuhan mereka. Keterlibatan aktif dari guru, siswa, orang tua, dan 
komunitas dapat meningkatkan akurasi dan relevansi data yang dikumpulkan. Datnow 
(2020) menemukan bahwa partisipasi pemangku kepentingan dalam evaluasi kebijakan 
pendidikan meningkatkan kualitas hasil evaluasi dan mendukung penerimaan serta 
implementasi rekomendasi yang dihasilkan . 

Dengan memperhatikan konsep dan faktor-faktor tersebut, evaluasi kebijakan 
pendidikan dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Evaluasi 
yang sistematis dan komprehensif memungkinkan identifikasi area yang perlu diperbaiki dan 
memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Melalui evaluasi 
yang baik, kebijakan pendidikan dapat terus disesuaikan dan ditingkatkan untuk mencapai 
hasil yang diinginkan. 
Tujuan, Fungsi, dan Manfaat Evaluasi Kebijakan Pendidikan 

Tujuan utama dari evaluasi kebijakan pendidikan adalah untuk menilai efektivitas dan 
dampak kebijakan terhadap sistem pendidikan dan para pemangku kepentingannya. 
Evaluasi ini bertujuan untuk menentukan apakah tujuan awal kebijakan telah tercapai, 
mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, dan memberikan rekomendasi untuk 
pengembangan kebijakan di masa depan. Menurut Patton (2013), evaluasi kebijakan 
pendidikan yang baik harus berfokus pada hasil yang diinginkan, proses implementasi, dan 
konteks di mana kebijakan diterapkan, sehingga memberikan gambaran komprehensif 
tentang efektivitas kebijakan tersebut. 

Fungsi evaluasi kebijakan pendidikan meliputi fungsi kontrol, fungsi diagnostik, dan 
fungsi pengembangan. Fungsi kontrol bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan 
dijalankan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi diagnostik 
membantu mengidentifikasi masalah atau hambatan yang muncul selama implementasi 
kebijakan. Fungsi pengembangan menyediakan informasi dan data yang diperlukan untuk 
melakukan perbaikan dan penyesuaian kebijakan agar lebih efektif. Menurut Weiss (2018), 
fungsi-fungsi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan dapat terus 
ditingkatkan dan disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan kondisi di lapangan. 

Manfaat evaluasi kebijakan pendidikan sangat luas dan beragam. Salah satu manfaat 
utamanya adalah peningkatan kualitas pendidikan melalui identifikasi dan perbaikan area 
yang memerlukan perhatian khusus. Evaluasi juga dapat meningkatkan akuntabilitas dan 
transparansi dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga memperkuat kepercayaan publik 
terhadap sistem pendidikan. Hanushek dan Woessmann (2015) menegaskan bahwa 
evaluasi yang sistematis dan berbasis bukti dapat membantu pembuat kebijakan membuat 
keputusan yang lebih tepat dan efektif, yang pada akhirnya akan meningkatkan hasil belajar 
siswa dan kualitas pendidikan secara keseluruhan. 

Selain itu, evaluasi kebijakan pendidikan juga memiliki manfaat dalam hal 
pengembangan kapasitas institusi pendidikan. Dengan memberikan umpan balik yang 
konstruktif, evaluasi dapat membantu sekolah dan lembaga pendidikan lainnya 
mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka, serta mengembangkan strategi untuk 
mengatasi tantangan yang ada. Fullan (2015) menyatakan bahwa evaluasi yang dilakukan 
secara berkelanjutan dapat menjadi alat yang efektif untuk pembelajaran organisasi dan 
peningkatan kapasitas institusional. Secara keseluruhan, evaluasi kebijakan pendidikan 
merupakan proses yang penting dan bermanfaat untuk memastikan bahwa kebijakan yang 
diterapkan benar-benar efektif dan memberikan dampak positif bagi sistem pendidikan. 
Dengan tujuan yang jelas, fungsi yang beragam, dan manfaat yang luas, evaluasi kebijakan 
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pendidikan dapat membantu menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan lebih 
responsif terhadap kebutuhan para pemangku kepentingan. 
Permasalahan dan Monitoring dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan 

Permasalahan dalam evaluasi kebijakan pendidikan sering kali muncul dari berbagai 
faktor, mulai dari kurangnya data yang akurat hingga resistensi dari pemangku kepentingan. 
Kurangnya data yang valid dan reliabel menjadi salah satu hambatan utama dalam evaluasi 
yang efektif. Data yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat menyebabkan analisis yang 
keliru dan hasil evaluasi yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Menurut Jimerson 
(2007), pengumpulan data yang akurat dan menyeluruh sangat penting untuk memastikan 
bahwa evaluasi kebijakan pendidikan dapat menghasilkan informasi yang berguna untuk 
pengambilan keputusan. 

Resistensi dari pemangku kepentingan juga menjadi permasalahan signifikan dalam 
evaluasi kebijakan pendidikan. Guru, administrator, dan pihak lain yang terlibat dalam 
implementasi kebijakan mungkin merasa terancam oleh proses evaluasi atau khawatir akan 
konsekuensi negatif. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan yang inklusif dan 
partisipatif, di mana semua pihak yang terlibat merasa memiliki peran dalam proses evaluasi. 
Darling-Hammond (2017) menyarankan bahwa keterlibatan aktif pemangku kepentingan 
dalam desain dan pelaksanaan evaluasi dapat mengurangi resistensi dan meningkatkan 
akurasi serta relevansi data yang dikumpulkan. 

Monitoring merupakan komponen penting dalam evaluasi kebijakan pendidikan, 
berfungsi untuk memastikan bahwa kebijakan diterapkan sesuai dengan rencana dan untuk 
mendeteksi masalah sejak dini. Monitoring yang efektif melibatkan pengumpulan data secara 
berkala dan sistematis, yang memungkinkan pemantauan berkelanjutan terhadap 
pelaksanaan kebijakan. Hanushek dan Woessmann (2015) menekankan pentingnya sistem 
monitoring yang robust untuk mendukung proses evaluasi dengan menyediakan data real-
time yang dapat digunakan untuk membuat penyesuaian yang diperlukan. 

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat memainkan peran penting dalam 
meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan. Dengan 
memanfaatkan teknologi, data dapat dikumpulkan, dianalisis, dan dibagikan secara lebih 
efisien dan akurat. Misalnya, sistem informasi manajemen pendidikan (EMIS) dapat 
digunakan untuk melacak berbagai indikator pendidikan secara real-time. Menurut Penuel 
(2016), penggunaan TIK dalam monitoring dan evaluasi memungkinkan pengumpulan data 
yang lebih cepat dan analisis yang lebih mendalam, sehingga membantu pembuat kebijakan 
dalam mengambil keputusan yang lebih tepat waktu dan berdasarkan bukti. Secara 
keseluruhan, mengatasi permasalahan dalam evaluasi kebijakan pendidikan dan 
memastikan monitoring yang efektif adalah kunci untuk mencapai evaluasi yang bermakna 
dan berguna. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan teknologi, proses 
evaluasi dapat diperbaiki, yang pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas kebijakan 
pendidikan dan hasil belajar siswa. 
Metode Evaluasi 

Evaluasi kebijakan pendidikan memerlukan penggunaan metode evaluasi yang 
cermat dan komprehensif. Berbagai metode evaluasi digunakan untuk mengumpulkan data 
yang akurat dan relevan yang dapat memberikan pemahaman mendalam tentang 
implementasi kebijakan dan dampaknya terhadap proses pembelajaran. 

Salah satu metode evaluasi yang umum digunakan adalah teknik pengumpulan data, 
yang meliputi survei, wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Survei digunakan untuk 
mengumpulkan data dari berbagai pemangku kepentingan, seperti guru, siswa, orang tua, 
dan staf sekolah, mengenai persepsi dan pengalaman mereka terkait dengan implementasi 
kebijakan. Wawancara mendalam dilakukan dengan para pemangku kepentingan untuk 
mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks, proses, dan dampak 
kebijakan. Observasi langsung dilakukan di lapangan untuk mengamati langsung 
pelaksanaan kebijakan dan dinamika yang terjadi di lingkungan sekolah. Analisis dokumen 
digunakan untuk mengevaluasi dokumen resmi, seperti rencana kerja sekolah, laporan 
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kinerja, dan dokumen kebijakan, guna memahami konteks dan kerangka kerja kebijakan 
(Patton, 2022). 

Selain itu, analisis data juga merupakan bagian penting dari proses evaluasi. Data 
yang terkumpul dari berbagai teknik pengumpulan data kemudian dianalisis menggunakan 
pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk memahami konteks, 
pola, dan dinamika yang muncul selama implementasi kebijakan. Pendekatan ini mencakup 
analisis naratif, tematik, dan interpretatif terhadap data kualitatif. Sementara itu, analisis 
kuantitatif digunakan untuk mengukur dampak dan efektivitas kebijakan secara statistik 
(Patton, 2022) 

Hasil dari analisis data tersebut kemudian digunakan untuk membuat kesimpulan dan 
rekomendasi yang relevan. Kesimpulan dari evaluasi mengenai efektivitas implementasi 
kebijakan, keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan, serta 
identifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi dalam proses implementasi. Rekomendasi 
disusun berdasarkan temuan evaluasi untuk perbaikan kebijakan dan perencanaan strategis 
di masa yang akan datang (Patton, 2022). 
Hasil Evaluasi 

Hasil evaluasi implementasi kebijakan pendidikan menunjukkan beragam temuan 
yang memberikan pemahaman mendalam tentang efektivitas kebijakan, tantangan yang 
dihadapi, serta dampaknya terhadap proses pembelajaran dan kinerja sekolah. Dari segi 
efektivitas, evaluasi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah memberikan 
beberapa hasil positif yang signifikan. Kurikulum Merdeka, sebagai salah satu kebijakan 
utama yang diterapkan, memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk menyesuaikan 
kurikulum dengan kebutuhan lokal dan minat siswa. Hal ini berdampak pada peningkatan 
partisipasi siswa dan guru dalam kegiatan pembelajaran. Kurikulum yang lebih relevan dan 
kontekstual mendorong siswa untuk lebih bersemangat dan berpartisipasi aktif dalam proses 
pembelajaran, yang pada gilirannya meningkatkan motivasi belajar dan hasil akademik siswa 
(Septiani, 2023). 

Meskipun demikian, evaluasi juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang perlu 
diatasi dalam implementasi kebijakan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya 
sumber daya, baik dari segi finansial maupun tenaga. Banyak Sekolah menghadapi kesulitan 
dalam menyediakan fasilitas dan sumber daya pendukung yang diperlukan untuk 
mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dengan baik. Beberapa guru juga mengalami 
kesulitan dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka dalam 
pembelajaran sehari-hari, mengingat kurikulum ini menuntut pendekatan pembelajaran yang 
lebih kolaboratif dan kontekstual (Zamzami et al., 2023) 

Dampak dari implementasi kebijakan juga dapat diamati dari peningkatan kualitas 
pembelajaran dan prestasi akademik siswa. Beberapa sekolah melaporkan peningkatan 
dalam hasil ujian nasional dan peningkatan prestasi siswa dalam berbagai bidang, seperti 
sains, matematika, dan bahasa. Namun, evaluasi juga menunjukkan bahwa masih ada 
kesenjangan dalam prestasi akademik antara sekolah yang memiliki sumber daya yang 
memadai dan yang tidak. Ini menyoroti perlunya peningkatan aksesibilitas dan kualitas 
pendidikan bagi semua siswa, tanpa terkecuali (Reny Azraeny. M et al., 2023) Melalui 
analisis mendalam ini, evaluasi memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang 
efektivitas, tantangan, dan dampak dari implementasi kebijakan pendidikan. Temuan ini 
menjadi dasar penting untuk menyusun strategi perbaikan dan penyesuaian kebijakan di 
masa yang akan datang, dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan 
bahwa semua siswa dapat mengakses pendidikan yang berkualitas sesuai dengan hak 
mereka. 
Contoh Penerapan Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan 

Implementasi dan evaluasi kebijakan pendidikan merupakan proses yang kompleks 
dan melibatkan berbagai aspek untuk memastikan tercapainya tujuan pendidikan yang 
berkualitas. Salah satu contoh penerapan implementasi kebijakan pendidikan  adalah 
penggunaan metode pembelajaran berbasis proyek. Dalam metode ini, siswa diberikan 
proyek-proyek nyata yang relevan dengan kurikulum mereka, yang memungkinkan mereka 
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untuk belajar melalui pengalaman langsung dan aplikasi praktis (Jaleha & Pantiwati, 2018). 
Sebagai contoh, sebuah sekolah di daerah perkotaan menerapkan metode pembelajaran 
berbasis proyek dengan memberikan proyek kepada siswa untuk merancang dan 
mengembangkan solusi inovatif untuk masalah lingkungan lokal. Melalui proyek ini, siswa 
tidak hanya mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang isu-isu lingkungan, 
tetapi juga meningkatkan keterampilan kolaborasi, pemecahan masalah, dan kreativitas 
mereka. 

Evaluasi kebijakan pendidikan juga dilakukan secara berkelanjutan untuk memantau 
dan mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Salah satu metode evaluasi 
yang dapat digunakan adalah evaluasi formatif, yang dilakukan selama proses implementasi 
kebijakan untuk memberikan umpan balik yang berguna bagi pemangku kepentingan 
(Rasmanah et al., 2024). Sebagai contoh, setiap akhir semester, sebuah sekolah melakukan 
evaluasi formatif dengan mengadakan pertemuan evaluasi bersama guru dan staf sekolah 
untuk membahas tantangan dan kemajuan dalam implementasi metode pembelajaran 
berbasis proyek. Diskusi ini membantu dalam mengidentifikasi area-area yang perlu 
perbaikan dan strategi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran di masa mendatang. 

Selain itu, penerapan teknologi juga menjadi bagian integral dari implementasi 
kebijakan pendidikan di sekolah. Sebuah sekolah di daerah pedesaan memanfaatkan 
teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi siswa yang tinggal di daerah 
terpencil. Mereka menyediakan akses ke materi pembelajaran daring melalui platform 
pembelajaran elektronik, sehingga siswa dapat mengakses materi pelajaran dan tugas dari 
rumah mereka (Mustika et al., 2024). Penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat 
membantu meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pembelajaran, terutama bagi siswa 
di daerah terpencil (Adisel & Prananosa, 2020). 

Evaluasi kebijakan pendidikan juga melibatkan pengumpulan data yang 
komprehensif untuk memahami dampak kebijakan tersebut terhadap proses pembelajaran 
dan prestasi siswa. Sebagai contoh, sebuah sekolah mengumpulkan data ujian akhir 
semester, hasil tes kognitif dan non-kognitif, serta umpan balik dari siswa, guru, dan orang 
tua untuk mengevaluasi efektivitas metode pembelajaran berbasis proyek dan penggunaan 
teknologi dalam pembelajaran (Rasmanah et al., 2024). Data-data ini kemudian dianalisis 
secara menyeluruh untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi kebijakan dan 
mengidentifikasi area-area yang perlu perbaikan. 

Dengan menggunakan contoh-contoh penerapan implementasi dan evaluasi 
kebijakan pendidikan, para pemangku kepentingan dapat memahami pentingnya 
implementasi kebijakan yang tepat dan evaluasi yang berkelanjutan dalam meningkatkan 
kualitas pendidikan. 
 
SIMPULAN 

Secara keseluruhan, implementasi dan evaluasi kebijakan pendidikan menekankan 
pentingnya perencanaan yang matang, sosialisasi yang efektif, pelaksanaan yang tepat, dan 
evaluasi yang cermat. Kurikulum Merdeka, peningkatan kualitas tenaga pendidik, dan 
pembaruan sarana prasarana adalah beberapa aspek utama yang ditekankan dalam 
implementasi kebijakan. Proses implementasi di lapangan memerlukan kerjasama yang erat 
antara semua pihak terkait, sementara evaluasi yang komprehensif membantu 
mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, dan dampak kebijakan. Contoh penerapan 
implementasi dan evaluasi kebijakan menyoroti beragam inisiatif, seperti penggunaan 
metode pembelajaran berbasis proyek dan penerapan teknologi dalam pembelajaran. 
Evaluasi tersebut memperlihatkan peningkatan kualitas pembelajaran dan prestasi siswa, 
namun juga mengungkapkan tantangan yang perlu diatasi, seperti kurangnya sumber daya 
dan kesenjangan antara sekolah. Kesimpulannya, implementasi dan evaluasi kebijakan 
pendidikan  adalah proses yang dinamis dan kompleks, tetapi penting untuk meningkatkan 
kualitas pendidikan. Dengan memperhatikan temuan evaluasi dan melanjutkan inisiatif yang 
berhasil, diharapkan dapat terus meningkatkan efektivitas kebijakan pendidikan untuk 
mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang berkualitas dan inklusif. 
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