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Ketentuan Pidana
Pasal 113
1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan 

pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan 
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda 
paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 

2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa 
izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan 
pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, 
huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara 
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
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banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam 
bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau 
pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 
(empat miliar rupiah).
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PROLOG I
Professor Madya Dr H. Zainudin bin H. Hassan

Jabatan Pendidikan Asas dan Sains Sosial,
Sekolah Pendidikan,

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan,
Universiti Teknologi Malaysia,

Skudai, Johor, MALAYSIA

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang.
Segala pujian bagi Allah SWT yang menurunkan ilmu kepada 
umat manusia untuk kemakmuran alam. Selawat dan salam ke 

atas junjungan Baginda Rasullulah SAW, ahli keluarga dan para 
sahabatnya.

Buku PENDIDIKAN, GURU DAN PEMBELAJARAN 
ini dibahagiakan kepada dua belas bab. Langkah perbincangan 
awal dalam Bab 1 ialah dengan menumpukan perincangan kepada 
Pendidikan Pascapandemi Covid 19 di Indonesia. Penulisan bermula 
tentang, kebiasaan di masa transisi sebelum kehidupan baru, 
menata kebiasaan baru, skrip pendidikan menuju kebiasaan baru, 
proses belajar mengajar pasca pandemik, pendidikan berkualiti 
dan pembelajaran efektif semasa pandemik.  Ini kerana menurut 
penulis buku, Sistem pembelajaran hari ini perlu terus beradaptasi 
dan berinovasi dalam Norma baru (New Normal) disamping isu-isu 
pendidikan yang semakin kompleks.

Kupasan seterusnya dalam Bab II ialah Peningkatan Peringkat 
Membaca melalui Literasi. Penulisan ini berkaitan dengan gerakan 
membaca dengan dukungan gerakan berjamaah, penyiapan buku 
bacaan, pengetahuan guru dan apresiasinya pada siswa dan fasilitasi 
dari pemerintah Indonesia. Penulis buku berharap guru-guru dapat 
memberi bimbingan kepada siswa agar mereka selalu bergairah 
membaca dan menulis.
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Bab III ialah mengenai Mahasiswa calon Guru di Era 
Disrupsi & Revolusi Industri 4.0. Bab ini berkisar tentang guru 
termasuk calon guru, guru menjalankan misi kemanusiaan dan guru 
sebagai penggerak jiwa anak didik. Guru mampu menggerakkan 
jiwa pelajar untuk selalu melakukan hal yang baik dan benar. Nilai 
kebenaran dan kebaikan tidak berdiri sendiri sebagai disiplin ilmu 
yang diajarkan oleh guru, namun ia akan tersirat dan terurai dalam 
setiap disiplin ilmu. 

Bab IV yang seterusnya berkisar tentang Teknik Menulis 
Laporan Berbasis Kegiatan Pembelajaran dalam Jurnal. Bab ini 
menumpukan kepada pengertian tentang menulis, fungsi, tujuan, 
manfaat dan teknik menulis laporan berbasis kegiatan pembelajaran 
dalam jurnal, kekuatan, kelemahan dan peluang dalam penerapan 
teknik menulis laporan berbasis kegiatan pembelajaran dalam jurnal. 
Menurut penulis buku ini, Kemampuan menulis dengan baik adalah 
salah satu keterampilan paling penting yang boleh membuka jalan 
fikiran. Oleh itu, menulis merupakan suatu keterampilan yang unik 
dan menuntut pengetahuan dan keterampilan individu.

Bab V ialah mengenai Pengembangan Kompetensi Guru 
Era Disrupsi melalui Literasi Digital. Penulisan menerangkan 
tentang kondisi guru di Indonesia dan penguasaan literasi digital 
guru. Literasi digital adalah ketertarikan, sikap, dan kempuan 
individu menggunakan teknologi digital dan alat komunikasi 
untuk mengakses, mengelolah, mengintegrasikan, menganalisis, 
mengevaluasi informasi, membangun pengetahuan baru, membuat 
dan berkomunikasi dengan orang lain agar dapat berpartisipasi 
secara aktif. Bab VI pula berkaitan dengan Deskripsi Guru setelah 
Pemetaan Kompetensi dalam Sistem Pembelajaran Abad 21, 
Landasan uji kompetensi guru, kompetensi UKG dan orientasi guru 
dalam pembelajaran abad 21 (21st century skills). Menurut buku ini, 
Pengembangan profesionalisme pendidik dengan berbagai model 
pelaksanaan bertujuan meningkatkan kualiti layanan pendidikan di 
sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, pembelajaran 
inovatif, untuk memperoleh kemajuan dalam proses dan hasil belajar 
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Bab VII ialah bertajuk Guru tidak tergantikan Era Disrupsi 
& Revolusi Industri 4.0. Bab ini mengulas konsekuensi era disrupsi 
dan era industri 4.0 berdampak pada beberapa profesi tetapi peranan 
guru belum sepenuhnya boleh tergantikan. guru sebagai panutan 
dan suri teladan, guru menjalankan misi kemanusiaan, guru selalu 
menggerakkan jiwa anak didik pada kebenaran dan kebaikan untuk 
meraih masa depan yang cemerlang. Ini kerana, Guru adalah sebuah 
profession yang mulia, dan hanya orang orang mulialah yang boleh 
memuliakan kemuliaan ini.

Buku ini juga membincangkan pada bab VIII iaitu Kombinasi 
Face To Face Online pada Pembelajaran Era Revolusi Industri 4.0 
Pasca Pandemi Covid-19. Pendidikan pada Era Revolusi Industri 
4.0, Keterampilan peserta didik Abad 21, Pendekatan Technological, 
Pedagogical, Content, Model Blended Learning, Blended learning 
Type Face To Face and  Online, Implementasi Kombinasi Face To 
Face Online. Penulisan ini penting untuk menunjukkan Pendidikan 
pada Era IR 4.0 di Indonesia. Dengan pelbagai model pembelajaran 
yang dijelaskan, peranan guru dalam pembelajaran lebih bersifat 
sebagai kurator sumber belajar online serta fasilitator pembelajaran 
sebagaimana tuntutan pembelajaran abad 21 (Pembelajaran 
berpusatkan pelajar).

Bab yang seterusnya iaitu bab IX dan bab X di fokuskan 
kepada Kompetensi Guru.  Bab IX berkaitan dengan Analisis 
Kompetensi Guru Bahasa dan Sastra Indonesia Peserta Ppg melalui 
Sistem Pembelajaran Daring 2018, Kompetensi Guru, Guru 
Abad 21 dan Analisis Kompetensi Guru Peserta PPG. Bab X pula 
mengenai Kompetensi Guru Bahasa dan Sastera Indonesia melalui 
Pembelajaran dalam Jaringan dan Sistem Pembelajaran dalam 
Jaringan (SPADA). Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan 
bahawa penerapan PPG moda hybrid learning lebih memberikan 
dampak peningkatan pengetahuan kompetensi guru khususnya pada 
guru-guru mata pelajaran Bahasa dan Sastera.

Dua Bab yang terakhir dalam buku ini iaitu Bab XI dan Bab 
XII merupakan bab yang memfokuskan kajian tentang penulisan. 
Bab XI. ialah mengenai Derajat kemampuan menulis Puisi Siswa 
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melalui penggunaan Media Film Animasi berbasis karakter, Hakikat 
Media Pembelajaran, Film Animasi dan Menulis Puisi. Bab XII 
menjelaskan penulisan berkisar tentang hakikat metod sosiodrama, 
tujuan dan manfaat metod sosiodrama, alasan pemilihan metod 
sosiodrama, langkah-langkah metod sosiodrama, kelebihan dan 
kelemahan metod sosiodrama, penerapan metod sosiodrama, 
peningkatan keterampilan berbicara, fokus perhatian pembelajaran 
berbicara dan tujuan pembelajaran berbicara. Proses pembelajaran 
yang tertata rapi dan tersusun terencana dapat mengubah kemampuan 
peserta didik ke arah yang lebih baik. Hasil proses pembelajaran 
dapat tercapai secara optimal apabila sub sub sistem yang berinteraksi 
dapat berfungsi secara maksimal.

Buku ini merupakan dokumen penting tentang perkembangan 
dan kajian pendidikan di Indonesia pada masa kini. Buku ini diharap 
dapat menjadi rujukan akademik terutama  kepada Pemerintah 
Indonesia, para pelajar di Institusi Pendidikan Tinggi Awam dan 
Swasta, para Pensyarah, para guru dan juga orang awam yang ingin 
mengetahui dan memahami tentang PENDIDIKAN, GURU DAN 
PEMBELAJARAN hari ini.

Akhir sekali, saya dengan tulus ikhlas ingin mengambil 
kesempatan ini untuk merakamkan ucapan Tahniah dan Penghargaan 
setinggi-tingginya kepada Yang Berbahagia Bapak Dr. H. Andi 
Sukri Syamsuri, A.Md., S.Pd.,M.Hum atas kejayaan menghasilkan 
buku ini. Semoga buku ini akan dapat dimanfaatkan bagi mencapai 
matlamat yang dihasratkan.

Terima kasih.
Jumaat

7 Mei 2021
25 Ramadan 1442
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PROLOG II
Dr. Muhdi, SH. M.Hum.

Rektor Universitas PGRI Semarang,
Sekjen ALPTK Swasta Indonesia,

Ketua PGRI Jawa Tengah.

Bonus demografi sebagai anugerah bagi bangsa Indonesia 
menyongsong abad-21 dan era disrupsi menuntut pendidikan 
Indonesia harus mampu menghasilkan generasi unggul, yaitu generasi 
yang yang kompeten dan berkarakter. Untuk mengasilkan generasi 
unggul hanya bisa dicapai melalui Pendidikan yang berkualitas, 
dan guru adalah sosok penentu. Namun Pandemi Covid-19  yang 
telah berlangsung satu tahun lebih telah mengancurkan akselerasi 
menyiapkan generasi unggul, karena evektifitas pembelajaran di 
masa pandemi hanya sekitar 50 %. Sehingga diperlukan upaya yang 
luarbiasa untuk mengakselerasi pendidikan Indonesia pasca pandemi 
covid 19.

Buku Pendidikan Guru dan Pembelajaran yang ditulis 
berdasarkan pengalaman, kajian dan analisis yang mendalam dari  
Dr. Andi Sukri Syamsuri, A.Md, S.Pd., M.Hum, seorang Dosen 
senior dan penulis aktif yang berlatar belakang Pendidikan guru 
sejak SPG, D3, S1 hingga S3 Kependidikan, yang  mengupas 
tuntas Pendidikan, Guru dan Pembelajaran, mulai pendidikan pasca 
pandemi covid 19, Guru diera disrupsi dan revolusi Industri 4.0 , 
Pembelajaran Era Revolusi Industri 4.0 Pasca Pandemi Covid 19 
dll, sangat tepat menjadi bacaan wajib bagi para guru,  calon guru, 
pendidik, pengelola dan pemerhati Pendidikan.

Terima Kasih
Semarang,

Kamis
8 Mei 2021

26 Ramadan 1442
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PROLOG III
Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pendidikan saat ini dihadapkan pada permasalahan yang 
kompleks. Jika sebelum pandemi, kompleksitas permasalahan 
lebih pada pengelolaan peserta didik dalam belajar, maka saat ini 
permasalahan juga timbul dari pendidiknya. Proses adaptasi yang 
menuntut akselerasi tentu membuat pendidik dan peserta didik 
seperti dijatuhkan pada sebuah planet yang tidak dikenal. Asing. 
Dampaknya, pendidik dan peserta didik kesulitan untuk menerapkan 
prinsip-prinsip pedagogik secara ideal.

Hambatan ini ditambah dengan kondisi literasi di Indonesia 
yang rendah. Hasil PISA (Programme for International Student 
Assessment) di tahun 2018 menunjukkan kemampuan membaca 
masyarakat Indonesia berada di rata-rata 371, tertinggal jauh dari 
negara tetangga, Singapura yang menempati posisi kedua dengan 
nilai rata-rata kemampuan membacanya adalah 549. Rendahnya 
kemampuan membaca ini memperburuk proses adaptasi di situasi 
pandemi. Akhirnya ruang-ruang diskusi yang dibuka oleh pendidik 
dengan kegiatan asynchronous dengan bahan bacaan yang telah 
dipersiapkan, menjadi suatu hal yang sia-sia. Pandangan ideal 
kegiatan pembelajaran dengan asynchronous akhirnya pupus.

Pendidik saat ini harus mampu bersinergi dengan teknologi. 
Berbagai flatform pembelajaran berbasis digital harus dapat 
dimanfaatkan guna menunjang proses pembelajaran. Kegiatan 
pembelajaran yang berlangsung secara tatap muka dan tidak tatap 
muka yang tampak mustahil dilaksanakan sebelum pandemi, 
nyatanya saat ini telah menjadi sebuah keniscayaan. Hal ini tidak 
terlepas dari kemauan para pendidik untuk belajar dan berbagai 
praktik yang dapat diakses dengan mudah. 

Meskipun demikian, persoalan pembelajaran saat ini nyatanya 
di tahun 2021 (setelah setahun pandemi berlalu), proses pembelajaran 
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daring banyak dirasakan para pendidik berlangsung tidak maksimal. 
Berbagai kendala seperti gangguan sinyal dan keterbatasan alat 
komunikasi masih banyak ditemui di berbagai penjuru Indonesia. 
Akhirnya pendidikan yang inklusif muncul seketika. Mereka 
yang berada di kota dan di desa mendapatkan layanan pendidikan 
berbeda. Ketidakmerataan yang terjadi memunculkan kesenjangan 
yang nyata bahwa pendidikan di Indonesia masih memiliki tugas 
rumah yang besar. 

Persoalan ini,berupaya diangkat dalam buku ini dengan 
menghadirkan potret pendidikan di Indonesia dengan sudut pandang 
yang beragam. Oleh karena itu, pembaca buku akan mendapatkan 
keluasan wawasan penulis terkait dengan topik yang secara 
tersurat menjadi judul buku ini. Semoga kehadiran buku ini dapat 
memperkaya dan menambah khasanah literasi dalam Pembelajaran 
Bahasa Indonesia secara umum.

Selamat Membaca !

Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.

Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA Jakarta
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PROLOG IV
Dr. Nor Shela Saleh

Pensyarah Kanan
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)

Pembelajaran abad ke 21 memperlihatkan kepentingan 
bidang pendidikan, profesion guru dan penguasaan pelajar dalam 
memperkasakan sistem akademik secara kreatif dan inovatif. Oleh 
hal yang demikian, saya berpendapat bahawa buku yang berjudul 
“Pendidikan, Guru dan Pembelajaran” hasil karya Pak Dr. Andi 
Sukri Syamsuri, A. Md., S. Pd., M.Hum sangat bertepatan dengan 
konteks pembelajaran masa kini. Buku ini cukup sempurna dalam 
membahaskan isu-isu semasa dalam dunia pendidikan. Buku 
ini mempunyai kepelbagaian kandungan yang unggul kerana ia 
menjelaskan elemen pendididkan secara holistik dalam menerajui 
pembelajaran abad ke 21. Konsep pendekatan pendidikan semasa 
penularan pandemik Covid-19 diketengahkan sebagai satu bentuk 
solusi kepada kelestarian pembelajaran yang banyak memberi 
cabaran dan halangan kepada golongan guru dan pelajar serta dunia 
pendidikan. Melalui buku ini, sistem dan kaedah pembelajaran yang 
tersusun dan efektif turut diketengahkan dengan perincian tentang 
penerapan pemindahan pengetahuan guru kepada pelajar khususnya 
dalam mendepani gelombang pandemik semasa sesi pengajaran dan 
pembelajaran negara dan global.

Bukan hanya di Indonesia, malah negara-negara lain turut 
terkesan dengan pandemik Covid-19 sehingga ia menjadi faktor 
perubahan platform pendidikan negara dan dunia. Tambahan pula, 
cabaran dalam mendepani industri 4.0. telah menggesa dunia 
pendidikan, guru dan sistem pembelajaran perlu diubah ke arah 
pendekatan yang holistik dan efektif. Antara perubahan ketara 
adalah sistem pembelajaran secara atas talian. Buku ini menjelaskan, 
guru perlu dominan dalam menguasai kemahiran dan meningkatkan 
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kompetensi ke arah pendidikan berteraskan digital dan teknologi. 
Penguasaan platform dan pengisian teknologi perlu diperkasakan 
demi memastikan kelestarian dunia pendidikan negara tetap unggul 
dan dapat dilaksanakan secara strategik. 

Natijahnya,  mlalui pembacaan yang teliti dalam buku ini 
kita dapat mengetahui banyak ilmu dan pengetahuan tentang dunia 
pendidikan misalnya sistem pendidikan, kaedah menjalankan 
pembelajaran, faktor-faktor kesempurnaan dalam pendidikan, teori 
pembelajaran dewasa dan sebagainya. Objektif utama buku ini adalah 
menyumbang kepada kelestarian bidang pendidikan, pembangunan 
kompetensi guru dan pembinaan sahsiah serta pengetahuan 
pelajar. Oleh itu, pelajar dan guru perlu memastikan pemahaman 
tentang pemikiran aras tinggi menjadi wadah dan wahana untuk 
merealisasikan pembelajaran abad ke 21 khususnya bagi generasi 
Gen-Z yang banyak terdedah dengan orientasi revolusi teknologi 
digital. Akhir sekali, implikasi pembelajaran dan pendidikan 
yang berkualiti dapat membentuk kompetensi kualti modal insan 
khususnya dalam kalangan pelajar dan guru di Indonesia. 

Terima Kasih
Jumaat

7 Mei 2021
25 Ramadan 1442
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KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke haribaan Allah Yang Maha 
Pemurah, atas segala rahmat dan izinNya sehingga buku yang berjudul 
Pendidikan, Guru dan Pembelajaran ini dapat dirampungkan.

Pendidikan merupakan sebuah sistem yang memiliki 
komponen (subsistem ) saling mengait dan menjalankan fungsi dan 
tugas masing masing untuk mencapai tujuan. Pendidikan sebagai 
sistem, memiliki berbagai sub-sub sistem diantaranya murid, guru, 
kurikulum, metode pembelajaran, media, faktor lingkungan, tujuan, 
dan lain lain.  Guru merupakan sosok yang menjadi salah satu penentu 
keberhasilan pembelajaran, guru adalah figur, tokoh, aktris, individu 
yang mampu mendidik, mengajar, dan melatih siswa menjadi 
dewasa. Oleh karena itu, guru harus memiliki pengetahuan, sikap, 
dan ketrampilan sehingga mampu menghantarkan anak didiknya 
sebagai insan yang cerdas, dewasa, berkarakter, dan beraklak mulia. 
Pembelajaran merupakan sebuah kegiatan yang dirancang  untuk 
mendewasakan anak didik dengan menggunakan pola atau alur dua 
arah atau lebih dengan didukung oleh metode, teknik, atau model 
pembelajaran. 

Dengan demikian, Pendidikan, Guru, dan Pembelajaran 
adalah salah satu kunci untuk mendewasakan anak didik sehingga 
menjadi insan yang berakhlak mulia, dewasa, berkarakter, dalam 
mewujudkan kedamaian, kesejahteraan, dan turut mencerahkan di 
semesta raya ini.  Buku ini bertema tiga hal di atas yang tentu masih 
jauh dari kesempurnaan yang diharapkan para pembaca, masukan 
dan suguhan membangun dari pembaca menjadikan pelebaran 
kibasan sayap penulis untuk kesempurnaan buku ini dan buku yang 
lain insya Allah. 

Penulis,

Andi Sukri Syamsuri



xv

DAFTAR ISI
PROLOG ..................................................................................... v
KATA PENGANTAR .................................................................xiv
DAFTAR ISI ............................................................................... xv
DAFTAR TABEL .......................................................................xix
DAFTAR GAMBAR ..................................................................xxi

I. PENDIDIKAN PASCAPANDEMI COVID 19 DI  ............. 
    INDONESIA ............................................................................ 1

Kebiasaan di Masa Transisi Sebelum Kehidupan Baru ....... 4
Skrip Pendidikan Menuju Kebiasaan Baru .......................... 7
Proses Belajar Mengajar Pasca Pandemi ............................ 11
Pendidikan Berkualitas ....................................................... 15
Pembelajaran Efektif Dimasa Pandemi .............................. 16

II. PENINGKATAN PERINGKAT MEMBACA MELALUI  
     LITERASI ............................................................................. 20

Gerakan Membaca dengan Dukungan Gerakan   .................
Berjamaah ........................................................................... 22
Penyiapan  Buku Bacaan .................................................... 23
Pengetahuan Guru Dan Apresiasinya Pada Siswa .............. 24
Fasilitasi dari Pemerintah  .................................................. 24

III. MAHASISWA CALON GURU DI ERA DISRUPSI &  . 
       REVOLUSI INDUSTRI 4.0 ............................................... 26

Guru termasuk Calon Guru  ............................................... 30
Guru Menjalankan Misi Kemanusiaan ............................... 30
Guru sebagai Penggerak Jiwa Anak Didik  ........................ 31

IV. TEKNIK MENULIS  LAPORAN BERBASIS  ............... 
      KEGIATAN PEMBELAJARAN DALAM JURNAL ....... 33

Pengertian  Menulis ............................................................ 36
Fungsi Menulis ................................................................... 37
Tujuan Menulis ................................................................... 38
Manfaat menulis ................................................................. 38



xvi

Teknik Menulis Laporan Berbasis Kegiatan Pembelajaran  
Dalam Jurnal ....................................................................... 39
Kekuatan, Kelemahan dan Peluang Dalam Penerapan  ........
Teknik Menulis Laporan Berbasis Kegiatan Pembelajaran  
Dalam Jurnal ....................................................................... 41

V. PENGEMBANGAN KOMPETENSI GURU ERA  .......... 
     DISRUPSI MELALUI LITERASI DIGITAL  ................... 46

Kondisi Guru di Indonesia .................................................. 47
Penguasaan Literasi Digital Guru ....................................... 48

VI. DESKRIPSI GURU SETELAH PEMETAAN  ............... 
      KOMPETENSI DALAM SISTEM PEMBELAJARAN     
      ABAD 21 ............................................................................... 54

Landasan Uji Kompetensi Guru ......................................... 56
Kompetensi UKG ............................................................... 57
Orientasi Guru dalam pembelajaran Abad 21 .................... 58
Konsep Pertama: Keterampilan dan Pengetahuan  ...............
Abad 21 (21st Century Skills) ............................................ 58
Konsep Kedua: Pendekatan Saintifik  ..................................
(Scientific Approach) .......................................................... 61
Konsep Ketiga: Penilaian Autentik  .....................................
(Authentic Assesment) ........................................................ 61
Hasil UKG 2015 jenjang SMP ........................................... 62
Orientasi Guru dalam Proses Pembelajaran ....................... 66
Implementasi Konsep Pendidikan Abad 21 ........................ 69

VII. GURU TAK TERGANTIKAN ERA DISRUPSI &  ...... 
        REVOLUSI INDUSTRI 4’0  ............................................. 72

Konsekuensi  era disrupsi dan era industri 4’0  berdampak  
pada beberapa profesi tergantikan atau hilang tetapi ...........
peranan guru belum sepenuhnya bisa tergantikan.  ............ 74
Guru sebagai Panutan dan Suri Teladan ............................. 74
Guru Menjalankan Misi Kemanusiaan ............................... 75
Guru selalu Menggerakkan Jiwa Anak Didik pada  .............
Kebenaran dan Kebaikan untuk Meraih Masa Depan  .........
yang Cemerlang. ................................................................. 76



xvii

VIII. KOMBINASI FACE TO FACE ONLINE PADA  ........ 
         PEMBELAJARAN ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0   
         PASCA PANDEMI COVID-19 ........................................ 78

Pendidikan pada Era Revolusi Industri 4.0  ....................... 81
Keterampilan Peserta Didik Abad 21 ................................. 82
Pendekatan Technological, Pedagogical, Content .............. 83
Model Blended learning ..................................................... 87
Blended learning Type Face To Face and  Online .............. 88
Implementasi Kombinasi Face To Face Online .................. 89

IX. ANALISIS KOMPETENSI GURU BAHASA DAN  ...... 
      SASTRA INDONESIA PESERTA PPG MELALUI  ....... 
      SISTEM PEMBELAJARAN DARING 2018  ................... 94

Kompetensi Guru  ............................................................... 96
Guru Abad 21  .................................................................... 99
Analisis Kompetensi Guru Peserta PPG dalam Jabatan  ... 100

X. KOMPETENSI GURU BAHASA DAN SASTRA  ........... 
     INDONESIA MELALUI PEMBELAJARAN DALAM .. 
     JARINGAN PADA PENDIDIKAN PROFESI GURU  .... 105

Pendidikan Profesi Guru  ................................................... 110
Kompetensi Guru  .............................................................. 110
Sistem Pembelajaran dalam Jaringan (SPADA)  ................111
Tidak terdapat perbedaan positif dan signifikan  ..................
mengembangkan perangkat pembelajaran antara  ................
peserta PPG hybrid learning dengan PPG daerah  ...............
khusus  ............................................................................... 117
Terdapat perbedaan positif dan signifikan mengelola  .........
pembelajaran (performance) antara peserta PPG hybrid  .....
learning dengan PPG daerah khusus  ................................ 118
Terdapat pengaruh secara signifikan penerapan sistem  .......
pembelajaran daring pada peserta PPG hybrid learning  ... 119



xviii

XI. DERAJAT KEMAMPUAN MENULIS PUISI SISWA  .. 
      MELALUI PENGGUNAAN MEDIA FILM ANIMASI   
      BERBASIS KARAKTER  .................................................. 122

Hakikat Media Pembelajaran ............................................ 125
Menulis .............................................................................. 131
Puisi ................................................................................... 131

XII. PENINGKATAN KETERAMPILAN BERBICARA  ... 
        MELALUI METODE SOSIODRAMA MURID  .......... 
        SEKOLAH DASAR  BONTOMANAI INDONESIA .... 140

Hakekat Metode Sosiodrama ............................................. 143
Tujuan dan Manfaat Metode Sosiodrama .......................... 144
Alasan Pemilihan Metode Sosiodrama .............................. 144
Langkah-langkah Metode Sosiodrama .............................. 145
Kelebihan dan Kelemahan Metode Sosiodrama ................ 145
Penerapan Metode Sosiodrama ......................................... 145
Peningkatan Keterampilan Berbicara ................................ 146
Fokus Perhatian Pembelajaran Berbicara .......................... 146
Tujuan Pembelajaran Berbicara ......................................... 147
Gambaran Umum .............................................................. 147
Tahap Pelaksanaan Tindakan ............................................. 148
Tahap Observasi ................................................................ 149
Tahap Evaluasi dan Refleksi .............................................. 149
Instrumen Penelitian .......................................................... 150
Teknik Analisis Data .......................................................... 150
Indikator Keberhasilan  ..................................................... 151
Hasil penelitian siklus satu ................................................ 152
Hasil penelitan siklus dua .................................................. 161

DAFTAR PUSTAKA ................................................................. 172
PROFIL PENULIS ................................................................... 186



xix

DAFTAR TABEL
1. Analisis deskriptif kompetensi guru  .................................... 101
2. Uji Regresi Linear Berganda metode forward Pengaruh  ........

Indikator setiap Modul Terhadap Kompetensi Pedagogi Guru  
Bahasa dan Sastra Indonesia Peserta PPG Unismuh  ..............
Makassar ............................................................................... 103

3. Uji Regresi Linear Berganda metode forward Pengaruh  ........
Indikator setiap Modul Terhadap Kompetensi Profesional  .....
Guru Bahasa dan Sastra Indonesia Peserta PPG Unismuh  .....
Makassar ............................................................................... 104

4. Statistik deskriptif variabel penelitian  ................................. 115
5. Ringkasan uji normalitas ....................................................... 116
6. Ringkasan uji homogenitas ................................................... 116
7. Ringkasan uji hipotesis H1, H2, H3, dan H4 ........................ 116
8. Format Penilaian Penulisan Puisi .......................................... 134
9. Hasil Observasi Aktivitas Belajar Murid pada Siklus I ........ 152
10. Hasil Observasi Kegiatan Guru pada Siklus I ....................... 153
11. Daftar Nilai Murid Tes Siklus I ............................................. 155
12. Statistik Hasil Belajar Keterampilan Berbicara Bahasa  ..........

Indonesia Siklus I Murid Kelas V  SD Negeri Bontomanai  ...
Unggulan ............................................................................... 157

13. Distribusi Frekuensi dan Persentase Hasil Belajar  .................
Keterampilan Berbicara Bahasa Indonesia pada Siklus I ..... 158

14. Deskripsi Ketuntasan Hasil Belajar Keterampilan Berbicara  
Bahasa Indonesia Siklus I pada Murid Kelas V SD Negeri  ....
Bontomanai Unggulan .......................................................... 159

15. Hasil Observasi Aktivitas Belajar Murid pada Siklus II ....... 161
16. Hasil Obsevasi Kegiatan Guru Pada Siklus II ...................... 162
17. Daftar Nilai Murid Tes Siklus II ........................................... 163
18. Statistik Hasil Belajar Keterampilan Berbicara Bahasa  ..........

Indonesia Siklus II pada Murid Kelas V SD Negeri  ...............
Bontomanai Unggulan .......................................................... 166

19. Distribusi Frekuensi dan Persentase Hasil Belajar  .................
Keterampilan Berbicara Bahasa Indonesia pada Siklus II .... 166



xx

20. Deskripsi Ketuntasan Hasil Belajar Keterampilan Berbicara  
Bahasa Indonesia Siklus II Murid Kelas V SD Negeri ............  
Bontomanai Unggulan .......................................................... 168

21. Distribusi Frekuensi dan Persentase Skor Setelah Proses  .......
Pembelajaran pada Siklus I dan II ........................................ 169



xxi

DAFTAR GAMBAR
1. Jumlah Pengguna Sosial dari Penduduk Indonesia ................ 49
2. Penggunaan Media Sosial di Indonesia Tahun 2019 ............. 50
3. Profil Pengguna Sosial Media berdasar Umur ....................... 51
4. Quick Respons kode (QR Kode) Sumber Belajar Online ...... 52
5. Skor UKG 2015 jenjang SMP ................................................ 63
6. Nilai UKG 2015 ..................................................................... 64
7. Gambar Kerucut pengalaman belajar Edgar Dale ................. 69
8. Keseimbangan sikap, keterampilan dan pengetahuan ........... 70
9. Kerangka pengetahuan konten pedagogis (PCK) oleh  ...........

Shulman ................................................................................. 84
10. Kerangka kerja TPACK dan komponen pengetahuannya  .... 

oleh Mishra dan Koehler ........................................................ 86
11. Barcode yang terhubung dengan www.kbbi.web.id   ............ 89
12. Subjek materi ajar dalam modul hypercontent ...................... 90
13. Struktur modul pembelajaran berbasis hypercontent ............. 92
14. Model penerapan hybrid learning PPG  ............................... 112
15. Struktur desain pembelajaran SPADA  ................................. 113
16. Pendekatan penelitian observasional dengan model cross  .....

sectional yang secara konseptual hubungan antar variabel .. 114
17. Distribusi Frekuensi dan Presentase Hasil Belajar  .................

Keterampilan Berbicara ........................................................ 159
18. Deskripsi Ketuntasan Hasil Belajar Keterampilan  .................

Berbicara ............................................................................... 160
19. Distribusi Frekuensi dan Presentase Hasil Belajar  .................

Keterampilan Berbicara ........................................................ 167
20. Deskripsi Ketuntasan Hasil Belajar Keterampilan  .................

Berbicara ............................................................................... 168
21. Distribusi Frekuensi dan Presentase Skor Setelah Proses  .......

Pembelajaran pada Siklus I dan Siklus II ............................. 170



xxii



Pendidikan, Guru Dan Pembelajaran

1

PENDIDIKAN 
PASCAPANDEMI 

COVID 19 DI 
INDONESIA

I



Pendidikan, Guru Dan Pembelajaran

2

The New Normal menjadi ungkapan yang sangat populer, ada 
juga yang menukar istilah tersebut dengan istilah sebagai "tatanan 
hidup baru", kata Pak Joko Widodo, "adaptasi dari kebiasaan baru", 
kata Pak Ridwan Kamil, "peralihan untuk menyambut norma 
baru", kata Pak Joko Widodo. Anies Baswedan dan Pak Bima 
Arya, dan "era awal yang baru" menurut Williem Bridge sebagai 
pakar perubahan.  Perlu disadari bahwa istilah “New Normal” tidak 
terbatas pada arti semantik atau makna bahasa, dan bukanlah sesuatu 
yang baru, melainkan sudah ada sejak lama atau memiliki sejarah 
yang panjang dan bermakna. Pengertian normal baru tidak bisa 
disederhanakan hanya sebatas pelonggaran PSBB, pembukaan mal, 
pertokoan dan angkutan umum. Menurut Achmad Yurianto selaku 
juru bicara pemerintah dalam percepatan penanganan COVID 19, 
tatanan hidup baru dimaknai sebagai kehidupan yang produktif dan 
aman dari wabah virus corona. Normal baru memiliki makna yang 
lebih luas atau lebih komprehensif daripada kehidupan produktif dan 
bebas dari virus corona.

Konsep “New Normal (The New Normal)” tentunya berbeda 
dengan konsep “Old Normal (The Old Normal)”. Mengapa demikian 
?, ada kekhawatiran kita salah paham tentang pengertian normal 
baru, dimana normal hanya dipahami kembali pada pikiran, sikap, 
dan tindakan atau kebiasaan lama sebelum pandemi virus corona. 
Bahkan sering kita dengar setelah wabah korona hidup kita akan 
kembali pada kebaikan, karena kita akan kembali mengajar tatap 
muka, kembali bersama, orang tua tidak lagi sibuk mendampingi 
atau membimbing anaknya belajar di rumah, tidak lagi memakai 
topeng yang sudah dirasakan selama ini. bendungan mengganggu 
pernapasan, dan setiap kali Anda tidak lagi harus mencuci tangan 
dengan sabun dan air mengalir yang terasa sangat merepotkan. 
Artinya, kita belum memasuki era normal baru tetapi sudah kembali 
pada tatanan kehidupan normal yang lama.  Achmad Yurianto selaku 
Juru Bicara Pemerintah Satgas Percepatan Penanganan Covid 19 
kerap mengatakan tidak mungkin kita kembali ke keadaan seperti 
semula (normal dulu), oleh karena itu kita harus berubah.
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Kembali ke tatanan kehidupan baru, masyarakat merespon 
dengan beragam, ada pro dan kontra. Hal itu wajar, asalkan ditujukan 
untuk kehidupan yang lebih baik dan dilakukan berdasarkan kajian 
ilmiah yang kredibel. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah 
menetapkan beberapa syarat sebelum pemerintah melaksanakan 
normal baru, antara lain: memastikan penularan terkontrol, sistem 
kesehatan dalam kondisi baik, jaminan tindakan pencegahan 
di lingkungan kerja, mencegah kasus masuknya Covid-19, dan 
memastikan kesadaran dan partisipasi publik. Selain itu, pemerintah 
menetapkan tiga kriteria penurunan PSBB, yaitu epidemiologi dengan 
indikator Rt di bawah 1 selama dua minggu, sistem kesehatan dengan 
indikator, baik prasarana kesehatan dan tenaga medis tersedia, dan 
surveilans dengan indikator jumlah tes per satu juta penduduk. tidak 
kurang dari 3.500 dan dilakukan secara masif secara teratur.

Tahun 2020 lalu,  China (China) dan Korea Selatan memutuskan 
untuk kembali ke tatanan hidup baru (normal baru), namun tetap 
mengikuti protokol kesehatan. Dalam hitungan hari setelah berada 
pada fase normal, lonjakan wabah yang sangat signifikan terjadi (79 
kasus), 67 (85%) kasus baru ini terjadi di ibu kota negara (Seoul). 
Akhirnya negara ginseng kembali memberlakukan batasan sosial. 
Fakta di atas, senada dengan pernyataan yang sering disampaikan 
oleh ahli epidemiologi di Universitas Indonesia, Pak Pandu Riono, 
ia tidak bosan mengingatkan, “Kalau terus diberlakukan pelaksanaan 
fase normal baru, sedangkan persyaratannya dan kriteria yang 
telah ditentukan belum terpenuhi, maka bersiaplah menanggung 
peningkatan kasus ” (Kompas, 29 Mei 2020).

Memperhatikan dan memperhatikan persyaratan dan 
kriteria di atas, ahli epidemiologi Universitas Indonesia Pandu 
Riono menilai normal baru tidak dapat terlaksana secara optimal 
jika indikator kesehatan belum terpenuhi. Dia mempertanyakan 
keakuratan atau validitas data Covid 19 sehingga sulit menghitung 
angka reproduksinya  (Kompas TV You Tube, Sabtu 30 Mei 2020).  
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Kebiasaan di Masa Transisi Sebelum Kehidupan Baru

 Euforia teori perubahan yang berbicara tentang "The New 
Normal" dengan semua skenario dan SOP yang terjadi belakangan 
ini bersifat ambigu, menurut penulis lebih tepat menggunakan 
istilah "Fase Transisi" seperti yang diungkapkan oleh Bapak 
Anies Baswedan selaku Gubernur DKI, Bapak Bima Arya sebagai 
Walikota Bogor dan adaptasi kebiasaan barunya oleh Ridwan Kamil 
selaku Gubernur Jawa Barat. Sebelum membentuk kembali tatanan 
kehidupan baru atau normal baru, yang terbaik adalah mendahului 
masa transisi atau fase, yaitu fase yang akan menentukan berhasil 
tidaknya fase normal baru di masa depan. Asumsi di atas didasarkan 
pada pendapat William Bridge (2005) dalam bukunya; “Mengelola 
Transisi” yang sebenarnya menjadi masalah kita hingga saat ini 
bukanlah kurangnya dan kompleksitas perubahan, melainkan 
ketidakefektifan mengelola setiap fase perubahan.

 Hampir setiap orang mengalami pemutusan hubungan kerja 
yang sulit, kerugian psikologis yang sangat besar, merasa bimbang, 
kecemasan meningkat dan motivasi menurun, mudah terpolarisasi 
karena cara lama harus ditinggalkan, tetapi cara baru belum 
terbentuk atau nyaman, dan selalu ada keraguan tentang caranya. 
untuk beraksi. Bahkan dalam memerangi wabah Covid 19 kita belum 
berhasil melewati tahap pertama, indikasinya masyarakat belum 
disiplin dalam mengikuti protokol kesehatan, dampaknya sulit untuk 
memasuki tahap selanjutnya yaitu tahap transisi , terutama fase start-
up baru (normal baru). Jika kita gagal menerapkan perubahan pada 
fase transisi, maka kita akan jatuh jauh ke dalam jurang kehancuran 
dan sangat sulit untuk kembali ke fase awal yang baru (normal baru), 
sebaliknya jika kita berhasil menjalani fase transisi, sangat mungkin 
terjadi lompatan yang sangat cepat. fase start-up baru (normal baru).  
Oleh karena itu penting untuk mempersiapkan dan mengelola fase 
transisi dengan sebaik-baiknya sebelum menjalani fase normal baru, 
sesuai dengan skenario dan persyaratan yang ditetapkan oleh WHO 
dan pemerintah. Tugas kita hanya taat dan melaksanakannya. Jika 
wabah virus Corona meningkat meskipun kita telah melakukan 
segala upaya untuk mencegahnya, itu berarti ada yang salah dengan 
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apa yang telah kita lakukan selama ini, termasuk kesalahan dan 
kegagalan kita dalam mengelola fase penghentian dan fase transisi.

Menata Kebiasaan Baru

Kebijakan "normal baru" terdiri dari perubahan perilaku atau 
kebiasaan. Perubahan tingkah laku sangat dipengaruhi oleh perubahan 
pikiran dan sikap yang dalam prakteknya bukanlah pekerjaan yang 
mudah, selain akibat disentuh oleh pemikiran dan sikap seseorang 
oleh paradigma lama, juga karena kemudahan dalam pikiran, sikap 
dan sikap. perilaku yang telah berubah berulang. Menurut para 
ahli, orang mudah kambuh atau kembali ke kebiasaan lama karena 
ketidakstabilan emosi. Oleh karena itu, perubahan membutuhkan 
pengekangan aktif. Charles Duhigg (2014) dalam bukunya "The 
Power of Habit" mengutip hasil studi oleh seorang peneliti Duke 
University pada tahun 2006 menemukan bahwa "lebih dari 40% 
tindakan yang dilakukan orang setiap hari bukanlah keputusan nyata 
tetapi kebiasaan".

Alan Deutschman (2008) dalam bukunya "Change or Die" 
menyatakan fakta sebagai berikut: (1) penelitian menyimpulkan 
bahwa peluang untuk berubah adalah sembilan berbanding satu (9: 
1), artinya dari sembilan peluang, satu peluang adalah milik Anda. 
Para ahli mengatakan bahwa sembilan dari sepuluh orang (90%) 
tidak ingin berubah; (2) Rahasia sukses Toyota dalam melakukan 
perubahan, tidak terletak pada teknologi yang digunakan, tetapi 
pada sisi psikologis. (3) banyak orang gagal mewujudkan tujuan 
dan keinginan mereka. Alasannya, bukan karena mereka tidak mau 
berubah atau karena mereka tidak bisa berubah, melainkan karena 
mereka tidak memahami konsep perubahan itu sendiri atau tidak 
memiliki alat yang tepat untuk melakukan perubahan.

 Kebiasaan memainkan peran yang sangat penting dalam 
kehidupan manusia, mereka mengambil porsi yang cukup besar 
dari usaha manusia. Penelitian Duke University di Amerika Serikat 
menyimpulkan bahwa perilaku manusia 40% dikendalikan oleh 
kebiasaan. Mahatma Ghandi mengingatkan, “Perhatikan pikiranmu, 
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karena itu akan menjadi kata-katamu. Perhatikan kata-kata Anda, 
karena itu akan menjadi perbuatan Anda. Perhatikan tindakan Anda, 
karena itu akan menjadi kebiasaan Anda. Perhatikan kebiasaan Anda, 
karena dia akan menjadi karakter Anda. Dan perhatikan karaktermu, 
karena dia akan menjadi takdirmu". Ibn Miskawaih (1998) dalam 
bukunya" Tahdzib Al-Akhlaq "menegaskan bahwa" karakter manusia 
terletak pada pikirannya, dan dapat dicapai melalui pendidikan dan 
pergaulan, pengulangan atau kebiasaan dan disiplin ". Joyce Divinyi 
(2003) dalam bukunya "Discipline Your Kids"  mengatakan hal 
serupa bahwa" otak membutuhkan pengulangan untuk menjadikan 
perilaku tertentu menjadi kebiasaan".

 Ahli neurofisiologi menyimpulkan temuannya, bahwa otak 
memiliki kemampuan luar biasa untuk menerima pikiran atau 
perilaku yang berulang-ulang dan menghubungkannya dengan pola 
atau kebiasaan otomatis dan bawah sadar. Semakin sering Anda 
mengulang pikiran dan tindakan konstruktif, maka pikiran atau 
tindakan tersebut akan menjadi lebih dalam, lebih cepat, dan lebih 
otomatis, seperti dikutip dari Paul G. Stoltz (2000) dalam bukunya 
yang berjudul“ Adversity Quotient Understanding and realising the 
important of habituation, Islam menggunakan kebiasaan sebagai 
sarana pendidikan”, dikutip dari Ibrahim Hamd Al-Qu'ayyid (2005) 
dalam bukunya “10 Habits of Successful Humans Without Borders ”.

 Para Psikolog berkumpul di Francisco University untuk 
membahas tema "Mengapa Mengubah Kebiasaan Buruk Itu Sulit". 
Rapat tersebut menghasilkan rekomendasi yang memuat tiga unsur 
penting dalam membentuk perilaku yang baik, yaitu: (1) komitmen, 
janji dan niat; Akan lebih baik jika komitmen itu dituliskan, dan 
setiap kali diucapkan dan disematkan (2) modifikasi lingkungan, 
Kazuo Murakami (2007) dalam bukunya “The Divine Message of 
DNA” menjelaskan bahwa kita memiliki mekanisme “on-of”, seperti 
sakelar. Perilaku dan kebiasaan dapat berubah atau bermutasi karena 
berinteraksi dengan lingkungan di mana seseorang berada, dipicu 
oleh sikap mental, perasaan atau emosi dan pikiran yang positif, 
antusiasme, kebahagiaan, kegembiraan dan keadaan psikologis 
lainnya; (3) monitoring dan evaluasi (monev) perubahan perilaku 
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yang diinginkan/direncanakan. Akan lebih efektif jika dilakukan 
secara formatif. Semakin cepat monev dilakukan maka akan semakin 
baik pula perilaku seseorang. Sejujurnya, harus diakui bahwa selama 
ini kita lalai melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perubahan 
perilaku, sehingga sulit untuk melakukan perubahan.

Skrip Pendidikan Menuju Kebiasaan Baru

Kapan harus kembali ke sekolah, dibuka kembali pada Januari 
2021 atau ditunda pada pertengahan Juli 2021, merupakan dilema 
yang menjadi perdebatan di masyarakat. Plt Dirjen Pendidikan Anak 
Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan, “Jika ditunda atau diundur 
hingga Januari 2021, ada konsekuensi dan sinkronisasi agar tahun 
ajaran tetap dilaksanakan pada pertengahan tahun di  Juli 2021 
dengan pola pembelajaran online atau offline, bukan pembelajaran 
tatap muka.

 Belajar dari China (China) dan Korea Selatan yang telah 
memutuskan untuk kembali ke tatanan hidup baru (normal baru) 
dimana fasilitas umum dan sekolah dibuka kembali, namun tetap 
mengikuti protokol kesehatan yang sangat baik, misalnya sebelum 
masuk kelas siswa memakai baju terbaru masker, pakaian (disemprot 
dengan kemeja, celana, sepatu dan tas), pengecekan suhu tubuh, 
siswa duduk di meja bersama satu orang dengan jarak lebih dari 
satu meter. Karena lonjakan wabah yang terjadi di negara itu sangat 
signifikan, dalam hitungan tiga hari, sekolah tutup dan kembali 
belajar dari rumah.

 Memperhatikan pandemi wabah Covid 19 yang masih 
belum berkecamuk, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) meminta 
pemerintah tetap belajar dari rumah atau sekolah agar tetap tutup. 
Lebih dari 91% populasi siswa dunia terpengaruh oleh penutupan 
sekolah akibat pandemi COVID 19 (UNESCO). Survei KPAI 
mengungkapkan bahwa 139 (17,5%) dari 800 anak di Indonesia 
terpapar corona, 80% orang tua ingin melanjutkan sekolah dari rumah. 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia belum 
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menetapkan waktu masuk kembali sekolah. Pembukaan kembali 
sekolah menunggu pertimbangan Satgas Percepatan Penanganan 
Covid 19. Prinsipnya, kesehatan dan keselamatan siswa menjadi 
prioritas utama.

Bapak Joko Widodo selaku Presiden RI menyatakan beberapa 
waktu yang lalu untuk tidak tergesa gesa (grasa-grusu), melainkan 
penuh kehati-hatian menerapkan new normal di sektor pendidikan 
yang sangat berbeda dari sektor-sektor kehidupan lainnya (Fajar.
com.id, 1 Juni 2020)

Ada tiga skenario menurut Aswandi (2020) terkait pendidikan 
menuju normal baru yaitu : . 

1. Skenario pertama dengan melaksanakan komitmen melalui 
penguatan aktif untuk memberikan pemahaman dan mematuhi 
semua protokol kesehatan, termasuk menjaga jarak, memakai 
masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, serta menjalani 
gaya hidup bersih dan sehat serta hidup produktif di mana pun 
kita berada. 

2. Dalam skenario kedua ini; (1) memberikan pemahaman 
tentang protokol kesehatan melalui kegiatan penjangkauan, 
pendidikan dan simulasi yang efektif untuk memastikan 
bahwa protokol kesehatan tersebut dilaksanakan dengan baik. 
Untuk itu pengawasan harus dilakukan dengan baik dan sanksi 
harus diberikan kepada siapapun yang melanggar ketentuan 
yang berlaku; (2) Jika pemerintah tetap menutup sekolah atau 
belajar dari rumah, sedangkan sistem pendidikan nasional 
tetap dapat menjamin terpenuhinya hak peserta didik untuk 
mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas, melindungi 
warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID 19, 
mencegah penyebarannya. dan penularan COVID 19 di satuan 
pendidikan; dan memastikan terpenuhinya dukungan psikososial 
bagi pendidik, siswa, dan orang tua, solusinya adalah melalui 
Learning From Home (BDR) melalui Pembelajaran Jarak Jauh 
(PJJ) yaitu pembelajaran jarak jauh online dan pembelajaran 
jarak jauh online dan pembelajaran jarak jauh secara offline, 
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seperti: menggunakan televisi, radio, modul belajar mandiri, dan 
lembar kerja agar lebih efektif. Learning From Home (BDR) 
dilaksanakan untuk memberikan pengalaman yang bermakna 
bagi peserta didik tanpa dibebani dengan penyelesaian kurikulum 
dan fokus pada pendidikan kecakapan hidup, bervariasi antar 
daerah, satuan pendidikan dan peserta didik sesuai minat dan 
kondisi masing-masing, hasil belajar diberikan umpan balik 
kualitatif. dan berguna tanpa harus memberikan skor atau nilai 
kuantitatif dan mendorong pola interaksi dan komunikasi yang 
positif antara guru dan orang tua; (3) ketahanan terhadap wabah 
Covid 19 membutuhkan kesadaran kolektif dari semua pemangku 
kepentingan pendidikan, yaitu keluarga, sekolah atau pemerintah 
dan masyarakat.  Oleh karena itu, ketiga komponen masyarakat 
harus berkolaborasi mempersiapkan pendidikan untuk normal 
baru. Menurut skenario penulis dan persiapan pemulangan dapat 
disiapkan mulai sekarang secara bertahap, meliputi sosialisasi, 
edukasi dan sosialisasi. Banyaknya infrastruktur sekolah yang 
harus disesuaikan, seperti jarak meja, penyediaan tempat cuci 
tangan yang dilengkapi sabun dan air leding, pengaturan jam 
belajar, dan peninjauan kurikulum, tentunya dilakukan secara 
bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah dengan 
memperhatikan aspek-aspeknya. epidemiologi, sistem kesehatan 
dan pengawasan yang tidak berkelanjutan. sama di setiap 
daerah; (4) Untuk mengefektifkan pembelajaran dari rumah, 
perlu adanya bimbingan atau pendampingan kepada orang tua 
berkenaan dengan home schooling.  Khusus pada tahap transisi 
(skenario kedua), kepala sekolah memiliki peran antara lain: 
(1) menetapkan model pengelolaan satuan pendidikan darurat 
selama BDR dan menentukan sistem pembelajaran; (2) membuat 
rencana keberlanjutan pembelajaran; (3) memberikan bimbingan 
dan pemantauan kepada guru; (4) memastikan ketersediaan 
infrastruktur yang dimiliki gurdalam memfasilitasi pembelajaran 
jarak jauh; (5) membuat program kepedulian untuk mendukung 
orang tua / wali dalam mendampingi anak-anak BDR; (6) 
membentuk Tim Siaga Darurat penanganan COVID 19 di satuan 
pendidikan; (7) mengkoordinasikan dan memberikan laporan 
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berkala kepada Dinas Pendidikan dan / atau UPT Pendidikan di 
daerah. 

Pendidik atau guru berperan dalam memfasilitasi pembelajaran 
jarak jauh secara online, offline, atau kombinasi keduanya sesuai 
dengan kondisi dan ketersediaan fasilitas belajar. Bentuk peran 
guru meliputi: (1) APA (konten atau konten); berkoordinasi 
dengan kepala sekolah dan meninjau kurikulum; (2) WHO (profil 
pembelajaran, status dan kebutuhan saat ini, dukungan keluarga; 
dan (3) BAGAIMANA: penilaian diri guru, dukungan guru, 
sumber daya, penataan pembelajaran, dukungan dan umpan 
balik kepada siswa dan penilaian, Orang tua berperan, antara 
lain : (1) memastikan mekanisme komunikasi dengan guru dan 
pendidik; (2) merencanakan pembelajaran inklusif (misalnya 
jadwal dan tugas) sesuai dengan kondisi orang tua dan siswa; (3) 
berkoordinasi dengan guru mengenai tugas belajar; (4) bersama 
dengan guru untuk mengontrol pembelajaran siswa.

3. Dalam skenario ketiga ini; (1) Walaupun ada pihak yang 
mengatakan bahwa sekolah di kawasan hijau dapat membuka 
sekolah, namun tetap harus diperhatikan dengan hati-hati 
dan selalu disiplin dalam melaksanakan tata tertib kesehatan, 
antara lain: menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan 
pakai sabun dan air. mengalir, dan menjaga pola hidup sehat 
dan bersih (lingkungan bersih dan olah raga atau senam 
pagi sebelum masuk kelas) lebih efektif sehingga efektifitas 
penerapan protokol kesehatan di lingkungan pendidikan dapat 
terjamin karena menjaga keselamatan dan kesehatan peserta 
didik dari COVID 19 wabah adalah yang pertama dan utama. 
Bagaimanapun juga, harus diakui dan disadari bahwa kesulitan 
pencegahan dan penanggulangan wabah korona ini disebabkan 
oleh kurangnya disiplin masyarakat. Oleh karena itu, pandemi 
ini harus mengajari kita pentingnya membentuk disiplin yang 
harus ditanamkan sejak dini; (2) menyediakan perangkat 
pembelajaran yang mendukung keefektifan blended learning. 
Namun hal tersebut tidak cukup, ketidakefektifan belajar siswa, 
bukan semata-mata karena minimnya infrastruktur dan jaringan, 
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akan tetapi karena kurangnya kompetensi guru terutama dalam 
pembelajaran online, bahkan lebih parah lagi, budaya belajar 
siswa sangat lemah. , sebenarnya kendali belajar siswa ada 
pada orang lain. Hal ini terjadi sebagai akibat dari pengaruh 
strategi pembelajaran behavioristik selama ini, ke depan perlu 
dilakukan upaya untuk menerapkan pembelajaran konstruktif. 
(3) selalu mengupayakan inovasi pembelajaran yang inovatif; 
dan (4) meningkatkan partisipasi orang tua dan masyarakat 
dalam pembelajaran yang efektif. Dalam semua tahapan, kepala 
sekolah, guru dan orang tua harus saling menguatkan untuk 
bekerja sama dalam mewujudkan pendidikan yang lebih baik 
di era normal baru sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-
masing.

Proses Belajar Mengajar Pasca Pandemi

Sekolah diberi kebebasan untuk mengelola kegiatan belajar 
mengajar melalui sarana online guna memenuhi hak siswa untuk 
mendapatkan layanan pendidikan pada saat darurat penyebaran 
Penyakit Virus Corona (COVID-19), pembelajaran diadakan dari 
rumah. Guru memberikan pelajaran yang lebih bermakna agar 
siswa merasa nyaman dan produktif dalam mengasah soft skill. 
Pihak sekolah pun berinisiatif membuat poster untuk mendorong 
pembelajaran dari rumah untuk memberikan pemahaman kepada 
siswa dan orang tua khususnya siswa tingkat SD. Hal ini dimaksudkan 
agar siswa tetap melaksanakan proses belajar mengajar meskipun 
tidak bersekolah

Masa transisi dari pembelajaran offline melalui perpindahan 
tatap muka ke online memaksa penggunaan pembelajaran online 
dengan memanfaatkan digitalisasi seperti menggunakan zoom, 
google meet, whatsapp dan media lainnya. Namun pemanfaatan 
digitalisasi bukan tanpa masalah, masih banyak kendala yang 
menghambat efektivitas pelaksanaan pembelajaran dengan metode 
online karena belum semua pihak siap dengan perubahan tersebut. 
Beberapa keterbatasan metode online adalah kurangnya penguasaan 
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teknologi informasi oleh guru dan siswa, sarana dan prasarana 
yang kurang memadai, serta perangkat pendukung teknologi yang 
mahal. Banyak daerah di Indonesia yang kondisi ekonominya masih 
memprihatinkan. Kesejahteraan guru dan siswa membuat mereka 
tidak sepenuhnya terbatas dalam menikmati sarana dan prasarana 
teknologi informasi yang sangat dibutuhkan oleh bencana Covid-19.

 Senada dengan pendapat di atas, bapak Nadiem Anwar 
Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI pada 
Simposium Internasional Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah 
dengan tema “Innovative School Leadership to Improve Student 
Learning and Wellbeing”, di Jakarta, 30 Nopember 2019 di hadapan 
para kepala sekolah, pengawas, asosiasi kepala sekolah dan pengawas  
ditegaskan hal-hal berikut ini: (1) di era yang serba cepat berubah 
(speed), banyak kejutan (surprises) dan pergeseran tiba-tiba (sudden 
shift) menuntut kemampuan kita mengantisipasi kebutuhan yang 
dibutuhkan untuk tumbuh dan sukses di masa depan. Ia meragukan 
industri dan ekonomi seperti apa yang menjamin kehidupan di masa 
depan, namun ia percaya bahwa beberapa kompetensi dasar yang 
diperlukan oleh kita semua untuk keselamatan masa depan dan 
dunia pendidikan harus diorientasikan kepada kompetensi dasar 
masa depan tersebut, yakni: critical thinking and problem solving, 
creativity, competition logic, communication, collaboration and 
compassion. 

 Selain kompetensi dasar tersebut, masa depan membutuhkan 
kemampuan literasi dasar, antara lain: membaca (literacy), numeracy, 
scientific, information communication technology (ICT), finansial, 
cultural and civic; dan kualitas karakter, termasuk: ingin 
tahu (curiosity), initiative, tekun (persistence), adaptabily, leadership, 
social and cultural awareness; (2) dunia pendidikan di masa depan 
(era revolusi industri 4.0) membutuhkan kepemimpinan inovatif, baik 
sekolah maupun perguruan tinggi. Oleh karena itu: (a) perlu perubahan 
paradigma kepemimpinan yang sebelumnya kepemimpinan sebagai 
penguasa, regulator dan pengendali berubah menjadi kepemimpinan 
sebagai pelayan (servant leadership). Ken Blanchard dan Mark 
Miller (2010) dalam bukunya “The Secret” menyatakan pertanyaan 
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utama yang terus menerus anda tanyakan pada diri sendiri apakah 
anda dipercaya menjadi pemimpin adalah “Apakah saya seorang 
pemimpin yang melayani dan membantu atau seorang pemimpin 
yang melayani diri sendiri”; (b) kepemimpinan sekolah inovatif 
berorientasi pada peserta didik, semua stakeholder pendidikan 
harus memahami dan menyadari bahwa pelanggan utama (main 
customer) pendidikan adalah siswa dan/atau mahasiswa. Oleh karena 
itu bapak menteri mengemukakan “setiap pemikiran, sikap dan 
tindakan pemimpin pendidikan, termasuk pemimpin sekolah yang 
inovatif harus dilandasi oleh kepentingan siswa. Jika tidak terkait 
untuk kepentingan siswa, maka jangan dilakukan”. Masih banyak 
pemikiran, sikap dan tindakan yang pertama dan utama dilakukan 
oleh stakeholder pendidikan (pendidik dan tenaga kependidikan), 
baik di sekolah maupun dan perguruan tinggi tidak dilandasi oleh 
kepentingan siswanya; (c) sekolah inovatif memberikan kesempatan 
kepada semua warga sekolah (peserta didik, guru, kepala sekolah dan 
tenaga kependidikan lainnya) untuk mencetuskan dan mencoba ide 
atau pemikiran baru dan berpikir kritis meskipun ide baru tersebut 
memiliki kemungkinan atau resiko gagal. Kardinal John Hendry 
Newman mengatakan, “Jangan takut hidupmu akan berakhir, tetapi 
takutlah bahwa hidupmu tidak akan dimulai. Janganlah mengkritik 
orang yang mencoba dan gagal, tetapi mereka yang gagal mencoba”. 

Kepemimpinan sekolah inovatif menghargai virus inovatif 
untuk tumbuh kembang karena diyakini akan melahirkan atau 
menciptakan budaya inovatif di sekolah; (d) pemimpin sekolah 
harus menyadari bahwa kemampuan menjadi pemimpin inovatif 
yang efektif diproses dan berkembang setiap hari, bukan dalam hari 
seperti berinvestasi di pasar saham. Jika Anda berharap menjadi kaya 
suatu hari nanti, anda tidak akan berhasil. Kemampuan memimpin 
sebenarnya adalah kumpulan dari berbagai ketrampilan (rasa hormat, 
pengalaman, kekuatan emosional, keterampilan membina hubungan, 
disiplin, visi, momentum, waktu  dan sebagainya) yang dapat 
dipelajari dan ditingkatkan. Kemampuan untuk mengembangkan 
dan meningkatkan keterampilan yang membedakan pemimpin 
dari pengikut. Bukan sesuatu yang salah dan memalukan, jika 
kepala sekolah rajin bertanya kepada para pengikutnya, baik guru 
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maupun tenaga kependidikan lainnya, apakah layanan yang dia 
berikan sebagai pemimpin sekolah itu menyenangkan. Belajar dari 
dunia bisnis dan industri, demi kemajuan dan kelangsungan hidup, 
meminta kepuasaan pelanggan adalah suatu keharusan yang mutlak; 
(e) Sudah sejak lama bapak Prof. Dr. Winarno Surakhmad selaku 
pakar pendidikan memperkenalkan “Black box of Education”, beliau 
mengatakan, “masalah mutu pendidikan dapat dipahami dari black 
box of education. Black box of education tersebut ada dalam proses 
pendidikan dan/atau pembelajaran yang umumnya terjadi dan berada 
di dalam kelas. Menciptakan suasana yang kondusif di dalam kelas 
untuk proses pembelajaran diperlukan. Oleh karena itu, perlu adanya 
pemimpin dan pengawas sekolah yang inovatif. sering dan lama 
di kelas untuk memahami lebih dalam dan komprehensif tentang 
masalah kualitas pembelajaran yang efektif;; (peningkatan kapasitas 
sumber daya manusia sekolah tidak ada bedanya dengan peningkatan 
kapasitas sumber daya manusia di lembaga lain, misalnya pendidikan 
dan pelatihan adalah kesempatan untuk berkumpul, mendengarkan 
presentasi dari nara sumber dilanjutkan dengan tanya jawab dan 
setelah itu kembali ke hotel atau penginapan. Pengalaman penulis 
saat melakukan sertifikasi guru dan diklat lainnya, seringkali pada 
saat pendaftaran peserta diklat ditanya kapan diklat ditutup, bahkan 
ketika kehadiran seseorang pada kegiatan diklat hanya sebatas 
menandatangani SPPD dan menanyakan tentang diklat. biaya, setelah 
semua itu dijawab, dia pulang. Peserta diklat tidak menyadari bahwa 
saat mereka bertemu banyak orang dari berbagai latar belakang dan 
pengalaman tidak sering (jarang) terjadi, siswa harus memanfaatkan 
kesempatan baik ini untuk bertukar pikiran dan pengalaman demi 
kemajuan di tempat kerja masing-masing.  Kondisi ini sering kita 
rasakan pada akhir tahun anggaran, berbagai undangan mengikuti 
pelatihan di tempat yang berbeda, namun materi pelatihannya (power 
point) sama. Memperhatikan kondisi di atas, penulis menyimpulkan 
sementara, bahwa beberapa kegiatan pelatihan tidak serius dan /
atau tidak benar-benar dilaksanakan dan diikuti. Semua itu adalah 
"Kemarin". Ke depan (esok hari), kegiatan peningkatan kapasitas 
sumber daya manusia yang berkelanjutan sangat dibutuhkan dan 
harus dilakukan dengan baik. Jika tidak, jangan lakukan sebaliknya; 
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dan (g) kepemimpinan sekolah yang inovatif menciptakan generasi 
yang inovatif, kreatif, dan berkarakter. Oleh karena itu, warga atau 
pemangku kepentingan sekolah harus bekerja sama sebagai satu tim 
kerja di bawah koordinasi kepala sekolah. Insya Allah “Bersama, 
Kita Bisa”. Kepemimpinan sekolah yang inovatif sangat diperlukan 
di era baru pendidikan saat ini.

Pendidikan Berkualitas

Undang-Undang RI No. 20 /Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional mengamanatkan, “Setiap warga negara 
berhak memperoleh pendidikan yang berkualitas”. Seorang 
profesor pendidikan Selandia Baru John Hetty, meninjau 51.000 
hasil penelitian untuk menemukan faktor-faktor apa saja yang 
mempengaruhi kualitas pendidikan, akhirnya menyimpulkan bahwa 
50% kualitas pendidikan ditentukan oleh faktor guru, 45% ditentukan 
oleh faktor kurikulum, dan 43% ditentukan oleh faktor pengajaran.

Studi tahun 2007 tentang prestasi belajar pada dua kelompok 
siswa yang memiliki karakteristik yang sama, tetapi diajar oleh guru 
dengan kualitas profesional yang berbeda. Diketahui bahwa setelah 
3 (tiga) tahun diajar oleh guru yang berbeda, terdapat perbedaan 
hasil belajar siswa sebesar 56%. Siswa yang diajar oleh guru yang 
profesional, selain memiliki prestasi akademik dan kepribadian yang 
lebih baik akan menjadi manusia pembelajar meskipun nantinya 
pada jenjang pendidikan berikutnya mereka tidak diajar oleh guru 
yang profesional. Sebaliknya siswa yang selama ini diajar oleh guru 
yang kurang profesional, selain tidak memiliki prestasi akademik 
yang tinggi, juga menjadi manusia yang mengalami kesulitan belajar 
walaupun nantinya pada jenjang pendidikan berikutnya diajar oleh 
guru yang profesional. Ketidakberdayaan belajar ini secara permanen 
diteruskan ke generasi berikutnya di mana orang tua mewariskan 
ketidakberdayaan kepada anak-anak mereka dan anak-anak mereka 
mewariskan ketidakberdayaan kepada cucu mereka, dan seterusnya. 
Penelitian tersebut mengingatkan kita semua untuk lebih berhati-hati 
(cermat) dalam memilih lembaga pendidikan (sekolah) bagi anak 
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kita, terutama dari aspek "Siapakah Guru Anak Kita?" aksesoris 
bangunan. Pengalaman penulis, membuktikan sekolah yang 
bersahabat dan nyaman untuk anak-anak kita. Tanyakan kepada 
anak-anak kita, apakah mereka senang bersekolah di sana? Dan 
faktor apa yang membuat mereka bahagia?

Pembelajaran Efektif Dimasa Pandemi

Setelah munculnya pandemi Covid-19, sistem pendidikan 
mulai mencari suatu inovasi untuk proses kegiatan belajar mengajar. 
Terlebih adanya Surat Edaran no. 4 tahun 2020 dari Menteri 
Pendidikan dan kebudayaan yang menganjurkan seluruh kegiatan di 
institusi pendidikan harus menjaga jarak dan seluruh penyampaian 
materi akan disampaikan di rumah masing-masing.

Pandemi Covid-19 ‘memaksa’ perubahan besar di setiap 
dimensi kehidupan, tidak terkecuali dalam dunia pendidikan, mau 
tidak mau harus beradaptasi dan berinovasi dalam kenormalan baru 
(New Normal). Sebuah survei dilakukan oleh Snapcart untuk menilik 
seberapa besar dampak yang dibawa oleh virus corona terhadap 
aspek kehidupan orang Indonesia yang melibatkan 2000 laki-laki 
dan perempuan berumur 15-50 tahun di 8 kota besar di Indonesia 
(Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Palembang, 
Makassar, dan Manado) menunjukkan bahwa pandemi virus corona 
berdampak paling besar terhadap kehidupan sosial masyarakat. 

Sejak dahulu telah diprediksi oleh Ali bin Abi Thalib 
R.A. dengan ungkapan fenomenalnya, “Didiklah anak-anakmu 
sesuai dengan zamannya. Sungguh mereka akan menghadapi masa 
yang berbeda dengan masamu”. Ungkapan ini memberikan sinyal 
akan adanya perubahan sosial yang besar dimasa pandemi Covid-19 
dan pasca pandemi, khususnya dalam konteks pendidikan. 

Perubahan dalam proses belajar mengajar dilakukan oleh 
Kementerian pendidikan di Indonesia  dengan mengganti proses 
belajar mengajar dengan menggunakan sistem pembelajaran dalam 
jaringan (daring), sistem ini menjanjikan beberapa hal yaitu : 1) 
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Tatap muka menjadi tatap layar; 2) Belajar pada waktu yang sama 
tapi tempat yang berbeda; 3) Jam belajar-jam sekolah menjadi 
tak terbatas; 4) dahulu teman belajar adalah guru sekarang teman 
belajar adalah orang tua bahkan saudara. Pendidik dapat memantau 
peserta didiknya secara bersama dengan banyak aplikasi yang bisa 
dimanfaatkan untuk melakukan pembelajaran daring. Zoom, Google 
Meet, Telegram, Whatsapp Group, dan aplikasi lainnya.

Sistem pembelajaran efektif di masa pandemi tidaklah 
mudah baik bagi tenaga pendidik maupun peserta didik, pendidik 
haru mengetahui cara agar materi yang disampaikan dapat dengan 
mudah dipahami oleh peserta didik. Hal inilah yang mengharuskan 
kepada tenaga pendidik serta peserta didik agar senantiasa kreatif 
dan inovatif, olehnya itu diperlukan kerjasama berbagai pihak dalam 
mencetak tenaga pendidik dan peserta didik yang adaptif dalam 
teknologi pembelajaran.

Beberapa metode pembelajaran paling Efektif Dimasa Pandemi

1. Project Based Learning : Tujuan utama pembelajaran ini 
dengan memberikan pelatihan kepada pelajar sehingga dapat 
berkolaborasi, gotong royong, dan empati dengan sesama, 
Sangat efektif diterapkan bagi para pelajar dengan membentuk 
kelompok belajar kecil dalam mengerjakan projek, eksperimen, 
dan inovasi, harus memerhatikan protokol kesehatan yang 
berlaku

2. Daring Method : Metode ini bisa mengatasi permasalahan yang 
terjadi selama pandemi  berlangsung, Dapat membuat para 
pelajar untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di rumah dengan 
baik. Seperti halnya membuat konten dengan memanfaatkan 
barang-barang di sekitar rumah maupun mengerjakan seluruh 
kegiatan belajar melalui sistem online, Metode full daring dengan 
sistem pembelajaran yang disampaikan akan tetap berlangsung 
dan seluruh pelajar tetap berada di rumah masing-masing dalam 
keadaan aman.

3. Luring Method : Model pembelajaran yang dilakukan di 
luar jaringan. Dalam artian, pembelajaran yang  dilakukan 
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secara tatap muka dengan memperhatikan zonasi dan protokol 
kesehatan yang berlaku. Metode ini dirancang untuk menyiasati 
penyampaian kurikulum agar tidak berbelit saat disampaikan 
kepada siswa. Model pembelajaran ini dinilai cukup baik bagi 
pihak yang  memiliki sarana dan prasarana kurang mendukung 
untuk sistem daring.

4. Home Visit Method : Kegiatan belajar mengajar dimana pengajar 
mengadakan home visit di rumah pelajar dalam waktu tertentu.  
Sangat pas untuk pelajar yang kurang memiliki kesempatan 
untuk mendapatkan seperangkat teknologi yang mewadahi. 
Dengan demikian, materi yang akan diberikan kepada siswa bisa 
tersampaikan dengan baik.Banyak dilakukan di daerah Pedesaan 
yang minim signal

5. Integrated Curriculum : Metode pembelajaran ini tidak hanya 
melibatkan satu mata pelajaran saja, namun juga mengaitkan 
metode pembelajaran lainnya. Melalui metode ini, selain pelajar 
yang melakukan kerjasama dalam mengerjakan projek, dosen  
juga diberi kesempatan untuk mengadakan team teaching dengan 
dosen pada mata kuliah lainnya.  Dapat diaplikasikan untuk 
seluruh pelajar yang berada di semua wilayah, karena metode ini 
akan diterapkan dengan sistem daring. 

6. Blended Learning : Banyak diterapkan di Indonesia, yang 
lebih menekankan kepada penggabungan/penyatuan metode 
pembelajaran secara konvensional (face-to-face) dengan metode 
e-learning yang didukung dengan kemajuan teknologi.  Kegiatan 
pembelajaran dapat dilaksanakan dimana saja dan kapan saja 
tanpa adanya batasan ruang dan waktu.  Metode ini sudah 
sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk membuka sekolah 
dengan menerapkan model kelas bergiliran (shift) selama masa 
pandemi Covid19 sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan 
Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan 
Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 di Masa Pandemi 
Covid-19.

7. 
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Sebagai upaya menigkatkan sistem pembelajaran efektif ini 
diperlukan keterlibatan semua pihak, dimana bagi para pemangku 
kepentingan di bidang pendidikan, sebaiknya terus mengoptimalkan 
kualitas pendidikan dengan mengembalikan keharmonisan Tri 
Pusat Pendidikan (pendidikan keluarga, sekolah, dan lingkungan). 
Disamping itu sistem pembelajaran mau tidak mau harus terus 
beradaptasi dan berinovasi dalam kenormalan baru (New Normal) 
dengan terus menjawab tantangan pendidikan yang semakin 
kompleks.
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Pendidikan dalam perkembangan paradigma dunia 
dihadapkan pada sejumlah tantangan yang nyata dan kuat. Salah 
satu tantangannya adalah pendidikan harus mampu menghasilkan 
sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam mewujudkan sumber 
daya manusia yang berkualitas di abad 21, perlu dilakukan sejumlah 
keterampilan seperti pelangi keterampilan dan pengetahuan yang 
dikembangkan oleh Partnership for 21st Century Skills, Trilling & 
Fadel dalam Abidin, Yunus (2015: 99).  Kutipan tersebut menyatakan 
bahwa keterampilan utama dalam konteks abad 21 adalah (1) 
keterampilan belajar dan inovasi, (2) keterampilan literasi digital, 
dan (3) keterampilan hidup dan karier.  Ketiga keterampilan belajar 
yang dikemukakan di atas sebagai keterampilan belajar Abad ke-21 
diyakini dapat tercapai jika dipayungi  oleh wadah besar yakni  tiga  
literasi dasar yakni literasi membaca, literasi menulis, dan literasi 
Arimetiks (Trilling & Fadel dalam  Abidin, Yunus:2015:15).

Saat ini pemerintah Indonesia melalui Kementerian 
Pendidikan sedang menggalakkan program literasi bagi masyarakat 
Indonesia. Hal ini terlihat dari pergerakan literasi di Tanah Air. 
Literasi sangat erat kaitannya dengan istilah literasi. Literasi secara 
luas diartikan sebagai keterampilan berbahasa yang meliputi 
mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis, serta keterampilan 
berpikir yang merupakan elemen di dalamnya. Sedangkan 
Tompkins (1991: 18) menyatakan bahwa literasi adalah kemampuan 
menggunakan membaca dan menulis dalam melaksanakan tugas 
yang berkaitan dengan dunia kerja dan kehidupan di luar sekolah. 
Beberapa pendapat dapat dikatakan bahwa literasi sangat erat 
kaitannya dengan membaca dan menulis sebagai keterampilan 
bahasa tertulis.

Sebagai contoh Pemerintah mencanangkan hari Pendidikan 
Nasional Tahun 2016 diperingati selama satu bulan penuh dengan 
istilah bulan Mei 2016 adalah bulan Pendidikan di Indonesia 
dengan konsep gerakan bersama yang melibatkan semua unsur 
masyarakat dengan tema “Nyalakan Pelita, Terangkan cita-
cita”  Untuk mendukung tema Bulan Pendidikan ini, Surat Menteri 
Pendidikan Nomor: 19180/MPK.A/M.S/2016 Tertanggal 15 April 
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2016 menetapkan tema kegiatan setiap minggu yakni: 1) Kembali 
ke Sekolah, 2) Ekspresi Merdeka, 3) Anak adalah Bintang, dan 4) 
Semua Murid, Semua Guru

Aktivitas yang  dicanangkan oleh  pemerintah adalah bagian 
dari peningkatan SDM (khusus) sekolah dan bisa jadi juga sebagai 
jawaban (respons) yang tersirat dan tersurat  dari hasil tes Progress 
Internasional Reading Literacy Studi (PIRLS) tahun 2011 yang 
mengevaluasi kemampuan membaca siswa kelas IV, menempatkan 
Indonesia pada peringkat ke-45 dari 48 Negara peserta, dengan 
skor 428, sedangkan nilai rata-rata adalah 500 (IEA, 2012). Khusus 
kemampuan membaca, Indonesia semula pada PISA 2009 berada 
pada peringkat ke-57 dengan skor 396. Ternyata pada PISA 2012 
peringkat menurun di urutan ke-64. PISA (Program For Internasional 
Student Assesment (PISA).  UNESCO tahun 2012 yang menyebutkan 
bahwa dalam 1000 orang masyarakat Indonesia hanya 1 Orang 
yang melakukan kegiatan  membaca.  Dengan fakta ini, tentu kita 
ingin mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas melalui 
kegiatan membaca. Dengan demikan, dalam menumbuhkan  gerakan  
membaca ini, perlu langkah nyata seperti berikut ini.

Gerakan Membaca dengan Dukungan Gerakan  Berjamaah

Kegiatan membaca yang diharapkan adalah gerakan membaca 
yang kegiatannya didukung bersama (berjamaah)  oleh  pemerintah 
baik pusat maupun daerah, orang tua siswa  (sebutan untuk murid 
dan siswa), masyarakat, guru, kepala sekolah, pengawas, dan seluruh 
komponen yang terkait.   Kegiatan ini sudah tampak secara konkret 
oleh rintisan  pemerintah pusat  berupa dikeluarkannya Peraturan 
Menteri tentang kegiatan membaca yakni Permen   No. 23 Tahun 
2015 tentang kegiatan membaca 15 menit. Permen ini menjadi modal 
awal yang harus dikawal dan disambut oleh pemerintah daerah, guru, 
orang tua, dan komponen terkait. 

Bentuk pengawalan bagi guru, kepala sekolah, pengawas, 
orang tua siswa, dan pihak terkait berupa  pembiasaan kegiatan 
membaca bagi siswa  paling sedikit 15 menit setiap hari di sekolah 
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di luar materi pelajaran.  Guru sebaiknya  pada awal pembelajaran  
setiap hari mengalokasikan waktu kurang lebih 15 menit untuk 
mengharuskan pelajar   dalam membaca. Pengalokasian waktu bisa 
bergilir diatur oleh guru dengan kepala sekolah serta pengawas. 
Materi yang dibaca boleh berkaitan materi pelajaraan saat itu atau 
materi yang tidak berkaitan materi pelajaran hari itu. Selain itu, 
pemerintah daerah dalam hal ini Walikota/Bupati memberikan 
pengawalan khusus berupa monitoring dan evaluasi melalui SKPD 
yang terkait seperti dinas pendidikan, dinas pemuda dan termasuk 
koordinasi dengan kementerian agama kabupaten/kota serta Badan 
yang menangani perpustakaan. 

Kegiatan membaca ini pula hendaknya ditindaklanjuti orang 
tua dan masyarakat di rumah atau di lingkungan tempat tinggal siswa. 
Orang tua mengharuskan pula anak-anaknya  membaca minimal 15 
menit sebelum mengerjakan tugas pekerjaan rumah. Pantauan orang 
tua bisa dengan membuat daftar kontrol jumlah lembar halaman yang 
dibaca anak  setiap hari. Kegiatan mengharuskan ini  bisa menjadi 
sebuah kebiasaan  anak  nantinya (pembiasaan). 

Jadi, gerakan membaca ini dirintis, dijalankan, dikawal, 
dipantau, dan dievaluasi secara berkala dan berjamaah (komponen 
terkait) pula serta diharapkan  menjadi sebuah tradisi atau pembiasaan 
pada siswa untuk selalu gemar membaca.

Penyiapan  Buku Bacaan

Untuk mewujudkan gerakan membaca ini, pemerintah, 
masyarakat, dan komponen terkait perlu menyiapkan bahan bacaan 
siswa yang disesuaikan dengan usia, jenjang pendidikan, dan 
karakter. Bahan bacaan tidak harus sesuai bidang studi di sekolah, 
bahan bacaan boleh berupa sastra, agama, pendidikan, dan lain lain. 

Pemerintah daerah dan pemerintah pusat hendaknya 
mengalokasikan dana khusus untuk penyediaan buku bacaan.  
Demikian halnya pihak swasta baik perusahan besar maupun 
menengah untuk mendonasikan anggaran CSR khusus  penyediaan 
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buku bacaan.  Lembaga sosial,  masyarakat umum, dan orang tua 
murid , jika memungkinkan untuk turut membantu pemerintah 
menyediakan bahan bacaan berupa infaq buku  bacaan guna 
mendukung  perwujudan gerakan membaca ini.

Pengetahuan Guru Dan Apresiasinya Pada Siswa

Guru sangat diharapkan kepiawaiannya  memberikan 
bimbingan kepada siswa agar siswa selalu bergairah membaca dan 
menulis. Penguasaan guru terhadap metode, teknik, pendekatan 
(strategi) ketrampilan berbahasa, dan pemahaman kepustakaan   
adalah hal penting . Selain itu, kreativitas guru juga sangat diharapkan 
seperti memberikan semacam target bacaan dalam bentuk daftar/list 
bacaan. Selanjutnya,   siswa diapresiasi atas daya bacanya  oleh guru. 

Bertemali dengan ini,  menjadi masukan bagi Lembaga 
Pendidikan dan Tenaga Kependidikan untuk memasukan matakuliah 
literasi (membaca & menulis)  dan mata kuliah perpustakaan sebagai 
mata kuliah wajib bagi LPTK yang membekali para mahasiswa  
calon guru sebagai modal dasar pengetahuan tentang literasi dan 
perpustakaan.

Fasilitasi dari Pemerintah 

Peringkat literasi  Indonesia yang rendah pun dapat dijawab 
dengan menyediakan tempat (taman bacaan) untuk masyarakat 
sekolah, masyarakat kampus, dan masyarakat umum. Modal besar 
Indonesia, kutipan pernyataan Pangesti selaku ketua  gerakan 
literasi, bahwa Indonesia tergolong negara yang berhasil mengurangi 
angka buta huruf. Data UNDP tahun 2014 mencatat bahwa tingkat 
kemelekhurufan masyarakat Indonesia mencapai 92,8 % untuk 
kelompok dewasa, dan 98,8 % untuk kategori remaja. Capaian ini 
sebenarnya menunjukkan bahwa Indonesia telah melewati tahapan 
krisis literasi dalam pengertian kemelekhurufan. Namun, Pangesti 
menyebutkan tantangan yang dihadapi adalah  masyarakat mampu 
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membaca, namun tidak mau membaca atau fenomena aliterasi dan 
ketersediaan buku di seluruh Indonesia belum memadai.

Dengan demikian, Pemerintah, masyarakat, dan lembaga yang 
peduli dengan literasi ini hendaknya bahu membahu mewujudkan 
ruang ruang baca atau taman baca yang dilengkapi dengan berbagai 
buku. Entah tempatnya itu dipojok pojok kampus, kafe, warkop, 
taman baca di tempat ibadah, di tempat strategi perkotaan seperti 
di mall-mall, di terminal,di pelabuhan, di Bandar udara, maupun di 
ruang ruang kelas sekolah dan kampus.
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Kita dihebohkan dengan pemberitaan  tentang  kesiapan dan 
kesigapan masyarakat menghadapi era disrupsi. Era ini sebenarnya 
sudah masuk dan telah dilaksanakan terutama lima tahun terakhir 
terindikasi  dengan maraknya ekspansi dunia digital dan internet 
ke kehidupan kita. Fenomena disruption (disrupsi) adalah situasi 
pergerakan dunia industri atau kompetensi kerja tidak lagi linear. 
Perubahan sangat cepat, era ini menuntut kita untuk cepat dan tepat 
mengikuti arah perubahan.

Tidak terelakkan lagi terjadinya digitalisasi sistem 
pendidikan. Dalam sistem pendidikan terutama kegiatan belajar-
mengajar akan berubah total. Ruangan belajar mengalami evolusi 
dengan pembelajaran digital  serta nuansa dan warna pembelajaran 
yang menyeluruh, variatif, lebih kreatif, dan inovatif.  

Disrupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan hal 
tercabut dari akarnya. Jika dimaknai dalam konteks dan fenomena 
kehidupan sehari-hari, maka disrupsi adalah sedang terjadi perubahan 
yang fundamental atau mendasar. Hal ini dapat dilihat perubahan 
mendasar itu berupa perubahan bidang  teknologi yang menelusuri 
rongga dan dimensi kehidupan manusia. Akibat revolusi teknologi 
yang mengubah hampir semua dimensi kehidupan termasuk tatanan 
dunia pendidikan.

Tokoh yang memperkenalkan disrupsi adalah Rheinald Kasali 
dengan 3 hal mendasar dalam menghadapi era disrupsi menurut Tokoh 
ini. Tiga hal mendasar itu yang dimaksudkan adalah Pertama jangan 
nyaman menjadi pemenang. Kedua, Jangan takut menganibalisasi 
produk sendiri, dalam hal ini, memperbaharui produk sendiri untuk 
baru. Ketiga, membentuk ulang atau menciptakan yang baru atau 
berinovasi.

Mencermati fenomena disruptif dan era industri 4’0 yang 
ditandai kemunculan supercomputer, robot pintar,kendaraan tanpa 
pengemudi, dan neuroteknologi sebagai yang diperkenalkan oleh 
Klaus Schwab dalam bukunya The fourt industrial revolution ( 
Hasyim, Juni 2016 diakses Mei 2018) maka tidak serta merta kita 
mampu beriringan dengan sempurna era ini. Hal menuntut kita untuk 
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menyikapi keadaan ini dengan cara harus “berubah”. Sekalipun 
perubahan itu tidak berarti sudah pasti perbaikan  akan tetapi tanpa 
perubahan tidak akan pernah ada perbaikan.

Selain itu, kemampuan literasi baru  sangat dituntut di era ini, 
literasi tidak hanya membaca, menulis, dan berhitung. Literasi baru  
yang dimaksudkan (1) literasi data: kemampuan untuk membaca, 
analisis, dan menggunakan informasi (big data) dunia digital. (2) 
Literasi teknologi: kemampuan memahami cara kerja mesin, aplikasi 
teknologi. (3) literasi manusia: humanities, komunikasi, dan desain. 
( Aoun, MIT, 2017)

Konsekuensi  era disrupsi dan era industri 4’0  berdampak 
pada beberapa aspek kehidupan termasuk ketangguhan mahasiswa 
baru STKIP Muh Bulukumba menjalani masa ini. Oleh karena itu, 
mahasiswa harus memiliki karakter unggul antara lain:

Mahasiswa harus membentuk dirinya agar memiliki karakter :

a. Kejujuran (Honesty, Fairnes)
b. Kedisiplinan;
c. Kepandaian dalam bergaul (Interpersonal skill)
d. Bekerja keras dari yang lain; (Work harder than other)
e. Mencintai apa yang dikerjakan;
f. Kepemimpinan yang baik dan kuat; (Good dan strong leadership)
g. Semangat dan berkepribadian yang kompetit
h. Mengelola kehidupan yang baik; (Good life management)
i. Kemampuan menjual gagasan dan produk (Ability to sell idea or 

product)

 Saat ini kita akrab mendengar istilah generasi Milenial, 
meskipun tak terlalu akrab dalam pemaknaan namun inisial ini telah 
masuk dalam wilayah kehidupan kita, entah melalui percakapan 
pembukaan Asian Games, melalui Medsos, atau percakapan setiap 
hari. Generasi milenial yang juga punya nama lain genarasi Y, adalah 
generasi yang lahir di atas tahun 1980-an hingga 1994. Mereka 
disebut milenial karena satu satunya generasi yang pernah melewati 
millennium kedua sejak teori generasi ini diperkenalkan pertama 
kali oleh Karl Mannheim pada 1923.
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 Selanjutnya, Generasi setelah Y adalah Generasi Z yang lahir 
tahun 1995-2010 ( disebut juga iGenaration, Generasi Net (Generasi 
internet). Kemudian akan ada generasi Alpha, yakni yang lahir 
2011-2025. (Generation Theory yang dikemukakan  oleh Graeme 
Condrington dan Sue Grant Marshall, 2004). Di dalam ruangan ini 
terutama mahasiswa baru pada umumnya berkategori  Generasi Z 
berdasarkan usia kelahiran.

Ciri Generasi Z :

a. Fasih Teknologi, generasi digital, mahir teknologi informasi dan 
mampu mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan secara 
cepat baik untuk kepentingan pendidikan maupun kepentingan 
hidup keseharian.

b. Sosial. Mereka intens berkomunikasi melalui media social dengan 
semua kalangan melalui jaringan FB, twiteter, Whatshapp,  
Instagram.

c. Ekspresif, toleran terhadap perbedaan kultur dan sangat peduli 
lingkungan.

d. Multitasking, bisa melakukan dua kegiatan dalam satu waktu.
e. Cepat berpindah dari satu pemikiran/pekerjaan ke yang lain.
f. Senang berbagi. (http:www.silabus.web.id/generasi-z- 

berdasarkan teori generasi) diakses, september 2018.

Dalam dimensi karakter diperkenalkan istilah karakter moral 
dan karakter  kinerja. Karakter moral berupa kejujuran, kesopanan, 
kesetiakawanan, dan lain lain, sedangkan karakter kinerja dapat 
berupa bekerja tuntas, ketekunan, kerja keras, keuletan,dan lain lain. 
Oleh karena itu, sangat diharapkan kedua dimensi karakter (karakter 
moral dan karakter kinerja) berfungsi secara simultan misalnya 
bekerja keras dengan jujur. Kita tidak mengharapkan bekerja keraqs 
tetapi tidak jujur atau jujur tetapi malas.

Profesi Guru di era ini belum sepenuhnya akan tergantikan  
peran dan fungsinya. Ada beberapa peran dan fungsi guru yang 
tidak bisa digantikan, antara lain   menjadi panutan dan suri teladan 
dalam membentuk karakter anak. Demikian pula peran dalam  
kegiatan humaniora (kemanusiaan), serta peran dan fungsinya dalam 
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menggerakkan  jiwa anak didik atas kebenaran dan kebaikan untuk 
meraih masa depan anak.

Guru termasuk Calon Guru 

Guru mengembangkan tugas sebagai panutan atau teladan 
dari anak didiknya. Guru memberikan contoh dan keteladanan 
yang baik pada anak didiknya sehingga akan terbangun dalam diri 
anak kepercayaan dan karakter yang baik dari keteladanan yang 
dicontohkan guru. Keteladanan bisa berupa disiplin waktu, kerja 
tuntas, bertutur kata yang sopan, dan lain lain.

Guru adalah tokoh yang berpengaruh dalam membimbing 
dan mengantarkan anak didiknya mencapai kedewasaan. 
Performansi guru sangat berpengaruh pada sikap dan pribadi anak 
didik. Satu kali perbuatan baik dicontohkan lebih baik dari seribu 
kata yang diucapkan. Beberapa penelitian mengenai keteladanan 
dan pembiasaan guru menunjukkan berpengaruh signifikan terhadap 
hasil belajar anak. Ini artinya keteladanan dan pembiasaan guru 
selain mempengaruhi sikap dan karakter anak juga berpengaruh 
signifikan terhadap prestasi hasil belajar anak didik.

Guru Menjalankan Misi Kemanusiaan

Pendidikan sepenuhnya bukan tanggung jawab parsial guru 
tetapi tanggung jawab semua komponen yakni orang tua, guru, 
masyarakat, dan pemerintah. Sekalipun demikian, keterlibatan guru 
sangat besar peranannya, hal ini dapat dilihat masa kebersamaan 
guru dan anak didik dalam berinteraksi keseharian di sekolah. 
Dalam sehari , anak didik berada di sekolah kurang lebih 8-9 Jam 
sehari  bersama guru. Ini artinya guru sebagai orang tua bagi anak 
didiknya di sekolah, sehingga guru bertindak  mengganti peran 
dan tanggung jawab orang tua. Dengan demikian, orang tua harus 
memahami dan membantu guru dalam memberikan pembinaan dan 
pendewasaan anak.  Guru  adalah orang tua dari anak itu saat berada 
di sekolah maka  sangat disayangkan jika dalam proses pembinaan 
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guru terhadap anaknya di sekolah mendapat pembalasan “pahit “ 
dari orang tua murid seperti yang sering kita dengarkan dari media. 
Guru dilaporkan ke pihak berwajib malah sudah pernah ada guru 
yang dijebloskan dalam tahanan akibat laporan dari orang tua. 

Dalam menjalankan peran memanusiakan manusia, guru 
harus memberikan motivasi dan penguatan pada anak didik dalam 
proses pembelajaran. Peran guru sebagai motivator menjadi tugas 
yang tidak terelakkan. Memotivasi anak dan memberi penguatan 
atau apresiasi sangat penting dalam membangun karakter diri 
anak sehingga dapat menjadi manusia yang memiliki kompetensi 
berkomunikasi,menjadi manusia yang kreatif, mampu berpikir kritis 
( critical thinking), dan memiliki kemampuan berkolaborasi.   

 

Guru sebagai Penggerak Jiwa Anak Didik 

Guru  mampu menggerakkan jiwa  anak untuk selalu 
melakukan hal yang baik dan benar guna meraih masa depannya. 
Dengan demikian, nilai nilai kebenaran dan kebaikan selalu ada  
dalam setiap tindakan, tuturan, dan pikiran guru sehingga mampu 
menggerakkan jiwa anak. Nilai kebenaran dan kebaikan tidak berdiri 
sendiri sebagai disiplin ilmu yang diajarkan oleh guru namun akan 
tersirat dan terurai dalam setiap disiplin ilmu. 

Guru dalam menggerakkan jiwa anak untuk melakukan 
hal yang baik dan benar tentu didukung oleh kemampuan guru 
memahami peserta didiknya. Guru harus menyalami pribadi anak 
satu persatu, guru memahami kecerdasan kecerdasan yang dimiliki 
oleh anak. Setiap anak tidak semua memiliki kecerdasan yang 
sama,jika ada sejumlah anak di dalam kelas maka sejumlah itu pula 
kecerdasaan yang ada dan tidak semua sama. Hal ini dikemukakan 
oleh Professor Gardner memperkenalkan kecerdasan majemuk  
atau multiple intelligences. Para ahli membagi jenis kecerdasan 
itu berupa (1) Kecerdasan verbal (Bahasa) (2) Kecerdasan Logika 
(matematika) (3) Kecerdasan spasial (visual) (4) Kecerdasan 
tubuh (kinestetik) (5) Kecerdasan musical (ritmik) (6) Kecerdasan 
interpersonal (7) Kecerdasan Intrapersonal, (8) Kecerdasan spiritual. 
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Dengan beragamnya kecerdasan manusia, menjadikan peran guru 
amat penting  untuk menggerakan dan memberikan arahan pada  apa 
yang cocok dan sesuai bagi anak didiknya untuk meraih masa depan, 
tentu hal ini tidak bisa digantikan peran guru. 

Dengan demikian, guru tidak akan tergantikan untuk 
mengembangkan tugas profetiknya dengan menjadi panutan dan 
suri teladan, menjalankan misi kemanusiaan, dan eksistensinya  
menggerakkan jiwa anak didik untuk jujur melakukan kebaikan 
dan kebenaran guna mencapai masa depan anak. Guru adalah 
sebuah profesi yang mulia, hanya orang orang mulialah yang bisa 
memuliakan kemuliaan ini.
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Menulis adalah sebuah proses yang kompleks yang  
memungkinkan penulis untuk menggali pemikiran dan ide-ide. 
Berpikir adalah  dasar  dari  menulis  dan  berpikir  merupakan   
pusat  belajar.  Menulis dan berpikir terjalin sangat erat.  Namun  
menurut Widyamartaya (1993)  awali  menulis dengan hati setelah 
itu perbaiki tulisan Anda dengan pikiran. Dengan demikian kunci 
pertama dalam menulis adalah mengungkapkan apa yang  dirasakan 
setelah itu pikirkan.

Andai kita naik sepeda, biasanya diawali dengan mengenal 
sepeda  kemudian mulailah dengan memegang sepeda menaikinya 
dan  selanjutnya mengayuh disertai dengan menyeimbangkan 
badan agar sejalan dengan gerak irama sepeda. Demikian juga 
dengan menulis.  Diawali dengan menentukan  topik yang akan 
ditulis selanjutnya menuangkan ide, pengalaman, dan  pengamatan. 
Kemudian menyeimbangkan tulisan dengan tujuan, aspek-aspek 
tulisan, serta tahapan- tahapan menulis. Menulis adalah sebuah 
proses rekursif dan  setiap penulis menggunakan proses yang berbeda 
dalam menghasilkan  tulisan.

Kemampuan  menulis  dengan  baik  adalah  salah  satu  
keterampilan  paling penting yang bisa membukajalan pikiran.  Oleh 
karena itu, menulis merupakan suatu  keterampilan  yang  unik 
yang  menuntut  sejumlah  pengetahuan  dan keterampilan. Adanya 
persyaratan penguasaan berbagai unsur kebahasaan dan unsur di 
luar bahasa yang menjadi isi tulisan, dimana persyaratan itu meliputi 
; bermakna lugas ataujelas, merupakan kesatuan yang utuh dan 
bulat,  singkat, padat, memenuhi kaidah kebahasaan dan bersifat 
komunikatif.

Menulis melibatkan aspek bemalar dan aspek logika yang  
tercermin dari  isi dan komposisi tulisan, serta aspek linguistik 
yang tercermin dari penggunaan kata, kalimat, dan mekanik tulisan. 
Seorang penulis sedikitnya harus rnenguasai.lima komponen  tulisan,  
yaitu:   1)    isi   (materi)   tulisan;2)   organisasi  tulisan; 3) kebahasaan 
(kaidah bahasa tulis); 4} gaya penulisan; dan  5) mekanisme tulisan. 
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Menuliskan suatu  gagasan itu penting dan merupakan bagian 
tak terpisahkan dari usaha  untuk menguasai suatu bahasa dengan 
baik.   Menulis  itu  sendiri juga penting karena dengan menulis kita 
dapat lebih mengenali kemampuan dan potensi diri  kita, kita dapat 
mengembangkan berbagai gagasan, dan memperluas wawasan baik 
secara teoritis maupun  mengenai fakta-fakta yang berhubungan, 
sehingga pada suatu saat nanti,  lambat  atau cepat,  kita harus 
membuat tulisan mengenai suatu hal  dalam pekerjaan.

Menulis merupakan penerapan dari pengetahuan tata bahasa, 
kosa kata, dan ejaan, dalam suatu bentuk wacana yang  utuh, logis, 
koheren, dan sistematik. Pelajaran   ini   harus   menyadarkan   
bahwa  tidak  mungkin  terus-menerus membuat susunan kalimat 
yang  sama, menggunakan unsur-unsur yang sama, kala yang  sama,  
dalam sebuah  karangan,  sependek kata apapun  karangan tersebut.  
Setiap unsur dalam sebuah karangan dipilih dan disusun sedemikian 
rupa  sehingga menjadi  suatu  kombinasi yang menampakkan 
perkembangan gagasan, keutuhan, dan makna.

Berdasarkan hal tersebut, perlu diciptakan atmosfer 
yang dapat menumbuhkembangkan  aktivitas  menulis  makalah 
berdasarkan  basil  kajian pustaka dan penelitian  di  lapangan.  Secara  
tidak langsung,  teknik  menulis makalah berbasis pembelajaran 
ini akan memberikan dasar dan  membimbing mahasiswa dalam 
penyelesaian tugas mata kuliah. Sikap kreatif dan   inovatif menulis 
berbasis pembelajaran  ini akan  mengarahkan  mereka terbiasa 
pada sikap ilmiah sehingga kemampuan  mahasiswa terasah untuk 
mencintai dunia penelitian.  Demikian pula,  mereka akan menjadi 
manusia unggul karena telah memiliki bekal kompetensi penelitian.  
Pembelajaran  menulis jurnal  berbasis pembelajaran  sangat berguna 
untuk pengembangan ilmu  pada masa kini  dan masa  yang akan  
datang.   Hal   ini   mampu  memberikan  kesempatan  untuk meneliti 
suatu masalah dan menemukan cara penyelesaiannya.
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Pengertian  Menulis

Menulis  merupakan   suatu   aktifitas  penyampaian   pesan/
informasi   dengan menggunakan    media   bahasa    tulis.      Menulis     
adalah    kegiatan    untuk menyampaikan  ide,  gagasan, dan perasaan  
seseorang yang  disajikan  secara runtut dan menarik.  Yang  hendak 
disampaikan dalam sebuah tulisan adalah pesan yang merupakan 
isi atau muatan yang terkandung dalam suatu tulisan. Suatu pesan 
tertulis tidak dapat diterima oleh pembaca apabila tidak ada simbol 
atau lambang bahasa yang dapat dilihat dan disepakati  oleh  para 
pemakainya dalam bentuk tulisan.

Dalam komunikasi tertulis terdapat empat unsur yang  
terlibat yaitu 1)  penulis sebagai penyampai/pemberi informasi; 
2) pesan atau isi tulisan; 3) saluran atau media berupa tulisan; dan 
4) pembaca sebagai penerima pesan/informasi.  Oleh karena itu,  
sebuah komunikasi tertulis tidak akan terjadi apabila salah satu 
unsur tersebut tidak ada.

Menulis adalah kegiatan multiteknik dan unik yang menuntut 
berbagai pengetahuan (knowledge) dan  keterampilan (skills). 
Kemampuan menulis merupakan suatu keterampilan yang menuntut 
penguasan atas berbagai unsur kebahasaan dan unsur di luar bahasa 
yang menjadi isi tulisan.   Keterampilan menulis melibatkan logika  
dan  daya nalar.  Hal  ini dapat terlihat dari  isi  dan komposisi tulisan,  
serta aspek kebahasaan lainnya seperti: penggunaan kata, kalimat,  
dan sistematika penulisan.

Menulis bukan  sekedar menguasai teori dan tata bahasa  
saja.  Menulis  bukan hanya menuliskan sesuatu  yang kita ketahui 
dalam bentuk tulisan, lebih  dari itu menulis adalah cara untuk 
memahami apa yang telah diketahui.  Kegiatan menulis  memerlukan  
kemampuan   berpikir logis   dan  dinamis,  kemampuan analitis  
dan   kemampuan  membedakan  berbagai  hal   secara  riil,  valid,   
dan akurat.  Menulis akan meningkatkan rasa percaya diri,  dan rasa 
percaya dirilah yang  akan memunculkan berbagai kreatifitas dan 
rasa bahagia.
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Berdasarkan pengertian di  atas, menulis merupakan  suatu 
aktifitas produktif yang  melibatkan emosional dan logika untuk 
menyampaikan pesan/informasi yang  berupa  ide,   gagasan  dan  
perasaan   dengan  menggunakan   lambang- lambang yang  telah 
disepakati kepada para pembacanya.

Fungsi Menulis

Fungsi menulis dapat dilihat dari  dua segi, yaitu:

a. Fungsi Menulis Berdasarkan Kegunaan

Menulis dapat ditinjau berdasarkan kegunaannya yaitu 
1) Melukiskan, penulis menggambarkan atau   mendeskripsikan  
sesuatu   atau   keadaan   sehingga pembaca dapat membayangkan 
secara jelas apa yang digambarkan atau yang dideskripsikan 
penulisnya; 2) memberi petunjuk, penulis memberikan petunjuk 
tentang tata cara melaksanakan atau membuat sesuatu; 3) 
memerintahkan, penulis dalarn karangan  ini memberi perintah 
atau melarang pembaca untuk melakukan suatu tindakan /
perbuatan sehingga pernbaca memenuhi keinginan penulis;  4)   
mengingat,    penulis  mencatat  suatu   peristiwa  dengan  tujuan 
mengingat  peristiwa-peristiwa  yang  penting  agar   tidak  lupa;   
5) mengorespondensi, penulis melakukan komunikasi melalui 
surat-rnenyurat dengan orang lain.

b. Fungsi Menulis Berdasarkan Perannya

Selain berdasarkan kegunaan kegiatan rnenulis 
mempunyai fungsi berdasarkan perannya  yaitu  1)   fungsi  
penataan,  merupakan  proses  penataan  terhadap gagasan,  
pikiran,  pendapat,  dan  imajinasi;  2)  fungsi  pengawetan,  
berfungsi untuk mengawetkan pengutaraan sesuatu berwujud 
dokumen tertulis; 3) fungsi penciptaan,  berfungsi  menciptakan  
sesuatu.yang  dernikian; 4)  fungsi penyampaian, berfungsi 
mengawetkan gagasan, pikiran, imajinasi yang sudah ditata.
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Tujuan Menulis

Tujuan menulis perlu diperhatikan selama proses penulisan 
berlangsung, maksudnya agar apa yang menjadi misi atau tujuan 
dalam tulisan itu  dapat tersampaikan dengan baik  kepada pembaca. 
Penentuan tujuan itu mutlak diperlukan karena tujuan akan 
mempengaruhi terhadap corak,  bentuk tulisan, gaya penyampaian 
serta tingkat kerincian isi tulisan.

Manfaat menulis

Manfaat menulis, yaitu :

a. menulis    dapat   lebih    mengenali    kemampuan   dan   potensi   
diri    dan mengetahui   sampai dimana pengetahuan kita tentang 
suatu topik;

b. menulis mengembangkan berbagai gagasan;

c. rnenulis  lebih   banyak  menyerap,  mencari,  serta  menguasai  
informasi dengan topik  yang kita tulis;

d. menulis   dapat   mengkomunikasikan   gagasan   secara   sistematis   
dan mengungkapkannya secara tersurat;

e. menulis dapat menilai diri  kita secara objektif;

f. menulis dapat  mernecahkan permasalahan  yaitu  dengan 
menganalisanya secara tersurat dalarn konteks yang konkret; 

g. pengetahuan ilmiah dari hal yang dipermasalahkan.

h. Laporan ilmiah sebagai sajian pengembangan maksudnya 
laporan ilmiah sebagai  aktifitas  tindak lanjut  penelitian untuk  
mendapatkan informasi tentang tata cara mempergunakan teori-
teori dan atau proses-proses untuk tujuan-tujuan praktis.

i. Laporan  ilmiah   sebagai  kegiatan  evaluasi,   maksudnya  
laporan   ilmiah sebagai  kegiatan  yang  bertujuan   untuk  
mendapatkan  informasi yang diperoleh melalui tata cara tertentu  
berdasar pada metode berpikir ilmiah. Hasil  kerja  evaluasi  
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adalah  pengetahuan  ilmiah yang digunakan  untuk pengambilan 
kebijakan terhadap hal yang dipermasalahkan.

Teknik Menulis Laporan Berbasis Kegiatan Pembelajaran 
Dalam Jurnal

Teknik pembelajaran ini menjadi acuan pembelajaran menulis 
bagi dosen untuk melaksanakan pembelajaran  menulis karya ilmiah 
yang berisi pendahuluan, langkah-langkah  pembelajaran,   wacana   
ilmiah,   makalah,   lembar  latihan analisis  karangan  ilmiah, format 
revisi karangan  mahasiswa,  dan  pedoman penilaian.  Rancangan 
kegiatan menulis makalah berbasis pembelajaran terdiri atas  lima  
langkah,  yaitu:  (1)   mengidentifikasi  masalah;   (2)   menentukan 
strategi penelitian; (3)  mereproduksi data melalui kegiatan 
memverifikasi data untuk menguji hipotesis dan menyimpulkan; (4) 
merevisi; dan (5) mempublikasikan hasilnya pada jurnal.

Teknik pembelajaran ini mengarahkan agar dapat berpikir 
kritis untuk tidak menerima  begitu  saja  kebenaran  informasi  
yang didapat.  Kita  harus selalu memikirkan dan bertanya terus-
menerus serta berusaha mencari bukti untuk menguji kebenaran 
informasi tersebut.  Pengujian  tersebut dilakukan dengan mencari 
informasi pada sumber-surnber yang lain.  Oleh karena itu,  kita 
harus berupaya memecahkan permasalahan  dengan menggunakan 
berbagai sumber data, baik data literatur maupun data lapangan.  
Begitu pun dalam melakukan penelitian,  kita  harus  memperoleh 
informasi  dengan teknik observasi, menyebarkan   angket,    dan   
berwawancara   dengan   berbagai   narasumber sehingga mampu  
memperkaya  informasi dan  menjaga objektivitas  informasi. Dengan  
penelitian  di  lapangan,  fakta  dan  data  diperoleh lebih   baru  dan 
kontekstual serta memiliki nuansa yang  berbedajika dibandingkan 
dengan data berdasarkan  pustaka.   Namun   demikian,  data  pustaka   
pun  memberikan bimbingan dalam pembekalan pengetahuan dan  
pemecahan masalah. 

Dampak pendukung lainnya, yaitu selain melatih berpikir 
kritis, kitajuga dapat memiliki kemampuan  berkomunikasi dengan 
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orang lain,  mempunyai kepekaan rasa  sehingga berempati terhadap  
masalah  orang lain,  kemampuan  bekerja sama, menghargai 
pendapat orang lain, dan kreatif dalam memecahkan setiap 
permasalahan.  Memiliki  kemampuan menghubungkan bahwa 
pemaparan data literatur akan lebih  akurat apabila disertai data 
lapangan.   Kegiatan  penelitian saat ini hendaknya sejalan dengan 
zaman keterbukaan yang  sangat diperlukan, terutama   berkaitan   
dengan   penyelusuran   kebutuhan   masyarakat.    Data lapangan 
memunculkan berbagai kreativitas, terutama dalam menghadapi 
berbagai pihak di masyarakat. Pada akhimya, selain memperoleh 
keterampilan meneliti, kita pun merasa mampu menjadi editor yang 
baik  ketika mendapat pelatihan cara memperbaiki makalah pada 
aspek pilihan kata,  kalimat efektif, dan ejaan.

Manfaat  Teknik  menulis  laporan berbasis  kegiatan  
Pembelajaran dalam jurnal

Pertama, Teknik menulis laporan berbasis kegiatan pembelajaran 
dalam jumal dirumuskan berdasarkan  hasil penelitian.  Adapun  
prinsip-prinsip pembelajarannya, yaitu mahasiswa aktif,  koperatif,  
dan partisipatorik.

Kedua, teknik menulis makalah berbasis pembelajaran dapat 
memupuk budaya penelitian,  terutama strategi untuk penelitian 
kreatif. Pada era global ini hampir semua  kegiatan  memerlukan  
need  assessment.  Kemampuan  penelitian  ini akan   memperkaya  
atau   meyakinkan  para   pegiat  kerja   proyek,   terutama berkaitan 
dengan studi kelayakan  sebuah kegiatan pendidikan atau kegiatan 
ekonomi, misalnya pengadaan barang.  Lebih jauh lagi, kegiatan  
penelitian  telah merambah ke berbagai bidang kehidupan. Hal ini 
diperlukan untuk menyajikan opini   berdasarkan  hasil  penelitian.   
Misalnya  pendapat  masyarakat  tentang bunga yang paling disenangi 
oleh banyak  ibu-ibu.   Berdasarkan  angket dan wawancara, temyata 
bunga yang  paling disukai ibu-ibu  adalah bunga anggrek.

Ketiga,  teknik menulis makalah  berbasis  pembelajaran  dapat 
meningkatkan kemampuan membaca kritis.  Kegiatan menulis 
makalah berkaitan erat dengan kegiatan membaca, karena 
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pengembangan tulisan harus didukung oleh rujukan yang  memadai.  
Dengan membaca,  maka akan diperoleh banyak inforrnasi  dan 
pengetahuan serta gagasan yang berrnanfaat bagi tulisan.  Untuk  
hal  tersebut, setiap penulis harus  membaca  bahan rujukan  secara 
kritis.   Hasil  membaca kritis  dapat  berupa  rangkuman   bahan  
yang  dibaca  dan  komentar   kritis terhadap gagasan  dan konsep 
dalam bacaan terkait disertai kutipan-kutipan yang relevan. Dengan 
demikian, kegiatan  membaca kritis untuk menulis  pada 

dasarnya merupakan kegiatan membaca untuk  mendapatkan 
informasi yang relevan dan diperlukan untuk tulisan yang akan 
dikembangkan.

Keempat, teknik menulis makalah berbasis pembelajaran dapat 
mengubah paradigma keilmuan. Model pernbelajaran menulis 
makalah  berbasis  penelitian berimplikasi   pada   proses  pencarian   
kebenaran   ilmu.   Model   ini   mampu membekali keterampilan 
proses keilmuan, semangat kreatif, kemandirian atau otonomi dalam 
belajar, toleransi terhadap ketidaktentuan, serta hakikat tentatif dan  
pengetahuan.

Kekuatan, Kelemahan dan Peluang Dalam Penerapan Teknik 
Menulis Laporan Berbasis Kegiatan Pembelajaran Dalam 
Jurnal

Setiap  model  pembelajaran  mempunyai  kekuatan  dan  
kelemahan  masing- masing.   Berdasarkan  hasil penelitian akan  
dipaparkan  hal tersebut  berikut ini:  Pertama,  Kekuatan  Teknik  
Menulis  Laporan  berbasis   Pembelajaran. yaitu:    (1)   Terbukti  
dapat   meningkatkan   kemampuan   menulis  makalah, kemampuan 
meneliti, dan menguasai kebahasaan secara mandiri; (2) Selain 
itu, kemampuan mencari pengetahuan  dari  berbagai sumber yang 
demikian luas, tidak hanya dari  dimensi keilmuan di kampus, 
melainkan pula dari  kehidupan masyarakat; (3) Kemudian, selain 
dapat belajar mandiri, kita dapat mengasah kepekaan sosial untuk  
hidup saling bekerja sama,  tenggang rasa,  dan saling menghargai 
kelebihan  dan memaklumi kekurangan;  (4)  Bahkan,  secara 
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sadar kita  dapat  lebih    terlatih   dalam   kemampuan   meneliti  
dan   menggunakan instrumen penelitian serta menganalisis, juga 
menyimpulkan data lapangan; (5) Pada intinya, teknik menulis 
berbasis pembelajaran merupakan pembelajaran menyeluruh, 
melibatkan berbagai potensi, baik  secara individu maupun  secara 
sosial; (6)  Kemahiran menulis menjadi terasah dan memupuk 
keberanian untuk tampil menjadi  pembicara dalam seminar nasional 
maupun international;  (7) Kreatifitas  mencari  data  dengan  
pertanyaan-pertanyaan   menggali sehingga menambah  wawasan;  
(8)  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  teknik menulis berbasis  
penelitian  merupakan  pembelajaran  yang  membiasakan  keaktifan 
dalam berbagai kegiatan pembelajaran. Selain itu, pembelajaran ini 
pun melatih kepekaan dengan permasalahan yang ada di  sekitar 
lingkungan;  serta (9)  Hal ini membuat pembelajaran menjadi 
menyenangkan dan dapat mengubah pandangan kita tentang 
pembelajaran menulis yang merupakan pelajaran yang menyulitkan.

Kedua,  Kelemahan Teknik Menulis Laporan berbasis Pembelajaran.  
Adapun kelemahan dari  pelaksanaan  teknik menulis berbasis 
pembelajaran, yaitu:  (1) Teknik  menulis   berbasis   pembelajaran    
itu    memerlukan   waktu,   tenaga, pemikiran,    dan   dana.    Namun    
demikian,   dosen   seringkali   menyiasati pelaksanaan teknik 
menulis ini agar berjalan dengan efektif dan efisien dengan cara 
berkolaborasi dengan kelompok atau individu lainnya, instansi, para 
guru, dan masyarakat sasaran;  (2)  Kegiatan  merevisi  makalah  
yang berulang kali dapat  mengakibatkan kejenuhan;  (3)  Hasil  
revisi  teman  sejawat  terkadang membingungkan; (4) Kegiatan 
penelitian memerlukan banyak waktu untuk berkoordinasi dengan 
narasumber; (5) Kemampuan mendeskripsikan data hasil penelitian  
yang  semakin  berkurang;  (6)   Memerlukan  banyak  waktu  untuk 
mencari data pustaka dan jaringan komunikasi elektronik.

Ketiga,  Peluang  Teknik  Menulis  Laporan  berbasis   Pembelajaran.   
Peluang teknik  menulis  berbasis  pembelajaran  adalah  bahwa 
mahasiswa  menyukai pembelajaran  yang  bervariasi  dan  
melibatkan seluruh  kemampuan  mereka. Mereka tidak  suka  apabila  
dosen  mengajar  dengan  metode  yang  monoton. Selanjutnya 
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ditambahkan pula bahwa yang menjadi peluang dari  pelaksanaan 
model  pembelajaran menulis berbasis penelitian adalah: (1) 
Di Universitas Muhammadiyah Makassar, tersedia sarana dan  
prasarana serta sumber belajar, seperti perpustakaan dan internet 
yang  dapat diakses kapan pun dibutuhkan mahasiswa; (2) Tingkat 
kreativitas dan  minat baca yang tinggi  dari  mahasiswa menjadi  
modal dalam  melaksanakan   model  pembelajaran  menulis  berbasis 
penelitian;  (3) Terna yang dibahas para mahasiswa sangat menarik 
menyangkut berbagai  kehidupan   di   masyarakat;   (4)   Kemampuan   
bekerja   sama  para mahasiswa meningkat tajam karena mereka 
harus melakukan verifikasi data ke berbagai pihak,  seperti teman  
mahasiswa,  narasumber  guru, pemerintahan, tokoh  masyarakat,  
dan  pihak-pihak  lainnya;  (5)  Penalaran para  mahasiswa semakin 
kritis  karena harus membaca berbagai sumber data penelitian;  
serta (6)  Mahasiswa  semakin terampil dalam berbahasa  karena  
ketika melakukan penelitian harus mampu menyimak, berbicara,  
membaca,  dan menulis.

Namun, ada juga hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan 
teknik menulis berbasis pembelajaran   ini, yaitu keterbatasan 
waktu belajar.  Untuk mengatasi hal  tersebut, ada tambahan jam 
perkuliahan di luar kelas. Secara umum, tanggapan dosen terhadap 
pelaksanaan teknik menulis berbasis pembelajaran,  yaitu  bahwa  
selama  melaksanakan  menulis  berbasis pembelajaran dapat melatih 
dan mengembangkan berbagai keterampilan mengajar yang selama 
ini  dimiliki.  Dengan adanya teknik ini, diharapkan pembelajaran 
dilaksanakan secara profesional. Selain itu, teknik pembelajaran 
menulis berbasis  pembelajaran  dapat mewujudkan  prinsip  bahwa  
mengajar menulis itu  menyenangkan.  Dengan teknik  menulis  
berbasis  pembelajaran, hubungan mahasiswa dan dosen lebih akrab.  
Lebih jauh lagi, para  mahasiswa dapat mengasah daya nalar dan 
rasa keberpihakan serta menghargai orang lain.

Berdasarkan hal diatas dapat terlihat bahwa pembelajaran ini 
terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan menulis makalah/
jumal. Dengan demikian,  rancangan model   pembelajaran  menulis 
makalah berbasis penelitian dalam jumal dapat diimplementasikan.  
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Pertama, perencanaan "Teknik menulis laporan berbasis kegiatan 
Pembelajaran dalam jurnal" dalam mengembangkan kemampuan 
menulis makalah dirancang melalui   rencana  pembelajaran   yang  
melibatkan  mahasiswa  dalam  suatu penelitian secara mandiri. 
tehnik ini terdiri dari lima langkah, yaitu mengidentifikasi    masalah,   
menyusun   strategi    penelitian,   mereproduksi, merevisi, dan 
mempublikasikan makalah. Data yang digunakan dalam menulis 
makalah yang  meliputi data rasional dan data empiris.  Data rasional 
diperoleh dengan  mengkaji  buku-buku,  majalah,  jumal,  koran,  
kliping,  dan jaringan informasi elektronik.  Adapun data empiris 
diperoleh dari masyarakat dengan teknik  wawancara,  observasi,  
angket,  dan   film.   Masyarakat  yang  berperan dalam penelitian di  
antaranya pakar perguruan tinggi,  ulama,  polisi,  petugas sampah, 
guru, orang tua, dan  tokoh masyarakat.

Kedua, "Teknik menulis laporan berbasis kegiatan Pembelajaran 
dalam jurnal" berdampak  positif terhadap  upaya  peningkatan  
kualitas  hasil  pembelajaran menulis  di  Perguruan  Tinggi.  Dampak  
implementasi  model ini  di  antaranya mengaktifkan mahasiswa 
dalam pembelajaran melalui kegiatan penelitian; menumbuhkan  dan  
mengembangkan  kemampuan  menulis  makalah berdasarkan  hasil 
kajian  pustaka dan  hasil  penelitian  lapangan;  memupuk budaya 
penelitian terutama  strategi untuk  penelitian kreatif;  meningkatkan 
kemampuan   membaca  kritis;   mengembangkan   sikap  percaya  diri   
karena makalah yang mereka tulis pernah mereka teliti sebelumnya;  
serta membangun sikap bekerja sama antara mahasiswa dengan 
teman sejawat dan  lingkungan masyarakat.

Proses  menganalisis   dan  menulis jurnal  dapat  
membimbing dan  menggali potensi   dalam   menuangkan    gagasan   
yang   ada.    Proses   belajar   dengan menganalisis,  membuat 
angket,   mewawancarai nara  sumber,  dan membuat makalah dapat 
mengarahkan dan mengaktualisasikan  menjadi  karya orisinal. 
Demikian   halnya   dengan   tanggapan   bahwa   model    penelitian   
ini    dapat mengembangkan kreativitas dosen dan meningkatkan 
kuantitas  dan   kualitas interaksi antar mahasiswa.  Selain itu, teknik 
ini dapat memotivasi dosen untuk menyelenggarakan  pembelajaran   
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dengan  metode  yang    bervariasi  sehingga suasana pembelajaran 
menjadi lebih bermakna.

Beberapa saran dapat dikemukakan berikut ini: 
Pertama,Teknik menulis laporan berbasis kegiatan 
pembelajarandalam jurnal mampu meningkatkan  kemampuan  
menulis makalah.  Dengan  lima  langkah, kita memiliki kemampuan 
menuangkan  gagasan secara tertulis dalam bentuk makalah.   
Kelima   langkah   tersebut   yaitu:   (1)   merumuskan   masalah,   (2) 
menyusun strategi penelitian, (3) mereproduksi, (4) merevisi, dan 
(5) mempublikasikan makalah.  Hal ini  perlu terus dikembangkan 
dalam pembelajaran  mata kuliah serta diharapkan menjadi model  
alternatif bagi para dosen untuk mengembangkan kemampuan 
profesinya. Kedua,  teknik menulis makalah berbasis kegiatan 
pembelajaran  tidak.  hanya dapat  meningkatkan  kemampuan  
menulis  makalah  bagi dosen,  tetapi juga dapat  memotivasi 
mahasiswa  untuk  meningkatkan kuantitas  dan  kualitas interaksi 
dalam pembelajaran melalui kegiatan membaca kritis, menganalisis, 
merumuskan  masalah,  meneliti pustaka,  dan menemui nara sumber 
dengan teknik wawancara, menyebarkan angket, mengobservasi,  
merekam dengan film, membuat perbaikan, mempresentasikan, dan 
membuat pameran. Pembelajaran ini memerlukan waktu,  tenaga,  
dan biaya.  Untuk itu,  dosen dan   mahasiswa diharapkan  mampu  
bekerja  sama  dalam  mengelola kegiatan  perancangan, pelaksanaan, 
dan penulisannya.  Ketiga,   para  peneliti yang  berminat  menekuni  
masalah  peningkatan  hasil pembelajaran,  khususnya terhadap 
pembelajaran  menulis,  hendaknya dapat lebih mengembangkan 
dan  menemukan metode pembelajaran lain yang dapat menambah  
khazanah  keilmuan  untuk  meningkatkan  kemampuan  menulis 
sesuai dengan situasi dan kondisi  Perguruan Tinggi masing-masing.
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Masyarakat saat ini disuguhi dengan atmosfer kesiapsiagaan 
menyelami  era disrupsi.  Era ini sebenarnya sudah masuk dan telah 
dilaksanakan terutama lima tahun terakhir yang berindikasi pada 
maraknya ekspansi dunia digital dan internet pada kehidupan kita. 
Atmosfer disrupsi adalah atmosfer pergerakan dunia industri atau 
kompetensi kerja tidak lagi linear. Perubahan mendasar dan sangat 
cepat, era ini menuntut kita semua untuk beriringan atmosfer ini 
dengan melakukan perubahan mendasar.

Disrupsi dimaknai telah terjadi  perubahan yang fundamental 
atau mendasar. Perubahan itu berupa perubahan di bidang teknologi 
yang menelusuri seluruh dimensi kehidupan manusia termasuk 
tatanan dunia pendidikan. Tiga hal mendasar yang perlu dilakukan 
dalam menyikapi atmosfer ini yakni (1) jangan nyaman menjadi 
pemenang, (2) jangan takut menganibalisasi produk sendiri, (3) 
membentuk ulang atau berinovasi. Ketiga hal ini diperkenalkan oleh 
Rheinald Kasali.

Bertemali dengan atmosfer disrupsi ini, kita tidak serta merta 
mampu beriringan dengan sempurna atmosfer ini. Kesanggupan 
kita menyikapi keadaan ini dengan cara harus berubah, sekalipun 
perubahan itu tidak berarti sudah pasti perbaikan akan tetapi tanpa 
perubahan tidak akan pernah ada perbaikan.

Kondisi Guru di Indonesia

Era disrupsi yang sarat dengan teknologi supercanggih 
membawa perubahan yang sangat signifikan yang salah satunya 
adalah sistem pendidikan di negeri kita yang tentunya berdampak 
langsung pada peranan guru sebagai tenaga pendidik, pengajar, 
dan pelatih. Guru dituntut memiliki kompetensi tinggi untuk 
mengantarkan peserta didik bersama guru agar bias survival di era 
disrupsi ini.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud. 
Go.id, 10 Desember 2018) menyebutkan lima kompetensi yang harus 
dipersiapkan guru memasuki revolusi industri 4’0 yaitu pertama, 
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educational competence, kompetensi pembelajaran berbasis 
internet sebagai basic skill; kedua, competence for technological 
commercialization. Guru harus mempunyai kompetensi yang akan 
membawa peserta didik memiliki sikap entrepreneurship dengan 
teknologi atas hasil karya inovasi peserta didik; ketiga, competence 
in globalization . Guru tidak gagap terhadap berbagai budaya dan 
mampu menyelesaikan persoalan Pendidikan. Keempat, competence 
in future strategi, kompetensi untuk memprediksi dengan tepat 
apa yang akan terjadi di masa depan dan strateginya, dengan cara 
joint lecture, joint research, joint resources, staff mobility, dan 
rotasi. Kelima, conselor competence,  yaitu kompetensi guru 
untuk memahami bahwa ke depan masalah peserta didik bukan 
hanya kesulitan memahami materi ajar, tetapi juga terkait masalah 
psikologis akibat perkembangan zaman. (Diakses, 1 Agustus 2019 ).

Bertemali dengan harapan kemendikbud, Syarifuddin Yunus 
(Detik com, 4 Desember 2018) menyatakan bahwa penyebab 
rendahnya kompetensi Guru di Indonesia salah satunya adalah 
program peningkatan keprofesian berkelanjutan ( PKB) guru yang 
masih rendah.  Program PKB dirancang untuk meningkatkan 
kompetensi guru melalui pengembangan diri karena ilmu 
pengetahuan dan teknologi terus berkembang.

Penguasaan Literasi Digital Guru

Literasi digital adalah ketertarikan, sikap, dan kemampuan 
individu menggunakan teknologi digital dan alat komunikasi 
untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, menganalisis, 
mengevaluasi informasi, membangun pengetahuan baru, membuat, 
dan berkomunikasi dengan orang lain agar dapat berpartisipasi 
secara aktif.

Guru diharapkan mampu memiliki ketrampilan literasi 
digital, karena literasi digital merupakan pengetahuan dan kecakapan 
untuk menggunakan media digital membuat informasi dan 
memanfaatkannya secara sehat, bijak,, dan cerdas, cermat dan tepat  
dalam rangka membina komunikasi  dan interaksi di lingkungan 
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sekolah dan masyarakat sekitar. Literasi digital merupakan 
kemampuan  menggunakan teknologi informasi dan komunikasi 
untuk mengomunikasikan konten/informasi dengan kecakapan 
kognitif dan teknikal.

Guru harus mempersiapkan orientasi dan literasi baru 
dalam bidang Pendidikan atau pembelajaran.  Literasi lama yang 
mengandalkan baca tulisdan matematika harus diperkuat dengan 
mempersiapkan literasi baru seperti literasi digital.

Literasi digital sangat terkait dengan ketrampilan, 
pengetahuan, dan kemampuan di bidang teknologi, media, dan 
informasi. Bagi penduduk Indonesia, berdasarkan Indonesia digital 
2019 menunjukkan perkembangan penggunaan media sosial 
mencapai 150 juta pengguna, ini berarti mayoritas pengguna internet 
untuk bersosialisasi menggunakan media sosial. Jumlah pengguna 
sosial ini mencapai 56% dari jumlah penduduk di Indonesia

Gambar 1. Jumlah Pengguna Sosial dari Penduduk Indonesia
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Demikian tingkat penguasaan media yang paling digemari 
adalah Media sosial yang paling banyak dipakai di Indonesia adalah 
Youtube 88%, Whatsapp 83%, Facebook 81%,Instagram 80%, Line 
59% dll.

Ditinjau dari sisi gender dan umur, terlihat penggunaan 
media sosial tahun 2019 di Indonesia sudah mulai dari usia 13-17 
tahun kemudian usia 18-24 tahun dan 25-34 tahun.

Gambar 2. Penggunaan Media Sosial di Indonesia Tahun 2019



Pendidikan, Guru Dan Pembelajaran

51

Gambar 3. Profil Pengguna Sosial Media berdasar Umur

Penguasaan siswa terhadap media seperti tersebut tidak lagi 
menjadi hal yang susah dan sulit namun inilah peranan guru di era 
disrupsi sebagai sebuah tantangan dunia Pendidikan. Seorang guru 
atau pendidik dituntut mampu mengubah mindset peserta didik 
dari memanfaatkan menjadi menciptakan. Pendidikan harus dapat 
menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan memadai agar 
mampu beradaptasi dengan tuntutan perubahan zaman dan mampu 
berkompetitif.

Anak didik dewasa ini tentunya tidak lagi cocok dengan sistem 
Pendidikan abad ke-20 , banyak menggunakan produk kontemporer. 
Anak didik jaman digital ini sudah mampu menerima informasi 
yang cepat dari berbagai sumber multimedia, anak didik jaman 
digital ingin mengakses informasi multimedia hyperlink secara 
acak. Selain itu, anak didik jaman digital lebih akrab dengan layer 
dan gadget daripada kertas dan papan. Oleh karena itu, menjadi 
sebuah tantangan bagi guru untuk menguasai pula literasi digital 
sehingga akan mampu mengiringi dan melatih serta mendidik anak 
didiknya. Untuk itu, guru harus meningkatkan kreativitas dengan 
mengembangkan kompetensi yang ia miliki.



Pendidikan, Guru Dan Pembelajaran

52

Guru selain mampu membentuk karakter anak didik berupa 
keteladanan, kejujuran, mengenalkan nilai nilai luhur bangsa 
Indonesia,  memupuk kepribadian anak yang dinamis, berani, percaya 
diri,bertanggung jawab, bekerja ikhlas, tuntas, dan mandiri,tidak 
hanya memberikan pelajaran saat jam pelajaran saja tetapi juga dalam 
setiap kesempatan di luar sekolah. Guru juga memberikan materi 
atau bahan ajar yang mutakhir sesuai dengan perkembangan jaman 
digital. Penggunaan jaringan cyber atau dalam jaringan (daring) 
atau membuat bahan ajar yang memilih model pembelajaran tatap 
muka di kelas yang dikombinasikan dengan oemanfaatan alat bantu 
gadget berupa smarphone, laptop yang terkoneksi internet misalnya 
dengan desain pengembangan bahan ajar dengan hyperconten. 
Hyperconten  adalah perangkat pembelajaran yang didesain secara 
terstruktur dengan secara sederhana  dipahami sebagai konsep yang 
menjalinkan satu materi dengan materi lain secara  simultan dalam 
satu program digital tertentu. Ciri utamanya dengan hypercontent  
adalah quick respons kode ( QR Kode ).

QR Code dapat diisi dengan berbagai sumber belajar online 
berupa artikel online, website, video youtube, file online, dan 
berbagai jenis bentuk lain.  Selanjutnya, untuk mengetahui tentang 
Permendikbud no 50/2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa 
Indonesia (PUEBI) sebagai pengganti EYD yang bias sero paper dan 
sangat hemat kertas, lihat barkode berikut.

Gambar 4. Quick Respons kode (QR Kode) Sumber Belajar Online
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Era distrupsi adalah era perubahan yang cepat dan 
fundamental mendasar sehingga menuntut kita menyikapi keadaan 
untuk harus berubah. Literasi digital adalah ketertarikan, sikap, 
dan kempuan individu menggunakan teknologi digital dan alat 
komunikasi untuk mengakses, mengelolah, mengintegrasikan, 
menganalisis, mengevaluasi informasi, membangun pengetahuan 
baru, membuat dan berkomunikasi dengan orang lain  agar dapat 
berpartisipasi secara aktif.

Guru selain membentuk anak berupa penanaman kejujuran, 
keteladanan, pengenalan nilai luhur bangsa, berani, percaya diri, 
dan mandiri juga harus menguasai literasi digital sebagai bentuk 
peningkatan kompetensi diri diera distrupsi. Salah satu implementasi 
literasi digital bagi guru berupa pengembangan bahan ajar dengan 
menggunakan teknologi komunikasi dan media digital berupa 
pemanfaatan alat bantu gadget, laptop, smarphon yang terkoneksi 
internet seperti desai pengembangan bahan ajar hiperkonten.
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Andi Sukri Syamsuri dan Ishaq

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional. 
Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
mendefinisikan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan 
yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan 
kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan 
yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan 
pendidikan profesi. Sebagai tenaga profesional, guru dituntut 
untuk selalu mengembangkan diri sejalan dengan kemajuan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan seni.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, 
dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 
pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Guru harus memiliki kualifikasi akademik minimum 
sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi 
(pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian), memiliki sertifikat 
pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan 
untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kondisi dan situasi yang ada menjadi sebab masing-masing guru 
memiliki perbedaan dalam penguasaan kompetensiyang disyaratkan. 
Untuk mengetahui kondisi penguasaan kompetensi seorang guru 
harus dilakukan pemetaan kompetensi guru melalui Uji Kompetensi 
Guru (UKG) sebelum mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan.

Uji Kompetensi Guru (UKG) dimaksudkan untuk mengetahui 
peta penguasaan guru pada kompetensi pedagogik dan kompetensi 
profesional. Peta penguasaan kompetensi guru tersebut akan 
digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian program 
pembinaan dan pengembangan profesi guru. Hasil UKG difokuskan 
untuk identifikasi kelemahan guru dalam penguasaan kompetensi 
pedagogik dan profesional.
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Landasan Uji Kompetensi Guru

Landasan pelaksanaan Uji Kompetensi Guru dapat ditinjau 
dari aspek filosofi, yaitu: 1) hak masyarakat dan peserta didik untuk 
mendapatkan pendidikan yang berkualitas, 2) diperlukan guru yang 
berkualitas untuk pendidikan yang berkualitas, 3) peserta didik 
harus terhindar dari proses pembelajaran yang tidak berkualitas, 
4) membangun budaya mutu bagi guru, 5) untuk memastikan 
kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sesuai dengan standar 
yang ditetapkan, dan 6) hakekat sebuah profesi, yaitu: a) profesi guru 
merupakan profesi khusus, yang memerlukan persyaratan kompetensi 
yang khusus pula, b) kompetensi guru yang bersifat khusus itu 
memerlukan perlakuan yang khusus pula. Uji Kompetensi Guru 
merupakan salah satu cara untuk memberikan layanan pembinaan dan 
pengembangan profesi guru yang baik kepada guru, c) penyandang 
profesi guru menerima penghargaan dan kesejahteraan yang bersifat 
khusus. Karena itu perlu ada keseimbangan antara kompetensi 
yang mereka miliki dengan penghargaan dan kesejahteraan yang 
diterimanya.

Landasan pelaksanaan Uji Kompetensi Guru dapat ditinjau 
dari pada aspek teoritis pedagogik, yaitu: 1) penilaian kinerja guru 
adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam 
rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatannya, 2) pembinaan 
dan pengembangan profesi guru hanya dapat dilakukan secara efektif 
jika berbasis pada pemetaan kompetensi guru, 3) uji Kompetensi 
Guru berfungsi sebagai pemetaan kompetensi guru (kompetensi 
pedagogik dan profesional), 4) untuk membangun eksistensi 
dan martabat sebuah profesi diperlukan mutu atau kualitas para 
anggota yang tergabung dalam profesi tersebut. Mutu atau kualitas 
diperoleh dari upaya pengembangan keprofesian berkelanjutan dan 
pengendalian yang dilaksanakan secara terus menerus dan tersistem. 
Upaya pengendalian dilakukan melalui pengujian dan pengukuran. 
Profesi guru akan bermutu jika secara terus-menerus dilakukan 
pengujian dan pengukuran terhadap kompetensi guru melalui 
uji kompetensi, 5) ukuran kinerja dapat dilihat dari kualitas hasil 
kerja, ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan, prakarsa dalam 
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menyelesaikan pekerjaan, kemampuan menyelesaikan pekerjaan, 
dan kemampuan membina kerjasama dengan pihak lain (T.R. 
Mitchell, 2008), dan 6) pengembangan keprofesian berkelanjutan 
merupakan upaya peningkatan profesionalitas guru yang didasarkan 
atas hasil penilaian kinerja guru dan Uji Kompetensi Guru.

Sedangkanl andasan pelaksanaan Uji Kompetensi Guru 
ditinjau dari aspek empirik sosial, yaitu: 1) pembinaan dan 
pengembangan profesi guru tanpa didasari atas bukti-bukti empirik 
atas kompetensi dasar guru dapat membuat penyelenggaraan 
pengembangan keprofesian berkelanjutan dalam bentukpelatihanguru 
kehilangan fokus, 2) beberapa studi membuktikan bahwa Uji 
Kompetensi Guru berdampak positif pada perbaikan kinerja guru 
dan peningkatan mutu pendidikan, dan 3) kepercayaan masyarakat 
terhadap harkat dan martabat guru semakin tinggi, dihubungkan 
dengan kinerja gurudan dampaknya terhadap kualitas pendidikan.

Kompetensi UKG

Pada pelaksanaannya UKG bagi guru ditinjaiu pada 
kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Standar 
kompetensi pedagogik sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi 
Akademik dan Kompetensi Guru sebagai berikut: 

1. Mengenal karakteristik dan potensi peserta didik 
2. Menguasasi teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang 

efektif 
3. Merencanakan dan mengembangkan kurikulum 
4. Melaksanakan pembelajaran yang efektif 
5. Menilai dan mengevaluasi pembelajaran 

Kompetensi yang diinginkan adalah konsistensi penguasaan 
pedagogik antara content dengan performance, yaitu bukan sekedar 
penguasaan guru tentang pengenalan peserta didik, model belajar, 
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, tetapi tes yang mampu 
memprediksi bagaimana guru mengintegrasikan kelimanya dalam 
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pelaksanaan pembelajaran, dengan besaran persentase 30% 
kompetensi pedagogik.

Kompetensi Profesional mengacu pada hal-hal berikut ini:

1. Penguasaan materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan 
yang mendukung mata pelajaran yang diampu. 

2. Mengembangkan keprofesian melalui tindakan reflektif 
3. Konsistensi penguasaan materi guru antara content dengan 

performance:
a. teks, konteks, & realitas 
b. fakta, prinsip, konsep dan prosedur 
c. ketuntasan tentang penguasaan filosofi, asal-usul, dan 

aplikasi ilmu

Orientasi Guru dalam pembelajaran Abad 21

Tiga konsep pendidikan abad 21 telah diadaptasi oleh 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
untuk mengembangkan kurikulum baru untuk Sekolah Dasar (SD), 
Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) 
dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Ketiga konsep tersebut 
adalah 21st Century Skills (Trilling dan Fadel, 2009), scientific 
approach (Dyer, et al., 2009) dan authentic assesment (Wiggins dan 
McTighe, 2011); Ormiston, 2011; Aitken dan Pungur, 1996; Costa 
dan Kallick, 1992). Selanjutnya, tiga konsep tersebut diadaptasi 
untuk mengembangkan pendidikan menuju Indonesia Kreatif 
tahun 2045. Adaptasi dilakukan untuk mencapai kesesuaian konsep 
dengan kapasitas peserta didik dan kompetensi pendidik dan tenaga 
kependidikannya.

Konsep Pertama: Keterampilan dan Pengetahuan Abad 21 
(21st Century Skills)

Skema ini menyajikan pandangan menyeluruh tentang 
keterampilan dan pengetahuan peserta didik abad ke-21. Ada tiga 
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subjek inti pendidikan abad 21, yaitu: 1) Life and Career Skills, 2) 
Learning and innovations Skills – 4Cs, 3) Information, Median and 
Technologi Skills.

a) Life and Career Skills 

Life and Career skills (keterampilan hidup dan berkarir), 
meliputi: 

1) Fleksibilitas dan adaptabilitas. Peserta didik memiliki 
kemampuan mengadaptasi perubahan dan fleksibel dalam 
belajar dan berkegiatan dalam kelompok 

2) Memiliki inisiatif dan dapat mengatur diri sendiri.Peserta 
didik memiliki kemampuan mengelola tujuan dan waktu, 
bekerja secara independen dan menjadi peserta didik yang 
dapat mengatur diri sendiri. 

3) Interaksi sosial dan antar-budaya. Peserta didik memiliki 
kemampuan berinteraksi dan bekerja secara efektif dengan 
kelompok yang beragam. 

4) Produktivitas dan akuntabilitas.Peserta didik mampu 
mengelola projek dan menghasilkan produk.

5) Kepemimpinan dan tanggungjawab. Peserta didik mampu 
memimpin teman-temannya dan bertanggungjawab kepada 
masyarakat luas. 

b) Learning and Innovation Skills 

Learning and innovation skills (keterampilan belajar dan 
berinovasi) meliputi:

1) Berpikir kritis dan mengatasi masalah. Peserta didik mampu 
mengunakan berbagai alasan (reason) seperti induktif atau 
deduktif untuk berbagai situasi; menggunaan cara berpikir 
sistem; membuat keputusan dan mengatasi masalah

2) Komunikasi dan kolaborasi.Peserta didik mampu 
berkomunikasi dengan jelas dan melakukan kolaborasi 
dengan anggota kelompok lainnya.

3) Kreativitas dan inovasi.Peserta didik mampu berpikir kreatif, 
bekerja secara kreatif



Pendidikan, Guru Dan Pembelajaran

60

c) Information Media and Technology Skills 

Keterampilan teknologi dan media informasi(Information 
media and technology skills), meliputi:1) Literasi informasi. 
Peserta didik mampu mengakses informasi secara efektif (sumber 
nformasi) dan efisien (waktunya); mengevaluasi informasi yang 
akan digunakan secara kritis dan kompeten; mengunakan dan 
mengelola informasi secara akurat dan efektf untuk mengatasi 
masalah, 2) literasimedia.Peserta didik mampu memilih dan 
mengembangkan media yang digunakan untuk berkomunikasi, 
dan 3) literasi ICT. Peserta didik mampu menganalisis media 
informasi; dan menciptakan media yang sesuai untuk melakukan 
komunikasi.

Unsur-unsur atau sistem yang diperlukan untuk 
memastikan kekeberhasilan penguasaan konsep pendidikan dan 
keterampilan pengetahuan  abad 21 di atas, maka upaya yang 
dilakukan yaitu: 1) standarisasi penilaian.Standar penilaian 
pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan 
dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil 
belajar peserta didik, 2) kurikulum. Kurikulum pada dasarnya 
merupakan tujuan setiap program pendidikan yang diberikan 
kepada anak didik, karena kurikulum merupakan alat antuk 
mencapai tujuan, maka kurikulum harus dijabarkan dari tujuan 
umum pendidikan, 3) pembelajaran inovatif. Pembelajaran 
inovatif juga mengandung arti pembelajaran yang dikemas oleh 
guru atau instruktur lainnya yang merupakan wujud gagasan atau 
teknik yang dipandang baru agar mampu menfasilitasi siswa 
untuk memperoleh kemajuan dalam proses dan hasil belajar, dan 
4)  pengembangan profesionalisme pendidik. Pengembangan 
keprofesian berkelanjutan (PKB) adalah untuk meningkatkan 
kualitas layanan pendidikan di sekolah/madrasah dalam rangka 
meningkatkan mutu pendidikan. 

Sedangkan secara khusus tujuan pengembangan 
keprofesian berkelanjutan adalah sebagai berikut; a) meningkatkan 
kompetensi guru untuk mencapai standar kompetensi yang 
ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku, b) 
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memutakhirkan kompetensi guru untuk memenuhi kebutuhan 
guru dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan 
seni untuk memfasilitasi proses pembelajaran peserta didik, c) 
meningkatkan komitmen guru dalam melaksanakan tugas pokok 
dan fungsinya sebagai tenaga profesional, d) menumbuhkan 
rasa cinta dan bangga sebagai penyandang profesi guru, e) 
meningkatkan citra, harkat, dan martabat profesi guru di   
masyarakat, dan f) menunjang pengembangan karir guru.

Konsep Kedua: Pendekatan Saintifik (Scientific Approach)

Pendekatan saintifik diadaptasi dari konsep Inovator’s DNA 
(Dyer, et al., 2009). Pendekatan saintifik yang digunakan dalam 
pembelajaran dikemas secara berurutan, menjadi 1) mengamati 
(observing), 2) menanya (questioning), 3) menalar (associating), 4) 
mencoba (experimenting) dan (5) membuat jejaring (networking). 

Konsep Ketiga: Penilaian Autentik (Authentic Assesment)

Penilaian autentik adalah pengukuran yang bermakna 
secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, 
keterampilan, dan pengetahuan. Istilah Assessment merupakan 
sinonim dari penilaian, pengukuran, pengujian, atau evaluasi. Istilah 
autentik merupakan sinonim dari asli, nyata, valid, atau reliabel.  
Secara konseptual penilaian autentik lebih bermakna secara 
signifikan dibandingkan dengan tes pilihan ganda terstandar sekali 
pun.Ketika menerapkan penilaian autentik untuk mengetahui hasil 
dan prestasi belajar peserta didik, guru menerapkan kriteria yang 
berkaitan dengan konstruksi pengetahuan, aktivitas mengamati dan 
mencoba, dan nilai prestasi luar sekolah.

Data kebijakan dengan metode existing statistics dan 
melalui angket, responden yang melibatkan  seluruh guru yang 
belum tersertifikasi dan sementara mengikuti kegiatan PLPG 2016 
yang berlangsung di Universitas Negeri Makassar dan Universitas 
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Muhammadiyah Makassar Sulawesi Selatan, dengan jumlah sampel 
109 orang.

Hasil UKG 2015 jenjang SMP

Hasil uji kompetensi guru tahun 2015 secara nasional maka 
Sulawesi Selatan berada pada urutan 18 dari 34 propinsi dengan skor 
rata-rata 54,41 dimana skor rata-rata secara nasional adalah 58,25. 
Skor rata-rata Sulawsei Selatan masih dibawah Standar Kompetensi 
Minimum (SKM) sebesar 55,00. Sedangkan untuk jenjang satuan 
pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat, 
Sulawesi Selatan memperoleh skor UKG tahun 2015 sebesar 52,55 
di mana secara nasional skor rata-ratanya sebesar 56,69. Skor rata-
rata UKG Sulawesi Selatan ini juga jauh dari SKM sebesar 55,00. 
Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.
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Gambar 5. Skor UKG 2015 jenjang SMP

Berikut grafik hasil analisis UKG 2015, kompetensi 
pedagogik dan kompetensi profesional mata pelajaran Bahasa 
Indonesia jenjang SMP (sederajat) dengan sampel adalah peserta 
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PLPG 2016 berdasarkan nilai rata-rata UKG, kompetensi pedagogik 
dan profesional, jenis kelamin, kelompok usia, dan sebaran nilai 
UKG. 

  

  

Gambar 6. Nilai UKG 2015

Berikut grafik pesentase hasil analisis UKG 2015 ditinjau 
berdasarkan ketentuan kelulusan dengan SKM sebesar 80,00 PLPG 
2016 mata pelajaran Bahasa Indonesia jenjang SMP (sederajat).  
Berdasarkan hasil pemetaan kompetensi oleh kemendikbud 
terdapat 10 kelompok kompetensi guru yang menjadi ukuran bagi 
guru profesional mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kelompok 
kompetensi profesional, yaitu: 1) hakikat dan pemerolehan bahasa, 
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2) ragam bahasa dan keterampilan berbahasa, 3) keduddukan dan 
fungsi Bahasa Indonesia, 4) keterampilan dan kaidah bahasa, 5) 
keterampilan berbahasa Indonesia, teori dan genre sastra Indonesia, 
6) apresiasi puisi dan prosa, 7) menulis puisi dan mengapresiasi teks 
drama, 8) menulis prosa dan mementaskan naskah drama, 9) aliran-
aliran linguistik, dan 10) kritik sastra Indonesia.

Sedangkan kelompok kompetensi pedagogik, terdiri dari 1) 
karakteristik peserta didik, 2) keterampilan belajar, 3) keterampilan 
berbahasa Indonesia, 4)strategi pembelajaran, 5) TIK dalam 
pembelajaran, 6) model pembelajaran,  7) komunikasi efektif, 8) 
penilaian pembelajaran, 9) pemanfaatan hasil penilaian, dan 10) 
refleksi pembelajaran dan PTK.

Hasil analisis pemetaan kompetensi guru pada peserta PLPG 
2016 mata pelajaran Bahasa Indonesia dperoleh skor rata-rata 
kompetensi pedagogik sebesar 45,42 dan kompetensi profesional 
sebesar 50,93. Hal ini menunjukkan masih di bawah SKM sebesar 
55,00. Walaupun secara keseluruhan rata-rata skor UKG 2015 sudah 
di atas SKM. Data ini menjunjukkan sejalan dengan skor rata-rata 
secara nasional untuk kompetensi pedagogik sebesar 48,94  (sumber: 
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud).

Data yang diperoleh berdasarkan kompetensi pedagogik 
menunjukkan bahwa kemampuan guru masih dibawah standar 
kompetensi minimal dalam hal pelaksanaan proses dan pengolahan 
pembelajaran di kelas. Kompetensi pedagogik bagi guru mata 
pelajaran Bahasa Indonesia tingkat SMP (sederajat) lebih dapat 
diupayakan peningkatannya khususnya pedagogik yang terkait 
mengenai siswa, antara lain: 1) mengenal karakteristik siswa, 
2) penerapan strategi pembelajaran, 3) penerapan model-model 
pembelajaran, 4) pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 
dalam pembelajaran. Keterampilan lainnya oleh guru yaitu: 1) 
keterampilan belajar, 2) keterampilan berbahasa Indonesia, 3) 
komunikasi efektif, serta peningkatan kompetensi guru dari segi 
pemanfaatan penilaian, yaitu: 1) melakukan penilaian pembelajaran 
yang terstruktur, 2) pemanfaatan penilaian, serta 3) rekleksi 
pembelajaran untuk pembelajaran berikutnya. 
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Orientasi Guru dalam Proses Pembelajaran

Dampak paling besar dari peningkatan kompetensi guru baik 
kompetensi pedagogik maupun kompetensi profesional guru adalah 
terdapat pada proses pembelajaran di kelas disertai dengan hasil 
belajar peserta didik. Namun selama kompetensi pedagogik maupun 
kompetensi profesional masih dibawah SKM yang ditetapkan 
secara nasional maka upaya tersebut belum dapat memperoleh hasil 
maksimal. 

Salah satu bentuk upaya peningkatan proses pembelajaran 
dan hasil belajar siswa adalah peningkatan keterampilan dan 
pengetahun (21st Century Skills), pada bagian ini peserta didik 
perlu dibekali kemampuan mengadaptasi perubahan-perubahan 
pada lingkungan sekitarnya serta fleksibel dalam kegiatan belajar 
dan berkegiatan dalam kelompok mereka, selain itu peserta didik 
dibekali untuk mengelola pelaksanaan belajar secara mandiri disertai 
dengan pencapaian tujuan yang mereka tetapkan sendiri sehingga 
peserta didik tersebut menjadi peserta didik yang dapat mengatur 
diri sendiri.

Dalam proses pembelajaran setiap peserta didik diarahkan 
untuk mengelola projek yang dibebankan oleh guru sehingga 
menghasilkan produk untuk pencapaian ini  setiap peserta didik 
memiliki kemampuan untuk memimpin dan bertanggungjawab 
kepada diri sendiri serta kelompok dan masyarakat luas.

Pada proses pembelajaran seorang guru yang profesional 
memiliki kemampuan meningkatkan keterampilan belajar dan 
berinovasi bagi peserta didiknya, berbagai bentuk keterampilan dan 
berinovasi seperti yang dikemukakan pada konsep pembelajaran 
abad 21 adalah siswa memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan 
mengatasi masalah yang dihadapi atau diberikan oleh guru dengan 
menggunakan berbagai alasan baik induktif maupun deduktif dengan 
berbagai situasi yang dihadapi. Memiliki kemampuan berkomunikasi, 
berkolaborasi, berpikir kreatif dan memiliki inovasi-inovasi untuk 
memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.
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Pembelajaran yang berlangsung pada saat ini pemanfaatan 
teknologi informasi dan komunikasi secara umum sudah digunakan 
oleh guru, akan tetapi penciptaan proses pembelajaran yang 
mendorong penggunaan teknologi informasi dan komunikasi 
oleh peserta didik masih sangat kurang terutama terkait dengan 
pembelajaran itu sendiri. Untuk itu guru yang profesional adalah guru 
yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pembelajaran 
sebagai media juga mampu menjadi jembatan penyampaian informasi 
kepada peserta didik, dalam hal ini peserta didik diharapkan menjadi 
pengguna yang aktif teknologi informasi tersebut, berbagai bentuk 
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi bagi peserta didik 
adalah kemampuan peserta didik mengakses informasi secara efektif 
dan menjadikan sumber referensi belajar, diserta dengan kemampuan 
peserta didik tersebut mengevaluasi informasi tersebut secara kritis 
dan kompeten.

Peningkatan kemampuan, keterampilan dan pengetahuan 
tersebut di atas dapat dipastikan keberhasilannya dengan disertai 
penggunaan penilaian yang telah terstandarisasi, standar penilaian 
pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan 
dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar 
peserta didik. Penggunaan kurikulum yang baik, karena kurikulum 
pada dasarnya merupakan tujuan setiap program pendidikan yang 
diberikan kepada anak didik, karena kurikulum merupakan alat 
antuk mencapai tujuan, maka kurikulum harus dijabarkan dari tujuan 
umum pendidikan. 

Pengembangan profesionalisme pendidik dengan berbagai 
model pelaksanaan yang bertujuanmeningkatkan kualitas layanan 
pendidikan di sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, 
dan yang paling penting adalah pembelajaran inovatif, yang dapat 
diartikan sebagai  pembelajaran yang dikemas oleh guru atau 
instruktur lainnya yang merupakan wujud gagasan atau teknik yang 
dipandang baru agar mampu menfasilitasi siswa untuk memperoleh 
kemajuan dalam proses dan hasil belajar. 

Bagi guru profesional cara pandang pembelajaran perlu 
diubah dari pendekatan pembelajaran yang berpusat pada 
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guru menjadi pendekatan pembelajaran yang berpusat siswa, 
pembelajaran yang berpusat pada siswa menjadikan siswa sebagai 
sentral pengetahuan, kecenderungan seorang guru adalah sebagai 
fasilitator pembelajaran. pembelajaran yang berpusat pada siswa 
maka capaian hasil belajarnya akan meningkat. Hal ini sejalan dengan 
teori pengalaman belajar oleh Edgar Dale (dalam Pastore). Teori 
pengalaman belajar Edgar Dale menjelaskan jika pembelajaran yang 
berpusat pada guru maka bentuk kegiatan pembelajaran yang dapat 
dilakukan adalah membaca,  mendengar, serta melihat maka hanya 
maksimal 30% pengetahuan yang dapat diperoleh dengan berbagai 
bentuk aktivitas tersebut sedangkan bentuk hasil pembelajaran 
peserta didik masih ranah C1 dan C2 (mengingat dan memahami) di 
mana peserta didik hanya mampu mendefinisikan, menggambarkan, 
membuat daftar, serta menjelaskan. Sedangkan jika pembelajaran 
yang berpusat pada siswa dengan berbagai model dan bentuk 
pembelajaran seperti menyaksikan demonstrasi, belajar melalui 
aplikasi media e-learning (web), berpartisipasi pada lokakarya, 
pembelajaran kooperatif, mensimulasikan, memodelkan, merancang 
dan melaksanakan presentasi, serta melakukan hal-hal nyata maka 
maksimal pengetahuan  yang dapat diperoleh sebesar 90% (ketika 
peserta didik melakukan) dengan bentuk hasil pembelajaran dapat 
berupa mendemosntrasikan, menerapkan, mempraktikkan, memiliki 
kemampuan menganalisis, mendefinisikan, mengevaluasi, serta 
mencipta.
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Gambar 7. Gambar Kerucut pengalaman belajar Edgar Dale

Implementasi Konsep Pendidikan Abad 21

Kurikulum 2013 berbeda dengan kurikulum sebelumnya, 
akan tetapi landasan yuridis formalnya tetap berpedoman pada 
undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) No. 
20 tahun 2003. Pada pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan 
Pemerintah No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 
(SNP).

Perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya 
(KBK dan KTSP) disebabkan oleh adanya perubahan konsep 
meliputi perubahan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), perubahan 
struktur kurikulum, pencapaian kompetensi siswa berdasar konsep 
Keterampilan Abad 21 (Trilling dan Fadel, 2009), perubahan 
pendekatan pembelajaran berdasar pada pendekatan saintifik (Dyers 
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et al., 2009), dan penilaian pembelajaran yang didasarkan dan 
penilaian autentik (Wiggins, 2002 dan Ormiston, 2011). 

Kurikulum 2013 menciptakan keseimbangan antara 
pengembangan keterampilan kognitif (soft skills) dan keterampilan 
fisik (hard skills). Semakin tinggi pendidikan, semakin kecil nilai 
sikap yang diajarkan kepada siswa. Semakin rendah pendidikan, 
semakin besar nilai sikap yang diajarkan kepada siswa.

Gambar 8. Keseimbangan sikap, keterampilan dan pengetahuan

Selanjutnya, konsep pendidikan abad 21 dioperasionalkan 
menjadi struktur kurikulum yang memuat mata pelajaran wajib 
(kelompok A dan B), dan mata pelajaran peminatan kelompok C) 
berikut ini. Kelompok mata pelajaran wajib (A) ditujukan untuk 
mencapai kompetensi learning and innovation skills dan technology 
and information media skills. Sedangkan kelompok mata pelajaran 
wajib (B) dan kelompok mata pelajaran peminatan (C) ditujukan 
untuk mencapai kompetensi life and career skills. Seluruh mata 
pelajaran merupakan turunan (derivation) dari core subject 3R yaitu 
reading, writing dan arithmatic.
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Pelaksanaan pembelajaran dalam kelas guru dapat 
menerapkan tiga strategi pembelajaran yaitu: 1) discovery learning, 
2) project based learning dan 3) problem based learning. Guru boleh 
menerapkan berbagai strategi pembelajaran yang sesuai dengan 
kebutuhan pembelajaran materi ajar yang tertuang dalam silabus. 

Pembelajaran di kelas dilaksanakan secara sistematik dengan 
menggunakan pedoman pelaksanaan pembelajaran yang disebut 
dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Format RPP bisa 
digunakan untuk semua satuan penddikan tingkat dasar (Sekolah 
Dasar) dan tingkat menengah (SMP dan SMA/SMK)

Berdasarkan hasil analisis penelitian kebijakan dengan 
metode existing statistics dan melalui angket, maka diperoleh 
kesimpulan  sebagai berikut:

1) Skor rata-rata UKG 2015 khususnya untuk Propinsi Sulawesi 
Selatan masih dibawah Standar Kompetensi Minimum sebesar 
55

2) Kompetensi pedagogik guru lebih rendah dibanding dengan 
kompetensi profesional

3) Usia produktif guru pada interval 30 – 40 tahun 

Berdasarkan kajian pada pembahasan maka disarankan, 
sebagai berikut:

1) Perlu peningkatan kompetensi pedagogik bagi guru khusus 
materi yang terkait model, metode, strategi pembelajaran

2) Peningkatan Pemahaman penyusunan RPP, LKPD yang  
berorientasi pada kognitif proses.

3) Peningkatan kemampuan menyusun Instrumen tes melalui 
analisis indikator dengan KD yang ada di Kurikulum. 

4) Peningkatan pemahaman dan penggunaan TIK dalam sistem 
pembelajaran

5) Peningkatan pemahaman guru tentang cara  menganalisis  KD, 
Materi ajar serta kesesuaiannya dengan metode pembelajaran.

6) Peningkatan pengetahuan guru tentang cara melakukan tindakan 
reflektif pembelajaran
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Saat ini, kita dihebohkan dengan pemberitaan  tentang  
kesiapan dan kesigapan masyarakat menghadapi era disrupsi. Era ini 
sebenarnya sudah masuk dan telah dilaksanakan terutama lima tahun 
terakhir terindikasi  dengan maraknya ekspansi dunia digital dan 
internet ke kehidupan kita. Fenomena disruption (disrupsi) adalah 
situasi pergerakan dunia industri atau kompetensi kerja tidak lagi 
linear. Perubahan sangat cepat, era ini menuntut kita untuk cepat dan 
tepat mengikuti arah perubahan.

Dalam sistem pendidikan terutama kegiatan belajar-mengajar 
akan berubah total. Ruangan belajar mengalami evolusi dengan 
pembelajaran digital  serta nuansa dan warna pembelajaran yang 
menyeluruh, variatif, lebih kreatif, dan inovatif.

Disrupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan hal 
tercabut dari akarnya. Jika dimaknai dalam konteks dan fenomena 
kehidupan sehari-hari, maka disrupsi adalah sedang terjadi perubahan 
yang fundamental atau mendasar. Hal ini dapat dilihat perubahan 
mendasar itu berupa perubahan bidang  teknologi yang menelusuri 
rongga dan dimensi kehidupan manusia. Akibat revolusi teknologi 
yang mengubah hampir semua dimensi kehidupan termasuk tatanan 
dunia pendidikan.

Tokoh yang memperkenalkan disrupsi adalah Rheinald Kasali 
dengan 3 hal mendasar dalam menghadapi era disrupsi menurut Tokoh 
ini. Tiga hal mendasar itu yang dimaksudkan adalah Pertama jangan 
nyaman menjadi pemenang. Kedua, Jangan takut menganibalisasi 
produk sendiri, dalam hal ini, memperbaharui produk sendiri untuk 
baru. Ketiga, membentuk ulang atau menciptakan yang baru atau 
berinovasi.

Mencermati fenomena disruptif dan era industri 4’0 yang 
ditandai kemunculan supercomputer, robot pintar,kendaraan tanpa 
pengemudi, dan neuroteknologi sebagai yang diperkenalkan oleh 
Klaus Schwab dalam bukunya The fourt industrial revolution ( 
Hasyim, Juni 2016 diakses Mei 2018) maka tidak serta merta kita 
mampu beriringan dengan sempurna era ini. Hal menuntut kita untuk 
menyikapi keadaan ini dengan cara harus “berubah”. Sekalipun 
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perubahan itu tidak berarti sudah pasti perbaikan  akan tetapi tanpa 
perubahan tidak akan pernah ada perbaikan.

Selain itu, kemampuan literasi baru  sangat dituntut di era ini, 
literasi tidak hanya membaca, menulis, dan berhitung. Literasi baru  
yang dimaksudkan (1) literasi data: kemampuan untuk membaca, 
analisis, dan menggunakan informasi (big data) dunia digital. (2) 
Literasi teknologi: kemampuan memahami cara kerja mesin, aplikasi 
teknologi. (3) literasi manusia: humanities, komunikasi, dan desain. 
( Aoun, MIT, 2017).

Konsekuensi  era disrupsi dan era industri 4’0  berdampak 
pada beberapa profesi tergantikan atau hilang  tetapi  peranan 
guru belum sepenuhnya bisa tergantikan. 

Guru di era ini belum sepenuhnya akan tergantikan  peran 
dan fungsinya. Ada beberapa peran dan fungsi guru yang tidak bisa 
digantikan, antara lain   menjadi panutan dan suri teladan dalam 
membentuk karakter anak. Demikian pula peran dalam  kegiatan 
humaniora (kemanusiaan), serta peran dan fungsinya dalam 
menggerakkan  jiwa anak didik atas kebenaran dan kebaikan untuk 
meraih masa depan anak.

Guru sebagai Panutan dan Suri Teladan

Guru mengembangkan tugas sebagai panutan atau teladan 
dari anak didiknya. Guru memberikan contoh dan keteladanan 
yang baik pada anak didiknya sehingga akan terbangun dalam diri 
anak kepercayaan dan karakter yang baik dari keteladanan yang 
dicontohkan guru. Keteladanan bisa berupa disiplin waktu, kerja 
tuntas, bertutur kata yang sopan, dan lain lain.

Dalam dimensi karakter diperkenalkan istilah karakter moral 
dan karakter  kinerja. Karakter moral berupa kejujuran, kesopanan, 
kesetiakawanan, dan lain lain, sedangkan karakter kinerja dapat 
berupa bekerja tuntas, ketekunan, kerja keras, keuletan,dan lain lain. 
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Oleh karena itu, sangat diharapkan kedua dimensi karakter ( karakter 
moral dan karakter kinerja ) berfungsi secara simultan misalnya 
bekerja keras dengan jujur. Kita tidak mengharapkan bekerja keraqs 
tetapi tidak jujur atau jujur tetapi malas.

Guru adalah tokoh yang berpengaruh dalam membimbing 
dan mengantarkan anak didiknya mencapai kedewasaan. 
Performansi guru sangat berpengaruh pada sikap dan pribadi anak 
didik. Satu kali perbuatan baik dicontohkan lebih baik dari seribu 
kata yang diucapkan. Beberapa penelitian mengenai keteladanan 
dan pembiasaan guru menunjukkan berpengaruh signifikan terhadap 
hasil belajar anak. Ini artinya keteladanan dan pembiasaan guru 
selain mempengaruhi sikap dan karakter anak juga berpengaruh 
signifikan terhadap prestasi hasil belajar anak didik.

Guru Menjalankan Misi Kemanusiaan

Pendidikan sepenuhnya bukan tanggung jawab parsial guru 
tetapi tanggung jawab semua komponen yakni orang tua, guru, 
masyarakat, dan pemerintah. Sekalipun demikian, keterlibatan guru 
sangat besar peranannya, hal ini dapat dilihat masa kebersamaan 
guru dan anak didik dalam berinteraksi keseharian di sekolah. 
Dalam sehari , anak didik berada di sekolah kurang lebih 8-9 Jam 
sehari  bersama guru. Ini artinya guru sebagai orang tua bagi anak 
didiknya di sekolah, sehingga guru bertindak  mengganti peran 
dan tanggung jawab orang tua. Dengan demikian, orang tua harus 
memahami dan membantu guru dalam memberikan pembinaan dan 
pendewasaan anak.  Guru  adalah orang tua dari anak itu saat berada 
di sekolah maka  sangat disayangkan jika dalam proses pembinaan 
guru terhadap anaknya di sekolah mendapat pembalasan “pahit “ 
dari orang tua murid seperti yang sering kita dengarkan dari media. 
Guru dilaporkan ke pihak berwajib malah sudah pernah ada guru 
yang dijebloskan dalam tahanan akibat laporan dari orang tua. 

Dalam menjalankan peran memanusiakan manusia, guru 
harus memberikan motivasi dan penguatan pada anak didik dalam 
proses pembelajaran. Peran guru sebagai motivator menjadi tugas 
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yang tidak terelakkan. Memotivasi anak dan memberi penguatan 
atau apresiasi sangat penting dalam membangun karakter diri 
anak sehingga dapat menjadi manusia yang memiliki kompetensi 
berkomunikasi,menjadi manusia yang kreatif, mampu berpikir kritis 
( critical thinking), dan memiliki kemampuan berkolaborasi.    

Guru selalu Menggerakkan Jiwa Anak Didik pada Kebenaran 
dan Kebaikan untuk Meraih Masa Depan yang Cemerlang.

Guru  mampu menggerakkan jiwa  anak untuk selalu 
melakukan hal yang baik dan benar guna meraih masa depannya. 
Dengan demikian, nilai nilai kebenaran dan kebaikan selalu ada  
dalam setiap tindakan, tuturan, dan pikiran guru sehingga mampu 
menggerakkan jiwa anak. Nilai kebenaran dan kebaikan tidak berdiri 
sendiri sebagai disiplin ilmu yang diajarkan oleh guru namun akan 
tersirat dan terurai dalam setiap disiplin ilmu. 

Guru dalam menggerakkan jiwa anak untuk melakukan hal yang 
baik dan benar tentu didukung oleh kemampuan guru memahami 
peserta didiknya. Guru harus menyalami pribadi anak satu persatu, 
guru memahami kecerdasan kecerdasan yang dimiliki oleh anak. 
Setiap anak tidak semua memiliki kecerdasan yang sama,jika ada 
sejumlah anak di dalam kelas maka sejumlah itu pula kecerdasaan 
yang ada dan tidak semua sama. Hal ini dikemukakan oleh Professor 
Gardner memperkenalkan kecerdasan majemuk  atau multiple 
intelligences. Para ahli membagi jenis kecerdasan itu berupa (1) 
Kecerdasan verbal (Bahasa) (2) Kecerdasan Logika (matematika) 
(3) Kecerdasan spasial (visual) (4) Kecerdasan tubuh (kinestetik) 
(5) Kecerdasan musical (ritmik) (6) Kecerdasan interpersonal 
(7) Kecerdasan Intrapersonal, (8) Kecerdasan spiritual. Dengan 
beragamnya kecerdasan manusia, menjadikan peran guru amat 
penting  untuk menggerakan dan memberikan arahan pada  apa yang 
cocok dan sesuai bagi anak didiknya untuk meraih masa depan, tentu 
hal ini tidak bisa digantikan peran guru. 

Dengan demikian, guru tidak akan tergantikan untuk 
mengembangkan tugas profetiknya dengan menjadi panutan dan 
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suri teladan, menjalankan misi kemanusiaan, dan eksistensinya  
menggerakkan jiwa anak didik untuk jujur melakukan kebaikan 
dan kebenaran guna mencapai masa depan anak. Guru adalah 
sebuah profesi yang mulia, hanya orang orang mulialah yang bisa 
memuliakan kemuliaan ini.
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Era kelas digital, robot pembantu dan ujian online, bukanlah 
hal yang mustahil untuk diwujudkan dan bisa didapat pada era 
Pendidikan 4.0  khususnya pasca Pandemi Covid-19. Dengan 
bantuan pendidikan 4.0, peserta didik akan dipersiapkan untuk 
menghadapi tantangan digital secara langsung. Inti dari fenomena 
ini adalah kreativitas yang tentu saja akan memungkinkan peserta 
didik untuk membuka jalan keluar bagi mereka dari berbagai 
tantangan perkembangan. Fenomena saat ini merupakan tantangan 
yang tidak hanya berfokus pada apa yang diajarkan tetapi juga cara 
pengajarannya. Model pendidikan sepenuhnya didasarkan pada 
kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan masa depan.

Menurut UNESCO atau United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization (UNESCO, 2007) telah membuat 
suatu kerangka kompetensi TIK dalam proses belajar mengajar. 
Menurut UNCESO memandang bahwa dengan adanya TIK proses 
pembelajaran akan semakin mudah dan cepat berkembang. 

Seringkali, pemikiran mereka tentang pedagogi, konten 
(subjek materi ajar), dan teknologi belum diprioritaskan, pendidikan 
saat ini masih berada pada proses bagaimana cara mengelola 
pembelajaran (pedagogi) untuk subjek materi (subject matter) 
tertentu, sehingga kenyataannya dalam pembelajaran oleh sebagian 
besar guru masih berada pada zona pembelajaran tradisional (model 
konvesional) dengan pendekatan pembelajaran berpusat pada guru, 
untuk itu perlu ada upaya pergeseran paradigma pembelajaran ke 
pendekatan student centered learning (SCL) dengan menggunakan 
berbagai sumber belajar atau media pembelajaran berbasis teknologi, 
hal ini sejalan penelitian sebelumnya dari studi oleh Pierson (2001) 
yang "menekankan pentingnya pengembangan pedagogi yang terkait 
dengan teknologi dan integrasi aktualnya di ruang kelas (Hervey 
(2011), hasil menunjukkan bahwa ada hubungan timbal balik yang 
kompleks antara pengguna, alat dan praktik pengajaran. 

Namun, penerapan teknologi dalam pendidikan khususnya 
ke dalam sistem pembelajaran mempunyai masalah tersendiri 
dan membutuhkan waktu untuk proses transformasi dari sistem 
yang dulunya sedikit mengaplikasikan teknologi ke sistem yang 
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lebih dominan aplikasi teknologinya. Masalah-masalah tersebut 
dapat berupa rendahnya kompetensi pendidik, khususnya guru 
yang kurang memilliki kompetensi profesional di bidang ICT dan 
ditambah lagi sikap pendidik yang enggan mengikuti perubahan 
dan rasa takut terhadap teknologi informasi baru sedangkan pada 
sisi lain masih kurangnya tenaga ahli (tenaga kependidikan) yang 
dapat mengoperasikan perangkat ICT. Penelitian yang dilakukan 
oleh Yusrizal, dkk (2017) menunjukkan rendahnya kemampuan guru 
untuk mengakses media internet sehingga membutuhkan bimbingan, 
rendahnya kemampuan ini disebabkan oleh faktor umur sehingga 
sebagai solusi masih menggunakan media konvensional yang ada 
dilingkungan sekitar sekolah.

Pendidik juga perlu mengadopsi peran-peran baru sebagai 
pengguna teknologi, pendidik memiliki bertanggung jawab 
memberikan ruang bagi peserta didik untuk berkembang menjadi 
manusia Indonesia yang berkarakter dengan memanfaatkan ICT. 
Kapasitas pendidik dalam memanfaatkan ICT secara efektif untuk 
meningkatkan kualitas pembelajaran menjadi penting. Kesempatan 
untuk pengembangan profesional dalam pemanfaatan TIK ini perlu 
mengakomodasi budaya kreasi dan inovasi, serta mengurangi jumlah 
waktu yang mereka perlukan untuk mengerjakan tugas-tugas lain di 
luar mengajar. 

Oleh karena itu, pengembangan profesionalisme pendidik 
perlu disampaikan dalam berbagai desain, termasuk dalam desain-
desain belajar mandiri, publikasi akademik dan riset, juga dalam 
lokakarya formal, kursus pendek dan program-program belajar 
lainnya. Pengembangan profesionalisme pendidik juga perlu 
relevan secara kontekstual untuk berbagai fungsi pekerjaan dalam 
lingkungan pendidikan, khususnya untuk mendukung pengembangan 
profesional pendidik dalam penguasaan konten mata pelajaran yang 
diampu.

Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah menerapkan 
perangkat pembelajaran berupa bahan ajar berbasis hypercontent 
yang dapat diimplementasikan pada pembelajaran kombinasi antara 
tatap muka (face to face) dan pada saat yang bersamaan peserta didik 
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dapat mengakses subjek materi  secara online melalui fasilitas gadget 
terkoneksi dengan internet. Pembelajaran model ini merupakan salah 
satu model blended learning dengan tipe face to face and e-learning. 
Hal yang utama yang perlu diperhatikan pada model pembelajaran 
kombinasi ini adalah ketersedian sumber belajar yang dikemas 
dalam bentuk perangkat pembelajaran hypercontent dan gadget 
peserta didik.

Pendidikan pada Era Revolusi Industri 4.0 

Pendidikan 4.0 (education 4.0) adalah istilah umum yang 
digunakan oleh para ahli teori pendidikan untuk menggambarkan 
berbagai cara untuk mengintegrasikan teknologi cyber baik secara 
fisik maupun tidak ke dalam pembelajaran. Ini adalah lompatan dari 
Pendidikan 3.0 (education 3.0) yang menurut Jeff Borden, Education 
3.0 mencakup pertemuan ilmu saraf, psikologi kognitif, dan teknologi 
pendidikan, menggunakan teknologi digital dan mobile berbasis 
web, termasuk aplikasi, perangkat keras dan perangkat lunak, dan 
hal lain dengan e (elektronik) di depannya. 

Pendidikan 4.0 adalah fenomena yang merespon kebutuhan 
munculnya revolusi industri keempat (4 IR) atau (RI 4) dimana 
manusia dan mesin diselaraskan untuk mendapatkan solusi, 
memecahkan masalah dan tentu saja menemukan kemungkinan 
inovasi baru. Alasan untuk mengatakan bahwa revolusi industri 
keempat mulai masuk secara penuh hari ini adalah karena fakta bahwa 
kecepatan dan dampak terobosan saat ini tidak seperti sebelumnya. 
Inovasi dan kemajuan di mana-mana dipimpin oleh kemunculan 
kuat bidang seperti Kecerdasan Buatan, Robotika, halaman Internet, 
Kendaraan Robot, Bioteknologi, Nanoteknologi, Pencetakan 3-D, 
Ilmu Material, Komputasi Quantum dan Penyimpanan Energi. 
Dampak dari terobosan semacam itu begitu pesat sehingga revolusi 
industri keempat berkembang dengan kecepatan yang eksponensial, 
dan mengganggu hampir semua industri. Karena menghadapi 
berjalannya RI 4.0 tersebut maka dunia pendidikan juga harus 
mengantisipasi dan mulai lebih awal dengan Pendidikan 4.0 sebuah 
langkah kecil untuk memenuhi tujuan tersebut.
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Keterampilan Peserta Didik Abad 21

Tiga konsep pendidikan abad 21 telah diadaptasi oleh 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
untuk mengembangkan kurikulum baru (Kurikulum 2013 revisi 
2017) baik untuk Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama 
(SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK). Ketiga konsep tersebut adalah 21st Century Skills 
oleh Trilling dan Fadel (2009), Scientific Approach oleh Dyer. et al. 
(2009)  dan Authentic Assesment oleh Wiggins dan McTighe (2011). 
Selanjutnya, tiga konsep tersebut diadaptasi untuk mengembangkan 
pendidikan menuju Indonesia Kreatif tahun 2045. Adaptasi dilakukan 
untuk mencapai kesesuaian konsep dengan kapasitas peserta didik 
dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Peserta didik saat ini diharapkan memiliki kapasitas berupa 
keterampilan-keterampilan umum seperti berpikir kritis, kreativitas, 
kolaborasi, komunikasi, literasi informasi, literasi media, literasi 
teknologi, fleksibilitas, kepemimpinan, prakarsa (inisiatif), 
produktifitas, dan keterampilan sosial. Keterampilan-keterampilan 
ini dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) aspek utama yaitu: 1) 
keterampilan belajar dan berinovasi (learning and innovation skills), 
2) keterampilan literasi teknologi dan media informasi (information 
media and technology skills), dan 3) keterampilan hidup dan berkarir 
(life and career skills). Mari kita lihat keterampilan-keterampilan 
abad 21 pada setiap aspek keterampilan, 

Pertama: keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan 
dikenal juga dengan istilah 4 Cs atau keterampilan belajar. 
Keterampilan belajar adalah kebutuhan  universal peserta didik 
yang, yang ditopang dengan keterampilan-keterampilan berupa: 
1) berpikir kritis dan mengatasi masalah, bentuk penerapannya 
peserta didik mampu mengunakan berbagai alasan (reason) seperti 
induktif atau deduktif untuk berbagai situasi, menggunaan cara 
berpikir sistematis, membuat keputusan dan mengatasi masalah, 2) 
kreativitas, penerapannya diharapkan peserta didik mampu berpikir 
kreatif dan bekerja secara kreatif, 3) kolaborasi, peserta didik 
bekerja bersama dengan tim maupun dengan anggota kelompok 
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lainnya, dan 4) komunikasi, peserta didik memiliki kemampuan 
untuk mengkomunikasikan dan hal ini sangat penting untuk belajar 
menyampaikan ide secara efektif.

Kedua: keterampilan literasi teknologi dan media informasi, 
keterampilan ini terkait dengan keterampilan penggunaan teknologi 
digital dan pemahaman terhadap informasinya. Keterampilan 
tenologi dan media informasi, berupa: 1) literasi informasi, 
peserta didik mampu mengakses informasi secara efektif (sumber 
informasi) dan efisien (waktunya), mengevaluasi informasi yang 
akan digunakan secara kritis dan kompeten, serta mengunakan 
dan mengelola informasi secara akurat dan efektf untuk mengatasi 
masalah, 2) literasi media, peserta didik mampu memilih dan 
menemukan sumber informasi yang dapat dipercaya dan kredibel, 
dan 3) literasi teknologi, peserta didik mampu menggunakan dan 
memahami pemanfaatan gadget dengan efektif.

Ketiga: keterampilan hidup dan berkarir, keterampilan ini 
terkait dengan kehidupan pribadi peserta didik, namun keterampilan 
ini juga dapat memiliki pengaruh terhadap lingkungan sekitarnya. 
Keterampilan ini meliputi: 1) fleksibilitas, peserta didik memiliki 
kemampuan mengadaptasi perubahan dalam belajar dan dalam 
kegiatan lainnya, 2) prakarsa (inisiatif), peserta didik memiliki 
kemampuan mengelola tujuan dan waktu, bekerja secara independen 
dan menjadi peserta didik yang dapat mengatur diri sendiri, 3) 
keterampilan interaksi sosial, peserta didik memiliki kemampuan 
berinteraksi dan bekerja secara efektif dengan berbagai kelompok 
yang beragam, 4) produktifitas, peserta didik mampu mengelola 
projek dan menghasilkan produk, dan 5) kepemimpinan, peserta 
didik mampu memimpin teman-temannya dan bertanggungjawab 
kepada masyarakat luas.

Pendekatan Technological, Pedagogical, Content

Seiring dengan kemajuan teknologi digital disertai dengan 
pemanfaatannya, terutama yang berbasis internet, sudah seharusnya 
pendidik dan tenaga kependidikan terus didorong dan mengembangkan 
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diri untuk meningkatkan kemampuan mengintegrasikan teknologi 
ke dalam proses belajar mengajar yang bertujuan memperkaya isi 
atau  content knowledge menjadi lebih implementatif dan  menarik 
sehingga lebih sesuai dengan karakteristik peserta didik (digital 
natives) yang sejalan dengan tuntutan pendidikan di abad 21. 

Mengintegrasikan teknologi kedalam proses pembelajaran 
adalah salah satu wujud dari pendekatan technological, pedagogical, 
content-knowledge yang familiar disingkat menjadi TPCK yang 
dikembangkan Mishra dan Koehler (2006) dan berubah dari 
TPCK menjadi bentuk TPACK (Thompson & Mishra, 2007-2008) 
Kerangka kerja TPACK dibangun di atas konsep Shulman (1986) 
tentang pengetahuan konten pedagogis (PCK) dengan secara 
eksplisit mengintegrasikan komponen pengetahuan teknologi.

Gambar 9.  Kerangka pengetahuan konten pedagogis (PCK) oleh 
Shulman

Kerangka kerja TPACK oleh Mishra dan Koehler (2006) 
di mana Mishra dan Koehler mengartikulasikan hubungan antara 
konten, pedagogi dan teknologi baik secara terpisah dan berpasangan 
dari pengetahuan konten (CK), pengetahuan pedagogis (PK) dan 
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pengetahuan teknologi (TK), kemudian langkah ini berevolusi 
menjadi pengetahuan konten pedagogis (PCK), pengetahuan konten 
teknologi (TCK) dan pengetahuan pedagogis teknologi (TPK) dan 
ketiganya bersatu sebagai teknologi pengetahuan konten pedagogis 
(TPACK). 

Kaitan antara beberapa domain dalam TPACK menunjukkan 
setidaknya terdapat 7 (tujuh) komponen (Mishra, 2006) Pertama, 
pengetahuan mengenai teknologi (technological knowledge, 
TK). Kedua, pengetahuan cara mendidik atau ilmu pendidikan 
(pedagogical knowledge, PK). Ketiga, pengetahuan substansi 
(subject matter) yang akan diajarkan (content knowledge, CK). 
Keempat, pengetahuan mengenai teknologi yang khusus dan tepat 
digunakan dalam mengajarkan materi tertentu (technological 
content-knowledge, TCK). Kelima, pengetahuan pedagogik spesifik 
mengenai teknologi (technological pedagogical-knowledge, TPK). 
Keenam, pengetahuan spesifik mengenai cara mengajar yang khusus 
berkaitan dengan materi tertentu (pedagogical content-knowledge, 
PCK). Ketujuh, pengetahuan mengenai teknologi dan pedagogik 
terentu yang tepat digunakan dalam mengajarkan materi tertentu 
pula (technological, pedagogical content-knowledge, TPACK).
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Gambar 10.  Kerangka kerja TPACK dan komponen 
pengetahuannya oleh Mishra dan Koehler

Seiring dengan kemajuan dan penggunaan teknologi digital 
pada kalangan peserta didik saat ini, terutama yang berbasis internet 
maka pengajar dianjurkan meningkatkan pemahaman penggunaan 
dan peran teknologi tersebut untuk kepentingan pembelajaran serta 
memperkaya isi atau content knowledge menjadi lebih menarik, 
lebih sesuai dengan karakteristik peserta didik (digital natives) dan 
tuntutan pendidikan di abad 21 seperti yang dirumuskan Partnership 
for 21st Century Learning.
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Model Blended learning

Secara harfiah blended diartikan sebagai campuran 
sedangkan learning adalah pembelajaran atau blended learning 
dapat dimaknai sebagai pembelajaran kombinasi dari 2 (dua) atau 
lebih bentuk (model, strategi, atau metode) pembelajaran. Finn, A., 
& Bucceri, M.  (2004) mendefinisikan: blended learning integrates 
or blendslearning programs in different formats to achieve a 
common goal,  artinya blended learning mengintegrasikan atau 
menggabungkan program belajar dalam format yang berbeda dalam 
mencapai tujuan umum.  

Heinze A dan Procter C (2010) menyatakan bahwa “blended 
learning is a mixture of the various learning strategies and delivery 
methods that will optimize the learning experience of the user”, ini 
dapat dinyatakan bahwa blended learning adalah campuran dari 
berbagai strategi pembelajaran dan metode penyampaian yang akan 
mengoptimalkan pengalaman belajar bagi penggunanya.

Berdasarkan pendapat di atas maka blended learning dapat 
dimaknai sebagai proses perpaduan penerapan pembelajaran 
konvensional dengan bentuk tatap muka dalam kelas yang diatur 
pada ruang dan waktu dengan bentuk pembelajaran dengan 
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang diperkaya 
dengan berbagai sumber belajar atau media pembelajaran berbasis 
ICT sehingga dapat menciptakan pembelajaran sepanjang hayat. 

Blended learning  bukan hanya tentang mengkombinasikan 
pembelajaran antara model tatap muka dengan pembelajaran 
berbantuan teknologi, akan tetapi seiring dengan perkembangan 
teknologi itu sendiri melahirkan berbagai jenis atau bentuk blended 
learning, Blended learning Universe (BLU) (2019) menyatakan 
bahwa terdapat 7 (tujuh) jenis yang dapat diterapkan, yaitu station 
rotation, lab rotation individual rotation, flipped classroom, flex, A 
la carte, enriched virtual, sedangkan oleh TeachTought Tim (2019) 
mengembangkan blended learning menjadi 12 jenis yang dapat 
diimplentasikan yaitu:  station rotation, lab rotation individual 
rotation, flipped classroom, flex, A la carte, enriched virtual , self-
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directed blended learning,  inside-out blended learning, outside-in 
blended learning, supplemental blended learning,  dan mastery-
based blended learning. Inti dari jenis-jenis blended learning yang 
dapat diimplementasikan adalah tersedianya sumber belajar berbasis 
media ICT, baik yang dikoneksikan dengan internet, intranet, dll, 
serta sumber belajar dengan konsep learning management system 
(LMS) yang dikembangkan institusi maupun individual. 

Blended learning Type Face To Face and  Online

Perkembangan teknologi yang semakin pesat terus membuat 
sistem pendidikan di Indonesia lebih baik dan lebih maju mengikuti 
negara lain. Sistem pendidikan terus mengalami perkembangan 
dari yang hanya menggunakan sistem tradisional beralih ke sistem 
dengan bantuan teknologi  digital. Awalnya proses belajar mengajar 
hanya terjadi di ruang kelas, namun sekarang proses belajar mengajar 
secara perlahan-lahan tak terikat oleh ruang dan waktu.

Sistem pendidikan sekarang yang serba digital menghasilkan 
suatu model pembelajaran yaitu blended learning. Model blended 
learning adalah suatu cara dalam proses belajar mengajar yang 
menggabungkan, mengkombinasikan dan memadukan sistem 
pendidikan konvensional (tatap muka di kelas) dengan sistem 
berbantuan teknologi digital.

Salah satu model blended learning yang dapat diimplementasikan 
dalam pendidikan 4.0 adalah type face to face online. Face to 
face online dapat dimaknai sebagai salah model pembelajaran 
yang mengkombinasikan tatap muka di kelas dengan pemanfaatan 
gadget berupa smartphone atau laptop terkoneksi internet pada saat 
pembelajaran tatap muka dikelas yang didukung dengan bahan ajar 
berbasis hypercontent.
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Implementasi Kombinasi Face To Face Online

1. Modul Berbasis Hypercontent

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa sumber belajar 
atau media pembelajaran utama dalam mengimplementasikan 
blended learning jenis face to face online adalah tersedia perangkat 
pembelajaran yang dikemas melalui model berbasis hypercontent. 

Ada perbedaan antara modul konvensional dengan modul 
hypercontent, teknik membaca modul konvensional ini biasanya 
teratur, runtut yakni mengikuti alur, seperti unit 1 berlanjut ke unit 
2, ke unit 3, dan seterusnya, penggalan isi dicerna secara procedural, 
ketuntasan diperoleh jika urutan penyajian diikuti. Sedangkan modul 
hypercontent tidak menentukan unit apa untuk memulai atau unit apa 
untuk mengakhiri, pembaca dapat memulai dari mana saja asalkan 
tuntas (Dewi, dkk, (2017)). Selain itu antara modul konvensional 
dengan modul hypercontent juga dapat dibedakan dengan banyaknya 
halaman yang digunakan, dimana modul hypercontent menggunakan 
halaman sedikit namun banyaknya sumber materi ajar jauh lebih 
banyak dan beragam sumber belajar dan media. Sedikitnya halaman 
yang digunakan pada modul hypercontent karena subjek materi 
dikemas melalui gambar barcode yang dapat dibuka dengan sistem 
scan dan melalui link yang telah terpasang pada barcode tersebut. 

Gambar 11. Barcode yang terhubung dengan www.kbbi.web.id  

http://www.kbbi.web.id
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Dengan modul berbasis hypercontent maka ada kemungkinan 
keseluruhan perangkat pembelajaran yang digunakan dalam 
pembelajaran dapat dikemas menjadi satu bagian kedalam modul 
hypercontent, beberapa perangkat pembelajaran sebelumnya sudah 
tersimpan secara online tersebut berupa: 1) kurikulum dan silabus, 
2) Rencana Program Pengajaran (RPP), 3) media presentasi, 4) 
subjek materi ajar pendukung (wiki, website), 5) buku, 6) video 
pembelajaran (youtube), 7) artikel, 8) sumber belajar LMS, dan 9) 
soal evaluasi. 

Gambar 12. Subjek materi ajar dalam modul hypercontent

Namun dalam pengembangan modul berbasis hypercontent 
minimal menggunakan pendekatan technological, pedagogical, 
content-knowledge (TPACK), artinya bahwa dalam pengembangan 
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modul hypercontent tersebut memenuhi unsur-unsur atau 7 (tujuh) 
domain TPACK, namun secara umum ketujuh domain tersebut pada 
dasarnya merupakan interaksi dari 3 (tiga) domain utama, yaitu 
teknologi, pedagogi, dan materi pelajaran (content).

Ciri utama dari modul hypercontent yang mendukung 
penerapan blended learning  dengan model face to face online 
adalah tersedianya sumber-sumber belajar dari website, wiki, video 
pembelajaran dari youtube, artikel, lembar kerja peserta didik 
(LKPD) online atau mengerjakan soal-soal evaluasi secara daring 
yang dapat diakses melalui modul yang disiapkan dalam bentuk 
hyperteks atau melalui barcode yang mengarahkan pengguna ke 
sumber-sumber pembelajaran (open resources for learning). 

Dalam pengembangan modul berbasis hypercontent  menurut 
Dewi, dkk. (2017) harus memenuhi karakteristik, yaitu: Pertama, 
setiap unit dalam modul hypercontent didesain berdiri sendiri, 
masing-masing mempunyai komponen sistem pembelajaran mandiri 
yang lengkap atau self-contained, sehingga pembaca dapat mengkaji 
secara acak, memulai dan mengakhiri dari unit mana saja. Kedua, 
struktur isi dikemas dengan prinsip desain pesan, yakni ‘dipecah’ 
menjadi bagian, setiap bagian memiliki unit, setiap unit dilengkapi 
dengan tujuan khusus, manfaat sub-unit, ilustrasi, kajian dan 
subkajian. Ketiga, pembatas antara sub-kajian dapat menggunakan 
ringkasan sub-kajian, tes objektif sebagai pengingat, atau diperkaya 
dengan materi dari dunia maya dengan hyperlink ke sumber belajar 
online tertentu.
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Gambar 13. Struktur modul pembelajaran berbasis hypercontent

2. Prosedur Pembelajaran Face to Face Online

Prosedur pembelajaran face to face online pada dasarnya 
sama dengan pembelajaran konvensional, perbedaan terbesarnya 
adalah terletak pada pemanfaatan sumber belajar berbasis online 
yang tersedia melalui barcode atau hyperteks pada modul yang 
dimiliki oleh peserta didik.

Agar tercipta pembelajaran dengan pendekatan student 
centered learning (SCL) maka peserta didik perlu menggunakan 
perangkat teknologi gadget berupa laptop atau smartphone untuk 
mengakses hyperteks atau barcode yang tersedia pada modul. 
Selanjutnya peserta didik melakukan aktivitas kolaborasi antar 
peserta didik, aktivitas literasi informasi dan media dari berbagai 
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sumber belajar online yang tersedia, mengkomunikasikan apa yang 
telah ditemukan, dan melakukan aktivitas evaluasi. 

Dengan menggunakan banyak jenis sumber belajar atau 
media pembelajaran yang digunakan dalam sistem pembelajaran 
memberikan dampak terhadap proses dan hasil belajar peserta didik, 
seperti penelitian yang dilakukan oleh Reynaldo Akbarjaya J (2018) 
menunjukkan bahwa dengan media pembelajaran berupa video dapat 
meningkatkan minat dan hasil belajar peserta didik.  Sedangkan 
penelitian yang dilakukan oleh Hanif (2010) menunjukkan bahwa 
penggunaan media Blog terhadap prestasi belajar IPS-Sejarah 
memiliki pengaruh secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa 
dengan pemanfaatan sumber belajar online yang tersebar diinternet 
dapat lebih diberdayakan lagi dalam dunia pendidikan, khususnya 
dalam proses pembelajaran namun dikemas dengan terstruktur agar 
dapat menciptakan pembelajaran interaktif.

Dengan model pembelajaran seperti ini maka peran 
guru dalam pembelajaran lebih bersifat sebagai kurator sumber 
belajar online serta fasilitator pembelajaran sebagaimana tuntutan 
pembelajaran abad 21.

Kombinasi pembelajaran tatap muka dengan online yang 
kemudian disebut sebagai blended learning tipe face to face online 
adalah pembelajaran yang menawarkan personalisasi pembelajaran 
dengan tetap disertai dengan kolaborasi antar peserta didik, 
menciptakan pembelajaran yang diperkaya dengan sumber-sumber 
belajar dari mana saja dan kapan saja, pembelajaran yang lebih 
fleksibel dan pemberian umpan balik tepat waktu.
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Revolusi pendidikan merupakan respon terhadap 
tuntutan perkembangan zaman yang semakin kompetitif guna 
mengembangkan sumber daya manusia yang mampu bersaing seiring 
dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Memasuki abad 
ke-21 saat ini, pendidikan Indonesia dihadapkan dengan sejumlah 
tantangan dan peluang yang tentu berbeda dari zaman sebelumnya. 
Untuk mengantisipasi berbagai tuntutan dan dinamika perubahan 
yang akan terus berlangsung di abad ini, maka tentunya bangsa 
Indonesia harus semakin mengasah berbagai aspek yang dibutuhkan 
dalam dunia pendidikan. 

Guru adalah salah satu unsur yang memiliki kontribusi 
sangat besar dalam dunia pendidikan. Dalam proses pendidikan di 
sekolah, guru memegang tugas ganda, yaitu sebagai pengajar dan 
pendidik. Sebagai pengajar, guru bertugas menuangkan sejumlah 
bahan pelajaran ke dalam otak anak didik, sedangkan sebagai 
pendidik guru bertugas membimbing dan membina anak didik agar 
menjadi manusia susila yang cakap, aktif, kreatif, dan mandiri. 
Tugas dan tanggungjawab guru untuk mengajar maupun mendidik 
harus dilaksanakan sebagai tenaga profesional. 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen, menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan 
tugas utama mendidik, mengajar, membimbing mengarahkan 
melatih, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia 
dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 
menengah. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional bertujuan 
untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan 
tujuan pendidikan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan 
atau kompetensi seorang guru sangat menentukan mutu pendidikan. 

Pembelajaran saat ini dikenal sebagai pembelajaran abad 21 
yang diterapkan guna mempersiapkan generasi yang peka terhadap 
kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dan berpengaruh 
besar terhadap aspek pendidikan. Peserta didik diberi kesempatan dan 
dituntut untuk mengembangkan kecakapannya dalam penguasaan 
teknologi informasi dan komunikasi, khususnya komputer. Tidak 
terkecuali dengan sistem pembelajaran pada abad 21, yang merupakan 
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peralihan pembelajaran dengan kurikulum yang dikembangkan unuk 
merubah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi 
pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. 

Pembelajaran yang berfokus pada keaktifan peserta didik 
tentu akan mempengaruhi kecakapan peserta didik dalam belajar 
dan berpikir. Kecakapan yang diharapkan antara lain kemampuan 
memecahkan masalah, berpikir kritis, kolaborasi, dan berkomunikasi 
dengan baik. Tentu saja kecakapan tersebut bisa dicapai oleh peserta 
didik apabila guru mampu mengembangkan rencana pembelajaran 
dengan kegiatan yang menantang peserta didik untuk berpikir 
kritis dalam memecahkan masalah. Dengan demikian, dibutuhkan 
guru yang memiliki kompetensi yang mumpuni sehingga mampu 
menjalankan tugasnya secara profesional sebagai guru abad 21. 

Guru profesional harus memiliki kompetensi yang mumpuni 
dalam aspek pedagogi, profesional, kepribadian, dan sosial agar 
mampu melaksanakan pembelajaran abad 21 dan kebutuhan 
peserta didik yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi semakin pesat. Guru yang mumpuni memiliki kompetensi 
untuk berkolaborasi dengan siapa saja dan mampu membawa 
dirinya sesuai dengan perkembangan zaman, memiliki kompetensi 
dalam berkomunikasi secara global, menguasai teknologi informasi 
dengan baik, memiliki kemampuan critical thinking yang baik 
sehingga mampu mengubah masalah menjadi sebuah peluang 
untuk maju, serta menunjukkan kreativitas dan inovasi dalam 
proses pembelajaran. Salah satu inovasi pembelajaran pada abad 21 
adalah memanfaatkan pembelajaran dalam jaringan (daring) untuk 
memaksimalkan teknologi informasi yang semakin berkembang. 

Kompetensi Guru 

Kompetensi dapat diartikan kewenangan dan kecakapan 
atau kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas atau 
pekerjaan sesuai dengan jabatan yang disandangnya. Rumusan 
kompetensi guru yang dikembangkan di Indonesia sudah tertuang 
dalam Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
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pasal 10 ayat (1) kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogi, 
kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 
profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Artinya 
diselengarakannya Pendidikan Profesi Guru (PPG) dimaksudkan 
agar guru memiliki kompetensi sebagaimana yang dimaksud dalam 
Undang-undang tersebut. Guru yang memiliki kompetensi memadai 
sangat menentukan keberhasilan tercapainya tujuan pendidikan. 

1. Kompetensi Pedagogi 

Kompetensi pedagogi merupakan kemampuan guru 
yang berkenaan dengan pemahaman terhadap peserta didik dan 
pengelolaan pembeajaran mulai dari merencanakan, melaksanakan 
sampai dengan mengevaluasi. Secara umum kompetensi inti 
pedagogi meliputi; 

1. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, 
sosial, kultural, emosional, dan intelektual, merupakan 
kompetensi inti pertama yang harus dimiliki oleh guru.  

2. Menguasai teori belajar serta berbagai pendekatan, strategi, 
metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif, 
berdasarkan jenjang dan karateristik bidang studi.  

3. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran/
bidang studi yang diampu merupakan kompetensi yang sudah 
semestinya dikuasai oleh guru.  

4. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.  
5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

kepentingan  pembelajaran.  
6. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.  
7. Berkomunikasi ssecara efektif, empatik, dan santun dengan 

peserta didik.  
8. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses serta hasil 

belajar.  
9. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan 

pembelajaran.  
10. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran,  



Pendidikan, Guru Dan Pembelajaran

98

2. Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi kepribadian merupakan personal yang 
mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan 
berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhak mulia. 

1. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan 
kebudayaan nasional Indonesia.  

2. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, 
dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.  

3. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, 
arif, dan berwibawa.  

4. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa 
bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri.  

5. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. 

3. Kompetensi Sosial 

Kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan pendidik 
sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul 
secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga 
kependidian, orang tua siswa, dan masyarakat sekitar. Kompetensi 
sosial penting dimiliki bagi seorang pendidik yang profesinya 
senantiasa berinteraksi dengan human (manusia) lain. Kompetensi 
ini memiliki subkompetensi dengan indikator sebagai berikut. 

1. Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif 
karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, 
latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.  

2. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama 
pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.  

3. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik 
Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.  

4. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi 
lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.  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4. Kompetensi Profesional 

Kompetensi profesional merupakan kemampuan yang 
berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran secara luas 
dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi 
pembelajaran, dan substansi keilmuan yang menaungi materi dalam 
kurikulum, serta menambah wawasan keilmuan. 

1. menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan 
yang mendukung mata pelajaran yang diampu sesuai jenjang 
pendidikan  

2. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata 
pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.  

3. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara 
kreatif.  

4. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan 
dengan  melakukan tindakan reflektif.  

5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 
berkomunikasi  dan mengembangkan diri  

Guru Abad 21 

Pembelajaran abad 21 menjadi keharusan untuk 
mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi, serta 
pengelolaan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dalam 
mengembangkan pembelajaran abad 21, guru dituntut merubah 
pola pembelajaran konvensional yang berpusat pada guru (teacher 
centred) menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa (student 
centred) karena sumber belajar melimpah bukan hanya bersumber 
guru, sehingga peran guru menjadi fasilitator, mediator, motivator 
sekaligus leader dalam proses pembelajaran. 

Karateristik siswa abad 21 sangat berbeda dengan siswa era 
sebelumnya. Pada abad 21 ini seseorang harus memiliki keterampilan 
4 C (Communication, Collaboration, Critical Thinking and Problem 
Solving, dan Creativity and Innovation). Keterampilan ini sudah 
semestinya tercermin dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan 
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oleh seorang guru. Keterampilan Abad 21 dapat di integrasikan 
dalam pelaksanaan pembelajaran, sehingga pilihan metode, media 
dan pengelolaan kelas benar-benar meningkatkan keterampilat 
tersebut. Karena itulah menjadi keharusan kemampuan pedogogi 
guru menyesuaikan dengan karateristik dan keterampialn yang 
diperlukan di abad 21. 

Beberapa hal yang penting diperhatikan oleh guru untuk 
mengembangkan pembelajaran abad 21 ini, yaitu (1) penguatan tugas 
utama sebagai perancang pembelajaran, (2) menerapkan kemampuan 
berpikir tingkat tinggi (higher order thinking), (3) menerapkan 
metode pembelajaran yang bervariasi, serta (4) mengintegrasikan 
teknologi dalam pembelajaran. Secara umum kemampuan pedogogi 
guru abad 21 dalam mengelola pembelajaran mencakup kemampuan 
menyusun perencanaan pembelajaran, melaksanaan pembelajaran, 
penilaian prestasi belajar siswa, dan melaksanaan tindak lanjut hasil 
penilaian dengan prinsip-prinsip pembelajaran kekinian (digital 
age). 

Analisis Kompetensi Guru Peserta PPG dalam Jabatan 

Penerapan sistem pembelajaran daring melalaui laman PPG 
dalam Jabatan, baik untuk kompetensi pedagogi dan professional 
masing-masing 6 modul sebagai yaitu untuk kompetensi pedagogi: 
1) Modul 1: pembelajaran abad 21, 2) Modul 2: pengembangan 
profesi guru, 3) Modul 3: teori belajar dan pembelajaran, 4) Modul 
4: karakteristik peserta didik, 5) Modul 5: strategi pembelajaran, dan 
6) Modul 6: penilaian hasil belajar. Sedangkan untuk kompetensi 
profesional antara lain: 1) Modul 1: aliran linguistik, 2) Modul 2: 
kaidah bahasa, 3) Modul 3: hakikat dan pemerolehan bahasa, 4) 
Modul 4: sejarah, kedudukan, fungsi, dan ragam bahasa, 5) Modul 
5: teori dan genre sastra indonesia, 6) Modul 6: apresiasi sastra 
indonesia. 
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1. Hasil Analisis Deskriptif Kompetensi Guru Bahasa dan 
Sastra Indonesia Peserta PPG Unismuh Makassar 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif kompetensi guru Bahasa 
dan Sastra Indonesia peserta PPG Unismuh Makassar ditinjau 
dari kompetensi pedagogi dan kompetensi profesional dipaparkan 
sebagai berikut. 

Tabel 1.
Analisis deskriptif kompetensi guru 

Kompetensi Pedagogi Kompetensi Profesional

Skor ideal 100,00 100,00
Skor maksimum 84,33 86,00
Skor minimum 66,61 70,17
Jumlah sampel 27 27
Rata-rata skor 76,93 80,65
Standar deviasi 2,63 3,92
Variansi 21,43 15,36

Hasil analisis deskriptif memperlihatkan bahwa kompetensi 
profesional guru Bahasa dan Sastra Indonesia peserta PPG Unismuh 
Makassar lebih tinggi jika dibandingkan dengan skor kompetensi 
pedagogi, hal dapat dilihat secara umum melalui skor rata-rata yang 
diperoleh, skor rata-rata untuk kompetensi pedagogi sebesar 76,93 
sedangkan untuk kompetensi professional diperoleh skor rata-rata 
sebesar 80,65. 

2. Hasil Analisis Inferensial Kompetensi Guru Bahasa dan 
Sastra Indonesia Peserta PPG Unismuh Makassar 

a. Uji Perbandingan Kompetensi Pedagogi dan Profesional Guru 
Bahasa dan Sastra Indonesia Peserta PPG Unismuh Makassar 

Pengujian hipotesis penelitian adalah uji perbandingan 
variabel dengan Independen Sampet T-Test, sebab data variabel 
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kompetensi guru Bahasa dan Sastra Indonesia peserta PPG Unismuh 
Makassar, baik aspek pedagogi maupun profesional telah diuji 
prasyarat dan data yang diperoleh menunjukkan bahwa data yang 
telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi 
normal. 

Hasil pengujian ini menunjukkan hasil uji perbandingan 
data skor kompetensi pedagogi dan profesional guru Bahasa dan 
Sastra Indonesia peserta PPG Unismuh Makassar. Berdasarkan nilai 
Signifikansi pada kolom Sig.(2-tailed) sebesar 0,002 yang tentu 
lebih kecil dari 0,05 (taraf signifikansi 95%) menunjukkan bahwa 
data skor kompetensi pedagogi dan profesional berbeda. Jika dilihat 
dari hasil analisis deskriptif, nilai rata-rata kompetensi profesional 
guru Bahasa dan Sastra Indonesia peserta PPG Unismuh Makassar 
lebih baik dari kompetensi pedagoginya. 

b. Uji Dominansi Pengaruh Indikator setiap Modul Terhadap 
Kompetensi Pedagogi Guru Bahasa dan Sastra Indonesia Peserta 
PPG Unismuh Makassar 

Selain melakukan pengujian hipotesis penelitian dengan 
uji perbandingan variabel dengan Independen Sampet T-Test, 
juga dilakukan uji dominansi pengaruh indikator modul terhadap 
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kompetensi pedagogi dan kompetensi profesional dengan 
menggunakan Uji Regresi Linear Berganda metode forward. 

Tabel 2.
Uji Regresi Linear Berganda metode forward Pengaruh Indikator 
setiap Modul Terhadap Kompetensi Pedagogi Guru Bahasa dan 

Sastra Indonesia Peserta PPG Unismuh Makassar

Berdasarkan Tabel 2, nilai sumbangsih nilai modul terhadap 
kompetensi pedagogi guru menunjukkan bahwa sumbangsih 
tertinggi terhadap nilai kompetensi pedagogi peserta PPG dalam 
jabatan 2018 diberikan oleh modul 4 Karakteristik Peserta Didik 
dengan nilai rata-rata sebesar 83,26. 

c. Uji Dominasi Pengaruh Indikator setiap Modul Terhadap 
Kompetensi Profesional Guru Bahasa dan Sastra Indonesia 
Peserta PPG Unismuh Makassar 

Hasil Uji Regresi Linear Berganda metode forward yang 
bertujuan untuk mengukur kelompok modul yang memberikan 
sumbangsih terbesar (dominasi) terhadap nilai kompetensi 
professional guru.
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Tabel 3.
Uji Regresi Linear Berganda metode forward Pengaruh Indikator 
setiap Modul Terhadap Kompetensi Profesional Guru Bahasa dan 

Sastra Indonesia Peserta PPG Unismuh Makassar

No Modul Nilai Rata-
rata Nilai β

1 Aliran Linguistik 74,40 0,269
2 Kaidah Bahasa 76,70 0,529
3 Hakikat dan Pemerolehan Bahasa 74,70 0,258

4 Sejarah, Kedudukan, Fungsi, dan 
Ragam Bahasa, 89,15 0,510

5 Teori dan Genre Sastra Indonesia 86,15 0,180
6 Apresiasi Sastra Indonesia 83,11 0,296

Berdasarkan Tabel 3, nilai sumbangsih nilai modul terhadap 
kompetensi pedagogi guru menunjukkan bahwa sumbangsih 
tertinggi terhadap nilai kompetensi pedagogi peserta PPG dalam 
jabatan 2018 diberikan oleh modul 2 Kaidah Bahasa dengan nilai 
rata-rata sebesar 76,70.

Hasil yang diperoleh pada hasil analisis deskriptif dan inferensial 
kompetensi guru bahasa dan sastra indonesia peserta PPG Unismuh 
Makassar dan menunjukkan Terdapat perbedaan kompetensi pedagogi 
dan profesional guru bahasa Indonesia peserta PPG Unismuh 
Makassar melalui sistem Pembelajaran Daring,  berdasarkan modul 
kompetensi pedagogi yang diberikan melalui sistem Pembelajaran 
Daring, modul 4 (Modul: Karakteristik Peserta Didik) memiliki 
pengaruh terbesar terhadap kompetensi pedagogi guru bahasa 
Indonesia peserta PPG Unismuh Makassar.  dan berdasarkan modul 
kompetensi profesional yang diberikan melalui sistem Pembelajaran 
Daring, modul 2 (Modul: Kaidah Bahasa) memiliki pengaruh 
terbesar terhadap kompetensi profesional guru bahasa Indonesia 
peserta PPG Unismuh Makassar.  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KOMPETENSI GURU BAHASA 
DAN SASTRA INDONESIA 

MELALUI PEMBELAJARAN 
DALAM JARINGAN PADA 

PENDIDIKAN PROFESI GURU 

X
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Andi Sukri Syamsuri, Uwes A. Chaeruman dan Ishaq

Pada abad ke-21 saat ini, pendidikan Indonesia dihadapkan 
dengan sejumlah tantangan dan peluang yang tentu berbeda dari 
zaman sebelumnya, untuk mengantisipasi berbagai tuntutan dan 
dinamika perubahan yang akan terus berlangsung di abad ini, maka 
tentunya bangsa Indonesia harus semakin mengasah berbagai aspek 
yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan, saat ini orientasi politik 
pendidikan Indonesia masih mosaik dan kurang meng- Indonesia, 
yang ditunjukkan oleh kebijakan, perencanaan, dan penganggaran 
yang kurang berpijak pada kepentingan nasional, arah politik ideal 
pendidikan Indonesia membangun pendidikan yang berpijak pada 
ideologi negara Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), seomboyang bangsa 
Bhinneka Tunggal Ika, karakteristik, kekayaan, dan ragam kebutuhan 
Indonesia yaitu kebutuhan peserta didik, keluarga, masyarakat, dan 
berbagai sektor pembangunan dan sub-sub sektornya (Slamet, 2014) 

Salah satu yang memegang peranan penting selain Pemerintah 
Republik Indonesia dalam memajukan pendidikan yang berkualitas 
adalah guru semua satuan tingkat pendidikan, karena guru adalah 
suatu sebutan bagi jabatan, posisi, dan profesi bagi seseorang yang 
mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan melalui interaksi 
edukatif secara terpola, formal, dan sistematis, dalam Undang-
undang disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan 
tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 
melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan 
anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 
pendidikan menengah (Undang-Undang No 14, 2005). Guru harus 
memiliki kompetensi, kompetensi seperangkat sikap, pengetahuan, 
dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai setelah 
mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu 
program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu, kompetensi 
guru dapat dimaknai sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan 
dan sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab 
dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran (Republik 
Indonesia, 2013) 
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Kemajuan suatu bangsa bergantung pada kualitas sumber 
daya manusianya, SDM yang berkualitas dihasilkan melalui proses 
pendidikan yang berkualitas, sedangkan menghasilkan pendidikan 
berkualitas, maka guru menjadi faktor kunci keberhasilan, hal ini 
menunjukkan bahwa sangat penting untuk berinvestasi dalam 
menyiapkan guru profesional yang mampu mendidik generasi 
muda menuju masa depan Indonesia yang lebih cerah. (Direktorat 
Pembelajaran, 2018) 

Namun berdasarkan kenyataan dilapangan masih banyak 
temuan-temuan, Indonesia sebagai sebuah negara dengan jumlah 
penduduk yang besar dan wilayah yang luas memiliki tantangan 
yang luar biasa di berbagai sektor, termasuk pendidikan, masalah 
pendidikan di Indonesia tidak hanya bersumber pada persoalan 
pendidikan itu sendiri, namun banyak di antaranya karena persoalan 
infrastruktur (Kemendikbud RI, 2015). 

Kompetensi guru di berbagai wilayah terpencil masih rendah, 
salah satunya dipengaruhi kurangnya pendidikan dan pelatihan 
untuk meningkatkan kapasitas guru, perbedaan kompetensi guru 
selain karena berasal dari guru tersebut, juga karena ketimpangan 
pendapatan anggaran daerah (PAD) dalam menganggarkan kegiatan 
pengembangan keprofesian guru berkelanjutan, untuk itu salah satu 
upaya yang perlu dilakukan adalah Pendidikan Profesi Guru yang 
disingkat PPG (JPNN, 2018).  Ikatan Guru Indonesia (IGI) juga 
mengkritisi kompetensi guru, dijelaskan bahwa berdasarkan data 
dari Kemendikbud, sekitar 77,13 persen siswa memiliki kompetensi 
kurang di bidang matematika, 46,83 persen kompetensi membaca 
kurang, dan 73,61 persen kompetensi sains kurang (Pikiran Rakyat, 
2018) 

Dalam upaya peningkatan SDM, Indonesia sudah 
mengembangkan strategi peningkatan kualitas pendidik dengan 
berbagai program salah satunya adalah melalui PPG dengan 
melibatkan Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK), 
Pendidikan profesi bertujuan untuk untuk meningkatkan kompetensi 
guru, kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi 
kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional (Peraturan 
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Pemerintah Republik Indonesia, 2008) Pemerintah Republik 
Indonesia melalui Kementerian Riste, Teknologi, dan Pendidikan 
Tinggi (Kemenritek Dikti) melaksanakan moda pendidikan profesi 
guru dalam 2 moda, yaitu PPG moda hybrid learning dan PPG 
moda daerah khusus, pembagian moda pelaksanaan ini disesuaikan 
dengan asal peserta dengan mempertimbangkan letak geografis, 
bagi peserta yang terjangkau dengan infrastruktur jaringan internet 
dikelompokkan ke dalam moda dalam jaringan sedangkan peserta 
yang tidak dapat mengakses internet difasilitasi dalam moda daerah 
khusus (Direktorat Pembelajaran, 2018). 

PPG moda hybrid learning merupakan model pelaksanaan 
PPG yang baru dengan menggabungkan pembelajaran dengan 
pendalaman materi menggunakan aplikasi Sistem Pembelajaran 
dalam Jaringan (SPADA), suatu sistem pembelajaran dengan 
konsep learning management system (LMS), berbagai hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi 
dan komunikasi ke dalam pembelajaran memberikan dampak 
positif, seperti yang dilakukan Fitri Indriani menunjukkan bahwa 
kompetensi pedagogi guru dalam mengelola pembelajaran IPA 
masih rendah hal ini disebabkan dalam proses pembelajaran IPA 
bersifat abstrak dan teoritis berupa hafalan konsep (rote learning) 
dan belum mengembangkan keterampilan proses serta nalar siswa 
(Indriani, 2015) 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arthur U. Ume 
menunjukkan bahwa Sistem e- learning yang dikembangkan 
meningkatkan interaksi antara peserta didik dan instruktur, dan 
memungkinkan peningkatan aksesibilitas ke sumber daya pengajaran 
bahkan dari lokasi yang tidak dapat diakses secara spasial terpencil oleh 
pelajar yang beragam, namun mengembangkan konten e-Learning 
perlu fitur-fitur media yang digunakan dan disesuaikan dengan 
objek pembelajaran (Ume, 2016). Penerapan pembelajaran blended 
di kelas aljabar di universitas Korea menghasilkan peningkatan 
yang signifikan dalam kedewasaan pandangan matematis, kualitas 
refleksi, dan kepuasan siswa (Lee, Lim, & Kim, 2017).
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Hasil penelitian yang disebutkan di atas belum sepenuhnya 
memberikan informasi mengenai kompetensi guru khususnya pada 
kompetensi pedagogi guru, padahal kompetensi pedagogi guru 
masih dianggap masalah utama dalam proses pembelajaran, hal ini 
didukung oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 
(GTK) menyatakan bahwa Kemendikbud terus berupaya 
perbaikan kualitas pendidikan melalui peningkatan kompetensi 
dan profesionalitas guru. Untuk itu, dibutuhkan terobosan dalam 
melakukan peningkatan guru termasuk dalam mengubah paradigma 
peningkatan kompetensi guru dari semula berbasis konten kini 
menjadi berbasis proses pembelajaran “learning process”, lebih 
lanjut dinyatakan bahwa kompetensi guru dalam menguasai konten 
pembelajar bukan masalah utama melainkan pada kompetensi guru 
untuk menguasai proses pembelajaran atau pedagogi dengan baik. 
(GTK, 2019) 

Untuk memfokuskan pembahasan pada kajian ini, maka 
peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut: 1) apakah 
terdapat perbedaan positif dan signifikan mengembangkan perangkat 
pembelajaran antara peserta PPG moda hybrid learning dengan 
PPG moda daerah khusus, 2) apakah terdapat perbedaan positif dan 
signifikan mengelola pembelajaran (performance) antara peserta PPG 
moda hybrid learning dengan PPG moda daerah khusus, 3) apakah 
terdapat pengaruh secara signifikan penerapan sistem pembelajaran 
daring pada peserta PPG moda hybrid learning. Adapun tujuan 
penelitian adalah: 1) untuk mengetahui perbedaan kemampuan 
guru mengembangkan perangkat pembelajaran antara peserta PPG 
moda hybrid learning dengan PPG moda daerah khusus, 2) untuk 
mengetahui perbedaan kemampuan guru mengelola pembelajaran 
(performance) antara peserta PPG moda hybrid learning dengan 
PPG moda daerah khusus, 3) untuk mengetahui pengaruh penerapan 
sistem pembelajaran daring pada peserta PPG moda hybrid learning 
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Pendidikan Profesi Guru 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen, menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan 
tugas utama mendidik, mengajar, membimbing mengarahkan 
melatih, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini 
jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah 
(Undang-undang RI No 14, 2005). 

Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan tahun 2018 adalah 
program untuk mendapatkan sertifikat pendidik yang diselenggarakan 
setelah program sarjana atau sarjana terapan (Permenristekdikti, 
2017). Model pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2018 terbagi 
dalam 2 moda pelaksanaan yaitu PPG moda hybrid learning dan 
PPG moda daerah khusus. PPG moda hybrid learning diawali 
dengan pendalaman materi secara daring dengan menggunakan 
aplikasi Sistem Pembelajaran dalam Jaringan (SPADA), sedangkan 
PPG moda daerah khusus diawali pendalaman materi dalam bentuk 
tatap muka langsung (Direktorat Pembelajaran, 2018).

Kompetensi Guru 

Standar kompetensi guru ini dikembangkan secara utuh dari 
empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogi, kepribadian, 
sosial, dan profesional, keempat kompetensi tersebut terintegrasi 
dalam kinerja guru. Khusus untuk kompetensi pedagogi terdapat 
9 (sepuluh) kompetensi inti yang harus dikuasi guru, yaitu: 1) 
menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, 
spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. 2) menguasai 
teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. 3) 
mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran 
yang diampu. 4) menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. 
5) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 
kepentingan pembelajaran. 6) memfasilitasi pengembangan potensi 
peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 
dimiliki. 7) berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun 
dengan peserta didik. 8) menyelenggarakan penilaian evaluasi 
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proses dan hasil belajar. 9) memanfaatkan hasil penilaian untuk 
kepentingan pembelajaran. Dan 10) melakukan tindakan reflektif 
untuk peningkatan kualitas pembelajaran (Permendiknas Nomor 16, 
2007). 

Kaitan penerapan kompetensi pedagogi terkait 
implementasi 10 (sepuluh) kompetensi inti di atas dapat diukur 
dalam pengembangan perangkat pembelajaran serta kemampuan 
guru mengelola pembelajaran di kelas. Perangkat pembelajaran 
merupakan alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang 
memungkinkan pendidik dan peserta didik melakukan kegiatan 
pembelajaran (Zuhdan, 2011). Permasalahan-permasalahan yang 
dihadapi guru dalam penyusunan perangkat pembelajaran meliputi 
permasalahan guru yang tidak menyusun RPP secara mandiri. Hal 
tersebut berarti guru tidak secara mandiri menyusun RPP, seperti 
dungkapkan Mulyasa bahwa banyak guru yang mengambil jalan 
pintas dengan tidak membuat persiapan ketika mau melakukan 
pembelajaran, sehingga guru mengajar tanpa persiapan (Mulyasa, 
2011). 

Secara teoretis dan pragmatis, guru sebenarnya memiliki 
kewenangan yang sangat besar dalam melaksanakan pembelajaran, 
baik dalam hal persiapan, pelaksanaan, evaluasi, bahkan pengambilan 
keputusan penilaian. Pengetahuan mengenai proses pembelajaran 
mutlak dimiliki oleh guru, bahkan guru diharapkan mampu 
menghasilkan inovasi-inovasi dalam pembelajaran, yang tujuan 
akhirnya mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. 

Sistem Pembelajaran dalam Jaringan (SPADA) 

Pembelajaran hybrid sering juga disebut dengan blended 
learning, merupakan suatu alternatif yang dapat dijadikan 
pilihan dalam penerapan pembelajaran, metode pembelajaran ini 
mengkombinasikan metode pembelajaran tatap muka (konvensional) 
dengan online learning dengan mengambil kelebihan masing-
masing, singkatnya bahwa mode hybrid learning akan membawa 



Pendidikan, Guru Dan Pembelajaran

112

vitalitas dan energi baru dalam pendidikan tinggi, baik kampus dan 
mode pengajaran jarak jauh (Fong, 2008). 

Berikut ini struktur kurikulum PPG dalam jabatan (Direktorat 
Pembelajaran, 2018): 

1. Pendalaman pedagogik dan materi bidang studi yang diampu 
dengan model penerapan sistem pembelajaran daring dengan 
kredit 10 SKS 

2. Pelaksanaan lokakarya, didahului dengan penyegaran penerapan 
prinsip-prinsip Techno-Pedagogical Content Knowledge 
(TPACK) dan pengembangan pembelajaran kecakapan 
abad 21 (21st Century Skills - critical thinking and doing, 
communication, collaboration, creativity, ICT literacy, cross-
cultural understanding dan penguatan karakter dalam rangka 
revolusi mental), yang dilajutkan dengan reviu dan diskusi 
hasil pendalaman materi, lokakarya pengembangan perangkat 
pembelajaran dan peer-Teaching, serta penyusunan perencanaan 
penelitian tindakan kelas (PTK), secara keseluruhan kredit untuk 
pelaksanaan lokakarya sebesar 8 SKS 

3. Praktik pengalaman lapangan (PPL) dengan kredit 6 SKS 

Gambar 14. Model penerapan hybrid learning PPG 
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Secara umum struktur desain pembelajaran pada SPADA 
Indonesia yang dapat diakses oleh peserta di https://ppgspada.
brightspace.com untuk setiap modul (pedagogi dan professional) 
memiliki desain sebagai berikut: 

1. Deskripsi modul, yang menggambarkan isi tiap modul berupa 
judul materi ajar, deskripsi materi ajar tiap modul dan deskripsi 
materi ajar tiap kegiatan belajar (pokok materi dan peta konsep), 
capaian pembelajaran mata kegiatan (CPMK), sub capaian 
pembelajaran mata kegiatan (sub CPMK),  

2. Sumber belajar tiap kegiatan belajar, berbagai jenis sumber 
belajar yang digunakan dapat berupa sumber belajar berupa teks 
materi ajar (page), media presentasi online, video pembelajaran, 
gambar, file download PDF, dll. Pada bagian sumber belajar 
juga disertakan berbagai sumber aktivitas bagi peserta berupa: 
1) forum diskusi antara peserta dengan instruktur dan antara 
peserta itu sendiri, 2) tugas berdasarkan kegiatan belajar pada 
tiap modul, serta 3) tes formatif pada bagian akhir tiap kegiatan 
belajar,  

3. Evaluasi, bagian ini adalah kegiatan penutup yang diisi oleh 
pengembangan SPADA berupa tugas akhir modul dan tes sumatif.  

Gambar 15. Struktur desain pembelajaran SPADA 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru peserta 
Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahun 2018 baik yang mengikuti 
PPG moda hybrid learning yang berjumlah 27 orang maupun yang 
mengikuti PPG moda daerah khusus dengan jumlah peserta sebanyak 
31 orang. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian 
observasional dengan model cross sectional yang secara konseptual 
hubungan antar variabel seperti pada gambar di bawah ini 



Pendidikan, Guru Dan Pembelajaran

114

Gambar 16. Pendekatan penelitian observasional dengan model 
cross sectional yang secara konseptual hubungan 
antar variabel

Data yang dikumpulkan melalui observasi pada penelitian ini 
yaitu: 1) kemampuan guru mengembangkan perangkat pembelajaran, 
2) kemampuan mengelola pembelajaran (performance), dan 3) 
tes kompetensi pedagogi khusus pada peserta PPG model hybrid 
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learning. Metode analisis statistik yang digunakan adalah metode 
statistik deskriptif yaitu nilai minimal, nilai maksimal, mean, standar 
deviasi, sedangkan analisis statistik inferensial digunakan analisis 
komparasi dan korelasi untuk menjawab hipotesis yang diajukan, 
H1: terdapat perbedaan positif dan signifikan mengembangkan 
perangkat pembelajaran antara peserta PPG moda hybrid learning 
dengan PPG moda daerah khusus, H2: terdapat perbedaan positif 
dan signifikan mengelola pembelajaran (performance) antara peserta 
PPG moda hybrid learning dengan PPG moda daerah khusus, H3: 
terdapat pengaruh secara signifikan penerapan sistem pembelajaran 
daring pada peserta PPG moda hybrid learning.

Tabel 4.
Statistik deskriptif variabel penelitian 

Hasil analisis deskriptif pada Tabel 4 menunjukkan analisis 
tentang nilai minimal, nilai maksimal, mean, dan standar deviasi 
terhadap variabel penelitian ini, nampak tidak terdapat perbedaan 
nilai rata-rata pengembangan perangkat yang dilakukan oleh 
guru pada moda PPG daerah khusus dengan moda PPG hybrid 
learning, namun pada kemampuan guru mengelola pembelajaran 
(performance). 
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Tabel 5.
Ringkasan uji normalitas

Tabel 6.
Ringkasan uji homogenitas

Tabel 7.
Ringkasan uji hipotesis H1, H2, H3, dan H4

Pada analisis inferensial diawali dengan uji prasyarat 
sebelum melakukan uji hipotesis ditunjukkan pada tabel 2 dan tabel 
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3, sedangkan tabel 4 ringkasan H1, H2, dan H3, dengan kriteria nilai 
signifikansi kurang dari 0.05, maka hipotesis diterima. Berdasarkan 
hasil analisis pada Tabel 1, 2, dan 3 di atas, dalam penelitian ini 
berhasil ditemukan hubungan antarvariabel yang dapat dijelaskan 
sebagai berikut. 

Tidak terdapat perbedaan positif dan signifikan 
mengembangkan perangkat pembelajaran antara peserta PPG 
hybrid learning dengan PPG daerah khusus 

Temuan tersebut sangat beralasan karena selain karena 
perangkat pembelajaran merupakan perangkat terpenting dan wajib 
yang harus dimiliki guru, artinya bahwa seorang guru yang ingin 
mengajar terlebih dahulu menyiapakan perangkat tersebut, ini 
dalam Permendikbud disebutkan bahwa perencanaan pembelajaran 
dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada Standar Isi, perencanaan 
pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan 
pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat 
penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Penyusunan 
Silabus dan RPP disesuaikan pendekatan pembelajaran yang 
digunakan (Permendikbud, 2016) sehingga dapat diasumsikan 1) 
guru sudah memiliki dokumen perangkat pembelajaran dan hanya 
melakukan pengubahan pada bagian lainnya dan disesuaikan dengan 
capaian pembelajaran, isi materi pelajaran, karakteristik siswa, serta 
model atau metode pembelajaran, 2) fokus pengembangan perangkat 
pembelajaran berpusat pada pengalaman pembelajaran. 

Berdasarkan asumsi-asumsi di atas menunjukkan bahwa 
pada umumnya peserta PPG moda hybrid learning dan daerah khusus 
memiliki kemampuan yang sama untuk mengembangkan perangkat 
pembelajaran. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan 
bahwa kemampuan seorang guru atau calon guru dianggap sama 
dalam merencanakan pembelajaran dan sistem evaluasinya, namun 
pemahaman secara menyeluruh serta implementasinya belum, jadi 
dianggap bahwa perangkat pembelajaran hanya sebatas kelengkapan 
administrasi (Hapsari, 2014) 
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Terdapat perbedaan positif dan signifikan mengelola 
pembelajaran (performance) antara peserta PPG hybrid 
learning dengan PPG daerah khusus 

Temuan tersebut sangat beralasan, bagi peserta PPG moda 
hybrid learning memperoleh sumber belajar yang lebih inovatif 
dan sumber belajar yang banyak dibanding bagi peserta PPG moda 
daerah khusus dengan model pendalaman materi hanya berlangsung 
dalam kelas konvesional yang identik dengan metode ceramah 
sehingga peserta PPG moda daerah khusus merasa kesulitan pada 
saat mengillustrasikan isi pembelajaran berupa pengetahuan konsep. 
Sedangkan bagi peserta PPG moda hybrid learning pada saat 
pendalaman materi difasilitasi berbagai sumber belajar pada SPADA 
seperti video pembelajaran, media presentasi dll, bahkan sumber 
belajar juga disediakan sumber-sumber belajar lainnya seperti URL 
(link) yang sesuai dengan objek materi. Sumber belajar SPADA 
atau aplikasi learning management system (LMS) peserta memiliki 
budaya mencari dengan memanfaatkan mesin pencari, buudaya 
belajar dikatakan berubah karena akses konstan pebalajar terhadap 
konten dan kolaborasi melalui media internet dan social (Iiyoshi, 
2008). 

Sumber-sumber belajar yang dengan berbagai jenis 
telah mendorong dan meningkatkan motivasi peserta untuk 
mengimplementasikannya ke dalam kegiatan mengelola pembelajaran 
(performance), hasil penelitian mengenai pemanfaatan sumber 
belajar interaktif dan inovatif dalam bentuk video dan sejenisnya 
lebih efektiv dan efisien untuk memahami suatu pengetahuan (Yerry 
Soepriyanto, 2016), sedangkan penelitian lainnya menunjukkan 
penggunaan sumber belajar interaktif dalam proses pembelajaran 
berpengaruh pada hasil belajar siswa, nilai skor hasil belajar siswa 
yang menggunakan media video pembelajaran berbeda (lebih 
baik) dibandingkan dengan siswa yang tidak menggunakan media 
interaktif (Prayoga Dwi Jatmiko, 2016) 

Secara sederhana, bagi peserta PPG hybrid learning dengan 
menggunakan SPADA saat pendalaman materi telah memperoleh 
pengalaman baru dan memperluas pengetahuan mereka, penelitian 
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dengan menggunakan aplikasi pembelajaran daring seperti 
Massive Open Online Courses (MOOC) maupun aplikas Learning 
Management System (LMS) telah mengubah budaya banyak 
pebelajar dalam menghabiskan waktu pribadi mereka untuk belajar 
informal sehingga tercipta budaya baru, bahwa budaya belajar 
melalui lingkungan belajar mampu mengkonstruksi pola pikir dan 
pola perilaku di organisasi dengan mengubah sikap dan perilaku 
seseorang (Lu, 2010). 

Terdapat pengaruh secara signifikan penerapan sistem 
pembelajaran daring pada peserta PPG hybrid learning 

Temuan semakin menunjukkan bahwa pemanfaatan SPADA 
bagi peserta PPG moda hybrid learning memiliki pengaruh dalam 
meningkatkan proses dan hasil belajar bagi penggunanya, temuan ini 
memperkuat temuan H2 bahwa terdapat perbedaan signifikan antara 
pengguna PPG moda hybrid learning dengan PPG moda daerah 
khusus, hasil penelitian ini diperkuat penelitian yang menyatakan 
semakin intensif e-learning dimanfaatkan, maka mutu belajar 
pengguna akan semakin meningkat pula (Suharyanto, 2016). Selan 
itu, penelitian pemanfaatan SPADA lainnya juga menunjukkan 
peningkatan baik dari sisi proses maupun hasil pembelajaran karena 
tidak adanya batasan ruang dan waktu sehingga proses pembelajaran 
dapat berlangsung tepat waktu, bahkan terjadi peningkatan 
kompetensi mahasiswa pada mata kuliah Sistem informasi Akuntansi 
di Fakultas Ekonomi UMSU (Harahap, 2015) 

Pemanfaatan SPADA pada PPG moda hybrid learning 
memberikan banyak manfaat bagi peserta yaitu: 1) objek materi dapat 
diakses berulang kali karena SPADA memungkinkan fleksibilitas 
belajar yang tinggi, 2) komunikasi dengan dosen atau sesama 
peserta dapat berlangsung setiap saat baik secara secara langsung 
(synchronous) dan tidak langsung (asynchronous), sedangkan dari 
sisi dosen sebagai instruktur PPG: 1) dapat melakukan pemutakhiran 
objek materi, 2) mengontrol aktivitas belajar peserta, 3) memberikan 
feedback secara daring, serta 4) menjadi fasilitator dan pendamping 
bagi peserta. 
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Penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut: 

1. Tidak terdapat perbedaan signifikan kemampuan guru 
mengembangkan perangkat pembelajaran antara peserta PPG 
moda hybrid learning dengan PPG moda daerah khusus  

2. Terdapat perbedaan signifikan kemampuan guru mengelola 
pembelajaran (performance) antara peserta PPG moda hybrid 
learning dengan PPG moda daerah khusus, di mana PPG moda 
hybrid learning lebih efektiv  

3. Terdapat pengaruh signifikan terhadap peningkatan pengetahuan 
tentang kompetensi guru pada PPG moda hybrid learning.  

Berdasarkan pemaparan hasil di atas dapat disimpulkan 
bahwa penerapan PPG moda hybrid learning lebih memberikan 
dampak peningkatan pengetahuan kompetensi guru khususnya 
pada guru-guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra. Adapun kendala-
kendala atau temuan-temuan dalam penelitian ini (rekomendasi), 
diantaranya: 

1. Penyempurnaan modul pedagogi yang mampu memberikan 
layanan pengetahuan kompetensi pedagogi secara keseluruhan, 
khususnya terkait bentuk implementasinya pada pembelajaran  

2. Perlu peningkatan sumber-sumber belajar yang lebih inovatif 
yang dapat mengingkatkan minat dan motivasi pada aplikasi 
SPADA yang digunakan  

3. Database soal formatif dan tes sumatif lebih ditingkatkan baik 
kualitas maupun kuantitasnya  

4. Perlu diteliti lebih detail pada bagian pelaksanaan lokakarya 
yang terdapat diantara pelaksanaan pembelajaran dengan PPL  

5. Perlu diteliti korelasi antara pembelajaran daring, lokakarya, 
peer teaching, PPL, Uji Kinerja (penelitian lanjutan Tahun 2019)  

Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan biaya sendiri, 
namun pelaksanaan penelitian dapat berlangsung dengan baik dan 
memberikan informasi valid berkat bantuan dan layanan yang 
diberikan berbagai pihak, khususnya pada Kementerian Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang telah memberikan kesempatan 
pada Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai salah satu LPTK 
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pelaksana PPG dalam Jabatan tahun 2018, Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan RI yang mengalokasi peserta PPG dalam Jabatan 
tahun 2018 baik moda hybrid learning maupun moda daerah khusus, 
serta para tim pelaksana, admin, dan instruktur PPG dalam Jabatan 
di Universitas Muhammdiyah Makassar. 
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MENULIS PUISI SISWA 

MELALUI PENGGUNAAN 
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Andi Sukri Syamsuri dan Hasriani

Perkembangan teknologi dan komunikasi seperti sekarang 
ini memudahkan siapa pun untuk berbagi pesan atau informasi 
kepada orang lain. Pesan atau informasi yang dibagikan tersebut 
dapat melalui berbagai media. Salah satu media yang dapat 
digunakan adalah media film. Dewasa ini, telah banyak pilihan film 
yang diputar di bioskop atau pun di berbagai stasiun televisi untuk 
memenuhi kebutuhan hiburan masyarakat.

Film animasi merupakan salah satu jenis film yang cukup 
menarik dan diminati oleh usia anak-anak dan remaja. Doraemon, 
Ice Age, Madagazcar, Despicable Me, dan lainnya merupakan contoh 
film animasi berbasis karakter yang banyak diminati oleh usia anak-
anak dan remaja. Film animasi tersebut dikemas menjadi film yang 
lebih ringan dan menghibur dengan menghadirkan tokoh-tokoh hasil 
imajinasi pembuatnya. Keunikan dari bentuk tokoh yang dibuat 
pada film animasi menjadi daya tarik tersendiri bagi penontonnya. 
Meskipun dikemas dengan tokoh-tokoh yang imajinatif, namun 
film animasi juga menyimpan berbagai pesan dan juga kesan dalam 
filmnya. Ada banyak pelajaran yang dikemas menjadi lebih ringan 
penyampaiannya dalam film animasi.

Karya sastra sebagai ekspresi tentang realitas dapat digali 
untuk menemukan kebenaran-kebenaran yang bersifat penawaran 
untuk ditransfer kepada anak. Nilai-nilai yang terkandung dalam 
karya sastra dapat disampaikan melalui contoh-contoh tentang 
pemahaman kehidupan. Karakter adalah jawaban mutlak untuk 
menciptakan kehidupan yang lebih baik di dalam masyarakat. Dalam 
hal ini adalah media film animasi berbasis karakter.

Adapun penelitian yang telah dilakukan dengan 
menggunakan media film yaitu Pengaruh Media Film Dokumenter 
Terhadap Keterampilan Menulis Kreatif Puisi Siswa Kelas VII SMP 
Negeri 1 Kisaran Tahun Pembelajaran 2012/2013 oleh Irnawati 
Hutagalung dan penelitian yang dilakukan oleh Meliyawati tahun 
2012 dengan judul penelitian yaitu Penggunaan Media Film Pendek 
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dalam Pembelajaran Menulis Puisi. Kedua penelitian tersebut 
menggunakan media film dalam pembelajaran menulis puisi, peneliti 
pertama menggunakan media film  dokumenter, sedangkan peneliti 
kedua menggunakan media film pendek. Hasil dari kedua penelitian 
tersebut menunjukkan, bahwa media film efektif digunakan dalam 
pembelajaran menulis puisi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, 
peneliti tertarik untuk menggunakan media film dalam kemampuan 
menulis puisi, hanya saja dalam penelitian kali ini peneliti ingin 
mencoba inovasi baru yaitu dengan menggunakan media film 
animasi berbasis karakter.

Sehubungan dengan pembelajaran menulis puisi, pemilihan 
media film dalam bentuk animasi berbasis karakter sebagai inovasi 
media pembelajaran yang dikemas lebih menarik diharapkan dapat 
meningkatkan minat siswa untuk memperhatikan pembelajaran 
menulis puisi dan memudahkan siswa untuk menangkap pesan dalam 
film animasi tersebut. Proses penangkapan pesan atau informasi yang 
dilakukan siswa dengan menganalisis film animasi yang ditontonnya 
juga dapat membantu siswa untuk menuliskan sebuah puisi. Proses 
menganalisis film animasi berbasis karakter tersebut diharapkan 
peneliti mampu membantu siswa untuk memenuhi beberapa unsur 
dalam penulisan puisi, yakni dalam pemilihan judul, pemilihan 
kata konkret, penggunaan gaya bahasa, pemilihan kata (diksi), dan 
amanat.

Meskipun sepertinya film animasi dapat membantu proses 
pembelajaran menulis puisi, tidak berarti semua film animasi dapat 
digunakan sebagai media pembelajaran. Seorang guru dalam memilih 
media pembelajaran harus mempertimbangkan waktu, sarana yang 
mendukung, dan yang paling penting isi dari film animasi tersebut 
yang harus disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan nilai sikap 
dan norma yang dimiliki siswa. Jadi, dalam pemilihan media film 
animasi sebagai media pembelajaran, guru harus terlebih dahulu 
memahami film animasi yang akan ditayangkan di kelas.

Sekolah yang menjadi sasaran penelitian untuk 
dilaksanakannya penelitian ini adalah SMA Negeri 5 Kabupaten 
Barru. Sekolah tersebut dipilih karena berdasarkan hasil observasi 
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awal, penggunaan media film animasi belum pernah diterapkan. 
Selain itu, yang menjadi pertimbangan lain adalah ketertarikan 
siswa dalam pembelajaran menulis puisi masih kurang. Hal tersebut 
dikarenakan kurang diinovasikannya media pembelajaran, sehingga 
pada pembelajaran menulis puisi masih dianggap kurang menarik. 
Kurangnya ketertarikan siswa terhadap pembelajaran menulis 
puisi ini dapat berdampak terhadap hasil pembelajarannya. Siswa 
perlu distimulus untuk menciptakan puisi melalui media sehingga 
penciptaan puisi dapat memberikan informasi dan pengalaman yang 
baru untuk siswa. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, 
pelaksanaan penelitian ini untuk melihat fungsi lain dari film animasi. 
Fungsi lain yang dimaksud adalah sebagai media pembelajaran yang 
efektif dalam proses belajar-mengajar di sekolah. 

Hakikat Media Pembelajaran

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin 
mendorong upaya pembaruan dalam pemanfaatan hasil-hasil 
teknologi dalam proses belajar. Para guru dituntut agar mampu 
menggunakan alat-alat yang dapat disediakan oleh sekolah dan 
tidak tertutup kemungkinan bahwa alat-alat tersebut sesuai dengan 
perkembangan dan tuntutan zaman. Guru sekurang-kurangnya dapat 
menggunakan alat yang murah dan efisien yang meskipun sederhana 
dan bersahaja tetapi merupakan keharusan dalam upaya mencapai 
tujuan pengajaran yang diharapkan. Oleh karena itu, guru harus 
memiliki kemampuan dan pemahaman yang cukup tentang media 
pembelajaran (Arsyad, 2011: 2).

Proses pembelajaran  merupakan proses terjadinya 
komunikasi antara guru dengan siswa. Dalam penyampaian pesan, 
guru menggunakan media sebagai penghantar. Hal tersebut sejalan 
dengan pernyataan Trianton (2013: 58), bahwa media pembelajaran 
adalah alat yang dapat membantu proses pembelajaran yang 
berfungsi memperjelas makna pesan yang disampaikan, sehingga 
tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan lenih baik dan sempurna. 
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Ahmad (2007:6) mendefinisikan media pembelajaran sebagai 
segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan dan dapat 
merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan belajar 
sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja, 
bertujuan, dan terkendali.

Film Animasi 

1. Film

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013: 392), film 
merupakan selaput tipis yang dibuat dari seluloid untuk tempat gambar 
negatif (yang akan dibuat potret) atau untuk tempat gambar positif 
(yang akan dimainkan di bioskop). Kemudian menurut Undang-
undang  No. 23 Tahun 2009 pasal 1 tentang Perfilman, menyebutkan 
bahwa film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata 
sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah 
sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. 
Sedangkan Effendi (dalam Trianton 2013: 2) menyatakan bahwa 
film merupakan media untuk merekam gambar yang menggunakan 
bahan seluloid sebagai bahan dasarnya.

Fan page “The Movie Holic” (2013) membagi jenis film 
secara garis besar menjadi empat jenis yaitu film cerita, film non-
cerita, film animasi, dan film eksperimental.

a. Film cerita, genre atau jenis film ini ditandai oleh adanya cerita 
atau time line yang jelas (time line tidaklah harus urut). Genre 
ini dapat menceritakan kejadian-kejadian di masa lalu sampai 
khayalan di masa mendatang. Juga dapat pula menceritakan 
khayalan atau sesuatu yang tidak nyata (fiksi). Genre film cerita 
terbagi atas beberapa jenis lagi yaitu film drama, horor, komedi, 
perang, fiksi-ilmiah, laga (action), dan musikal.

b. Film non-cerita, ada dua jenis film non-cerita, yakni film 
dokumenter dan film faktual. Film faktual umumnya hanya 
menampilkan fakta atau rekaman peristiwa. Sementara itu, 
film dokumenter selain mengandung fakta juga mengandung 
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subjektivitas pembuatnya. Subjektivitas diartikan sebagai sikap 
atau opini terhadap peristiwa. Kekhasan film dokumenter adalah 
posisinya yang mengombinasikan dua hal yakni sains dan seni, 
dengan kata lain, film dokumenter adalah fakta yang disusun 
secara artistik karena mengungkapkan berbagai kondisi dan 
masalah manusia.

c. Film Animasi adalah film yang menggunakan teknik animasi 
sehingga sekumpulan objek (gambar) yang disusun secara 
beraturan mengikuti alur pergerakan yang telah ditentukan pada 
setiap pertambahan hitungan waktu dan dapat membuat objek 
tersebut terlihat seolah-olah hidup. Gambar atau objek yang 
dimaksud dalam hal ini bisa berupa gambar manusia, hewan, 
maupun tulisan. Pada proses pembuatannya, sang pembuat film 
animasi atau yang lebih dikenal dengan sebagai animator, harus 
menggunakan logika berfikir untuk menentukan alur gerak suatu 
objek dari keadaan objek tersebut.

d. Film eksperimental adalah merupakan jenis film yang berbeda 
dengan jenis film lainnya. Film eksperimental dibuat dengan 
tanpa menggunakan kaidah-kaidah pembuatan film pada 
lazimnya. Film eksperimental tidak memiliki plot namun tetap 
memiliki struktur. Film ekperimental umumnya bersifat abstrak 
dan tidak mudah dipahami, film jenis ini tidak bercerita apa pun 
(anti-naratif) dengan semua adegannya yang menentang logika 
sebab-akibat. Hal tersebut dikarenakan sineas film eksperimental 
menggunakan simbol-simbol personal yang mereka ciptakan 
sendiri. 

2. Animasi

Wojowasito (dalam Soewignjo 2013: 1) menyatakan bahwa 
kata animasi berasal dari kata animation. Kata tersebut berasal dari 
kata dasar to animate, yang dalam Kamus Umum Inggris-Indonesia 
(dalam Soewignjo 2013: 1) berarti menghidupkan. Secara umum, 
animasi merupakan suatu kegiatan menghidupkan, menggerakkan, 
atau membuat segala macam benda atau objek mati agar seolah-olah 
terlihat hidup.
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Animasi merupakan sebuah proses merekam dan memainkan 
kembali serangkaian gambar statis untuk mendapatkan sebuah ilusi 
pergerakan. Animasi memiliki arti harfiah sebagai suatu usaha untuk 
menghidupkan sesuatu yang tidak bisa bergerak sendiri. Animasi 
berakar dari gambar dalam wujud ilustrasi desain grafis atau dikenal 
juga sebagai desain komunikasi visual. Animasi merupakan suatu 
teknik menampilkan gambar berurut sedemikian rupa sehingga 
penonton merasakan adanya ilusi gerak (motion) pada gambar yang 
ditampilkan (Soewignjo 2013: 1). Sejalan dengan itu, Suheri (2006) 
mendefinisikan animasi sebagai kumpulan gambar yang diolah 
sedemikian rupa sehingga menghasilkan gerakan.

Berdasarkan teknik pembuatan, animasi dapat dibedakan 
menjadi beberapa jenis seperti berikut.

a. Animasi sel berasal dari kata celluloid yang merupakan bahan 
dasar pembuatan animasi jenis ini. Animasi sel adalah gabungan 
dari lembaran-lembaran animasi yang membentuk animasi 
tunggal. Setiap sel adalah bagian yang terpisah yang berisi objek 
animasi.

b. Animasi frame merupakan teknik animasi yang paling 
sederhana. Tampilan animasi berasal dari rangkaian gambar 
yang ditunjukkan secara berurutan. Satuan untuk mengukur 
pergantian gambar ini adalah frame per second (fps). Ukuran 
fps ini berdasarkan banyaknya gambar yang ditampilkan dalam 
waktu satu detik.

c. Animasi sprite merupakan animasi yang setiap objek bergerak 
secara mandiri. Latar belakang animasi tetap diam. Setiap objek 
dalam animasi ini bergerak dalam waktu yang tidak bersamaan.

d. Animasi path adalah animasi yang gerakan objeknya sudah 
ditentukan mengikuti suatu garis lintasan.

e. Animasi spline, animasi merupakan objek yang bergerak 
mengikuti garis lintasan yang berbentuk kurva. Kurva ini 
didapatkan dari representasi perhitungan matematis.

f. Animasi vektor hampir mirip dengan animasi sprite hanya saja, 
objek animasi sprite menggunakan gambar bitmap, sedangkan 
animasi vektor objeknya menggunakan gambar vektor.



Pendidikan, Guru Dan Pembelajaran

129

g. Animasi morphing memperlihatkan serangkaian frame yang 
menciptakan gerakan halus berupa perubahan suatu bentuk objek 
menjadi bentuk objek lainnya.

h. Animasi clay sering juga disebut animasi boneka. Objek 
untuk animasi ini dibuat dari tanah liat atau material lain yang 
digerakkan secara perlahan-lahan, kemudian setiap gerakan 
objek tersebut difoto secara beruntun.

i. Animasi 3D biasanya digunakan dalam film animasi berbasis 3 
dimensi. Aniamsi ini dikerjakan dengan menggunakan komputer. 
Pada animasi ini, setiap karakter memiliki ciri dan gerakan yang 
berbeda tetapi bergerak secara bersamaan.

j. Animasi komputer secara garis besar terbagi atas animasi 2D dan 
3D. Animasi 2D mengkomputerisasi animasi tradisional yang 
menggunakan gambaran tangan, komputer digunakan untuk 
pewarnaan, penerapan virtual kamera, dan penataan data yang 
digunakan dalam sebuah animasi. Animasi 3D menggunakan 
program 3D seperti 3D Studio Max, Maya, Auto Cad, dan lain 
sebagainya.

k. Computational animation merupakan teknik animasi yang 
membutuhkan waktu singkat dalam pembuatannya dan tidak 
boros terhadap penggunaan memori komputer (Soewignjo, 
2013: 6-9).

3. Film Animasi 

Film animasi adalah film yang merupakan hasil dari 
pengolahan gambar tangan sehingga menjadi gambar yang bergerak. 
Pada awal penemuannya, film animasi dibuat dari berlembar-lembar 
kertas gambar yang kemudian diputar, sehingga muncul efek 
gambar bergerak. Melalui bantuan komputer dan grafika komputer, 
pembuatan film animasi menjadi sangat mudah dan cepat (Wikipedia, 
2013).

Setelah menelaah pengertian dari film, animasi, dan film 
animasi, peneliti menyimpulkan definisi dari film animasi berbasis 
karakter. Menurut peneliti, film animasi berbasis karakter merupakan 
film yang tidak tercipta langsung berdasarkan rekaman atau foto pada 

http://id.wikipedia.org/wiki/Film
http://id.wikipedia.org/wiki/Gambar
http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
http://id.wikipedia.org/wiki/Grafika_komputer
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objek, melainkan diciptakan dengan menggunakan teknik gambar 
atau edit foto yang diolah sedemikian rupa yang mampu membuat 
segala macam benda, objek mati, atau objek rekaan hasil imajinasi 
pembuatnya seolah-olah bergerak dan terlihat hidup. Teknik tersebut 
dinamakan teknik animasi yang kemudian menjadi nama untuk 
jenis film yang menggunakan teknik gambar tersebut dalam proses 
pembuatannya.

Berbagai macam film animasi kini banyak beredar, mulai 
dari film animasi sederhana sampai film animasi yang dikemas 
sedemikian rupa sehingga terlihat nyata dan menonjol. Film animasi 
sendiri memiliki banyak jenis jika dilihat dari awal mula terbentuk 
hingga sekarang. Tiara (2013) mengemukakan jenis-jenis film 
animasi dilihat dari teknologinya, jenis film animasi dijabarkan 
menjadi: 

a. Animasi clay merupakan jenis animasi yang dibentuk dari 
tanah liat. Sering pula disebut sebagai film animasi stop motion 
merupakan  teknik film animasi paling sederhana yang dilakukan 
dengan cara memotret gerakan demi gerakan yang digerakkan 
satu demi satu sehingga objek yang terbuat dari tanah liat terlihat 
bergerak. Teknik ini termasuk salah satu teknik yang paling mudah 
untuk dipraktikkan. Film animasi terkenal yang menggunakan 
teknik ini adalah film animasi Shaun The Sheep atau Pingu.

b. Animasi 2D adalah animasi dua dimensi. Pada animasi 2D, 
figur animasi tersebut dibuat dan diedit di komputer dengan 
menggunakan 2D bitmap graphics atau 2D vector graphics. Film 
animasi yang dihasilkan cenderung datar tanpa terlihat dimensi 
ekstra yang membuat sebuah gambar terlihat nyata. Beberapa 
contoh karya dari film animasi 2D adalah kartun-kartun seperti 
Detective Conan, Scooby Doo, Doraemon, Sailor Moon dan lain-
lain.

c. Animasi 3D adalah sebuah inovasi yang dihasilkan juga dari 
perkembangan tekhnologi dan komputer, sehingga membuat 
tampilan animasi menjadi lebih hidup dan nyata. Pembuatan 
sebuah fim animasi 3D dibuat lebih kompleks dari film animasi 

http://www.idseducation.com/author/marshatiara/
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2D karena didalamnya memuat berbagai efek seperti efek 
pencahayaan dan lapisan-lapisan layer. Contoh dari film animasi 
3D seperti film Cars, Madagascar, dan sebagainya.

Menulis

Menulis merupakan salah satu komponen keterampilan 
berbahasa. Keterampilan menulis dipergunakan untuk berkomunikasi 
secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. 
Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. 
Dalam kegiatan menulis, penulis haruslah terampil memanfaatkan 
grafologi, struktur bahasa, dan kosa kata (Tarigan, 2008: 3-4).

Menurut Weiss (dalam Salam, 2009: 1) menulis memiliki arti 
menurunkan atau  melukiskan lambang-lambang grafik suatu bahasa 
yang dipahami seseorang, sehingga orang lain dapat membaca dan 
memahami makna yang dikandung lambang-lambang grafik tersebut. 
Menulis berbeda dengan melukis atau menggambar. Gambar 
dan lukisan tersebut dapat menyampaikan makna, namun tidak 
memperlihatkan kesatuan bahasa. Sedangkan menulis merupakan 
representasi bagian dan kesatuan ekspresi bahasa. Hal inilah yang 
membedakan secara esensial antara lukisan dengan tulisan. Dengan 
kata lain, melukis huruf bukanlah menulis, sebab kegiatan menulis 
menuntut pengetahuan tentang kaidah-kaidah penulisan.

Puisi

Sebagai sebuah genre, puisi berbeda dari novel, drama atau 
cerita pendek. Perbedaannya terletak pada kepadatan komposisi 
dengan konvensi yang ketat, sehingga puisi tidak memberi ruang gerak 
yang longgar kepada penyair dalam berkreasi secara bebas. Wajar 
kalau puisi dikatakan sebagai the most condensed and concentrated 
from of literature yang maksudnya adalah puisi merupakan bentuk 
sastra yang paling padat dan terkonsentrasi. Kepadatan komposisi 
tersebut ditandai dengan pemakaian sedikit kata, namun mengungkap 
lebih banyak hal. Maka dari itu, puisi dapat didefinisikan sebagai 
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sejenis bahasa yang mengatakan lebih banyakdan lebih intensif 
dibandingkan dengan apa yang dikatakan oleh bahasa harian. Itulah 
penjelasan Perriene (dalam Siswanto 2010: 23) mengenai definisi 
puisi. Sedangkan menurut Waluyo (1987: 29), puisi adalah salah 
satu bentuk kesusatraan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan 
penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengkonsentrasikan 
semua kekuatan bahasa, yakni dengan mengkonsentrasikan struktur 
fisik dan struktur batinnya.  

Pradopo (2010: 7) menyimpulkan beberapa pendefinisian puisi 
dalam bukunya dan memberikan definisinya sendiri terhadap puisi, 
bahwa puisi adalah bentuk ekspresi pemikiran yang membangkitkan 
perasaan, yang merangsang imajinasi panca indera dalam susunan 
yang berirama. Semua itu merupakan sesuatu yang penting, direkam 
dan diekspresikan, dinyatakan dengan menarik, dan memberi kesan. 
Puisi itu merupakan rekaman dan interpretasi pengalaman manusia 
yang penting, diubah dalam wujud yang berkesan. 

Berdasarkan judul penelitian ini, yakni “Keefektifan 
Penggunaan Media Film Animasi terhadap Hasil Pembelajaran 
Menulis Puisi Siswa Kelas VIII SMP Negeri 24 Makassar” diketahui 
variabel yang akan diteliti, yaitu: a) Media film animasi sebagai 
variabel independen atau bebas (X), dan b) Hasil pembelajaran 
menulis puisi sebagai variabel dependen atau terikat (Y). Desain 
penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen semu 
kategori pretest-postest control group design

Adapun hipotesis penelitian ini adalah terdapat perbedaan 
antara kemampuan menulis puisi siswa yang menggunakan media 
film animasi berbasis karakter dengan yang tidak menggunakan 
media film animasi berbasis karakter pada siswa kelas XI SMA Negeri 
5 Kabupaten Barru, hipotesis tersebut dinyatakan sebagai hipotesis 
alternatif (Ha). Ha menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan 
antara kemampuan menulis puisi yang menggunakan media film 
animasi berbasis karakter dengan yang tidak menggunakan media 
film animasi berbasis karakter pada siswa kelas XI SMA Negeri 
5 Kabupaten Barru, sementara H0 menunjukkan tidak adanya 
perbedaan yang signifikan antara kemampuan menulis puisi siswa 
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yang menggunakan media film animasi berbasis karakter dengan 
yang tidak menggunakan media film animasi berbasis karakter pada 
siswa kelas XI SMA Negeri 5 Kabupaten Barru. Dalam menentukan 
penerimaan dan penolakan hipotesis, maka hipotesis alternatif (Ha) 
terlebih dahulu akan diubah menjadi hipotesis nol (H0) (Arikunto, 
2010: 116). 

Rumusan hipotesis diuji dengan menggunakan kriteria 
pengujian hipotesis sebagai berikut:

1. Hipotesis nol (H0) ditolak dan Ha diterima apabila sig.t hitung 
lebih kecil dari pada 0,05 (Pvalue < 0,05);

2. Hipotesis nol (H0) diterima dan Ha ditolak apabila sig.t hitung 
lebih besar dari 0,05 (Pvalue > 0,05).

Populasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 
keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2010: 173). Populasi 
yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keseluruhan siswa kelas 
VIII SMP Negeri 24 Makassar yang berjumlah 346 orang siswa.  
Sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti 
(Arikunto 2010: 174). Penarikan sampel dalam penelitian ini adalah 
dilakukan dengan menggunakan teknik cluster sampling (sampel 
berkelompok) dengan cara mengundi, artinya dalam menentukan 
sampel, peneliti memilih kelompok dalam hal ini kelas dengan 
cara mengundinya dan kemudian memasukkan semua siswa yang 
berada dalam kelas terpilih itu ke dalam sampel penelitian (Furchan 
dalam Rahmayani, 2013: 40). Teknik cluster sampling (sampel 
berkelompok) ini selain memudahkan peneliti untuk mengatasi 
keterbatasan waktu dan dana juga tidak akan mengganggu jadwal 
mata pelajaran pada masing-masing kelas XI. Berdasarkan teknik 
sampling tersebut, maka diperoleh kelas XI-3 sebagai kelas kontrol 
dan kelas XI-1 sebagai kelas eksperimen.

Data penelitian ini diperoleh dari tugas (dalam bentuk tes) 
yang diberikan kepada siswa yang tercakup dalam kelas eksperimen. 
Tugas yang diberikan kepada siswa adalah menuliskan sebuah puisi 
bebas. Dalam pelaksanaannya, kelas XI-3 sebagai kelas kontrol tidak 
diberikan treatment, sedangkan kelas XI-1 sebagai kelas eksperimen 
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diberikan treatment atau perlakuan berupa penggunaan media film 
animasi berbasis kerakter sebagai media pembelajarannya.

Data yang terkumpul dalam penelitian dianalisis dengan 
menggunakan dua teknik. Kedua teknik tersebut adalah teknik 
statistik deskriptif dan teknik statistik infrensial. Statistik inferensial 
digunakan untuk pengujian hipotesis yang telah diajukan dalam 
hipotesis penelitian. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam 
menganalisis data dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Membuat Daftar Skor Mentah Siswa

Sebelum nilai siswa diperoleh perlu dibuatkan tabel untuk 
format penilaiannya. Adapun tabel format penilaian penulisan puisi 
dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 8. 

Format Penilaian Penulisan Puisi

No Aspek Penilaian Skor

1

Pemilihan Judul

a. Mencerminkan seluruh isi, unik, dan padat.

b. Kurang mencerminkan seluruh isi, tidak unik, dan 
pemadatan katanya kurang.

c. Tidak sesuai dengan isi, tidak unik, dan bertele-
tele.

3

2

1

2

Kata konkret

a. Kata-katanya dapat memperkonkret makna puisi. 

b. Kata-katanya kurang dapat dapat memperkonkret 
makna puisi.

c. Kata-katanya tidak dapat dapat memperkonkret 
makna puisi

3

2

1
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3

Pemanfaatan gaya bahasa

a. Bervariatif dan menarik sehingga dapat  
menghidupkan suasana.

b. Bervariatif  tetapi kurang menarik dan kurang 
menghidupkan suasana.

c. Tidak bervariatif dan tidak menarik sehingga tidak 
menghidupkan suasana.

3

2

1

4

Diksi

a. Pilihan kata indah, selaras, dan sesuai dengan tema 
dan judul.

b. Pilihan kata biasa-biasa saja, kurang selaras, dan 
kurang sesuai dengan tema dan judul.

c. Pilihan kata mengabaikan unsur keindahan, tidak 
selaras, dan tidak sesuai dengan tema dan judul.

3

2

1

5

Amanat

a. Mengandung tujuan atau maksud yang ingin 
disampaikan berdasarkan tema.

b. Kurang tergambarkan tujuan atau maksud yang 
ingin disampaikan berdasarkan tema.

c. Tidak mencerminkan tujuan atau maksud yang 
ingin disampaikan berdasarkan tema.

3

2

1

Skor Minimal 5

(Diadaptasi dari Hasanuddin, 2012 dan Waluyo, 1987)

No Aspek Penilaian Skor
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Penilaian dilakukan dengan rumus:

 Nilai akhir  X skor ideal (100)

2. Membuat Distribusi Frekuensi dari Skor Mentah

Data skor mentah siswa akan ditabulasikan untuk 
memudahkan menganalisis frekuensi dari masing-masing skor.

3. Analisis Statistik Deskriptif

Setelah skor dari setiap siswa ditabulasikan maka dilakukan 
analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif dimaksudkan 
untuk menggambarkan karakteristik kemampuan siswa yang 
meliputi: nilai tertinggi, nilai terendah, nilai rata-rata, standar deviasi 
dan tabel distribusi frekuensi yang diolah dengan menggunakan 
bantuan program Ms. Excel 2007. Kriteria tersebut digunakan untuk 
menentukan kategori hasil belajar siswa.

4. Analisis Statistika Inferensial 

Selain melakukan analisis statistik deskriptif, peneliti juga 
perlu untuk melakukan analisis statistik inferensial sebagai langkah 
selanjutnya. Analisis statistika inferensial digunakan untuk menguji 
hipotesis penelitian dengan menggunakan uji-t. Pengujian hipotesis 
untuk menjawab hipotesis penelitian yang telah diajukan dengan 
bantuan komputer yaitu program SPSS versi 20.

Media film dapat membantu proses pembelajaran, terkhusus 
dalam penelitian ini adalah kemampuan menulis puisi. Penggunaan 
film dapat membantu siswa menstimulus imajinasinya sebab menurut 
Muakhir (2008: 55), kegiatan menulis puisi dituntut dua hal yaitu 
imajinasi dan perenungan. Bukan berarti tak bisa dipelajari karena 
pada dasarnya, siapa saja bisa menjadi penyair. Maka dari itu, cara 
untuk membantu proses penghidupan imajinasi dalam pembuatan 
puisi bagi seorang siswa dapat dibantu dengan menggunakan media 
film salah satunya yakni media film animasi. 



Pendidikan, Guru Dan Pembelajaran

137

Sebagai salah satu jenis film, film animasi berbasis karakter 
juga dapat dijadikan alternatif media pembelajaran. Film animasi 
berbasis karakter merupakan jenis media audio-visual seperti halnya 
dengan jenis film pendek dan film dokumenter yang telah diketahui 
pengaruh dan keefektifannya pada hasil pembelajaran menulis puisi. 
Pengaruh dan keefektifan kedua film tersebut terhadap pembelajaran 
menulis puisi diketahui berdasarkan penelitian sebelumnya yang 
dilakukan oleh Meliyawati (2012) dan Irnawati Hutagalung (2013).  
Sementara itu, guna mengetahui keefektifan penggunaan media 
film animasi berbasis karakter terhadap kemampuan menulis puisi 
siswa, peneliti melakukan penelitian yang dilakukan di SMA Negeri 
5 Kabupaten Barru.

Peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh temuan 
mengenai efektif atau tidaknya media film animasi berbasis 
karakter terhadap kemampuan menulis puisi siswa. Penelitian 
ini dilakukan pada kedua kelompok pembelajaran kelas XI SMA 
Negeri 5 Kabupaten Barru. Penelitian ini memperoleh temuan. 
Temuan  diperoleh dari hasil analisis pada masing-masing kelompok 
pembelajaran tersebut. Terhadap kedua kelompok pembelajaran, 
diberikan pretest dan posttest. Kedua kelompok pembelajaran 
yang dimaksud adalah kelompok yang dalam proses pembelajaran 
menulis puisi menggunakan media film animasi berbasis karakter 
(kelas eksperimen) dan kelompok yang dalam proses pembelajaran 
menulis puisi tidak menggunakan media film animasi berbasis 
karakter (kelas kontrol).

Berdasarkan statistik deskriptif, nilai rata-rata yang diperoleh 
saat dilakukan pretest untuk siswa pada kelas kontrol adalah 67,87 
dengan nilai terendah 53 yakni  dan nilai tertinggi 87. Sementara itu, 
nilai rata-rata yang diperoleh siswa pada kelas eksperimen adalah 
68,27 dengan nilai terendah 47 dan nilai tertinggi 87. Berdasarkan 
hasil yang diperoleh tersebut, perbedaan nilai rata-rata menulis puisi 
siswa sangat kecil, sehingga dapat dinyatakan keadaan kedua kelas 
relatif sama. Maka dapat disimpulkan, bahwa kedua kelas tersebut 
memiliki kemampuan dan pengetahuan awal yang sama mengenai 
puisi dan tema yang diberikan, yakni “Narkoba”.
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Sementara itu, saat dilaksanakan posttest pada kelas kontrol 
diperoleh nilai terendah yakni 53 dan nilai tertinggi yakni 87 dengan 
nilai rata-rata 71,23. Kemudian daripada itu, hasil posttest yang 
diperoleh pada kelas eksperimen yakni 60 sebagai nilai terendah 
dan nilai tertinggi yang dapat dicapai yakni 93 dengan nilai rata-rata 
76,67. Berdasarkan hasil posttest yang diperoleh masing-masing 
kelas dan membandingkannya dengan nilai yang diperoleh dari 
pretest sebelumnya, terlihat mengalami peningkatan pada kedua 
kelas.

Hasil dari kedua tes yang telah dilakukan pada kedua kelompok 
kelas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan menulis 
puisi siswa pada kelas kontrol dan kelas eksperimen menunjukkan 
perbedaan peningkatan hasil. Hasil kemampuan menulis puisi siswa 
pada kelas eksperimen yang menggunakan media film animasi 
berbasis karakter lebih tinggi dari pada hasil yang diperoleh pada 
kelas kontrol yang tidak menggunakan media film animasi berbasis 
karakter. Temuan tersebut berdasarkan perbedaan perolehan nilai 
rata-rata posttest antara kelas eksperimen yang memperoleh nilai 
76,67 dengan kelas kontrol yang memperoleh nilai 71,23.

Berdasarkan hasil analisis statistik inferensial dengan 
menggunakan uji t, diketahui bahwa nilai yang diperoleh dari 
uji hipotesis lebih kecil dari 0,05 yakni 0,000 < ɑ(0,05). Dengan 
demikian, maka terdapat perbedaan antara hasil kemampuan menulis 
puisi siswa dengan menggunakan media film animasi berbasis 
karakter dan kemampuan menulis puisi siswa tanpa menggunakan 
media film animasi berbasis karakter.

Sadiman (2005:67) menyatakan, bahwa salah satu alasan 
dipilihnya film sebagai media pembelajaran karena film dapat 
memikat perhatian anak. Sebagai salah satu jenis film, film animasi 
yang berbasis karakter juga secara umum banyak digemari usia 
anak-anak, remaja bahkan dewasa karena bentuknya yang berbeda 
dan unik. Film animasi berbeda dengan film lainnya, karena 
pembuatannya yang bukan direkam secara langsung melainkan 
merupakan hasil dari pengolahan gambar tangan dan kemudian 
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diolah melalui bantuan komputer dan grafika komputer sehingga 
menjadi gambar yang bergerak (Wikipedia, 2013).

Terlepas dari bentuknya yang menarik, film animasi 
berbasis karakter dalam proses pembelajaran juga memiliki peranan 
penting. Hal tersebut dikemukakan Djuadi (dalam Listiani, 2008) 
yang menyatakan bahwa, salah satu peranan penting yang dimiliki 
film animasi adalah film animasi dapat melukiskan suatu proses 
yang sedang berlangsung dan semuanya dapat digambarkan 
melalui film animasi dengan jelas. Peranan film animasi tersebut 
dapat mengongkretkan kebutuhan visual, audio, waktu, tempat 
dan imajinasi penontonnya.  Film animasi yang berjudul “Masa 
Depan yang Lepas Akibat Narkoba” karya Aditya Pratama juga 
mengilustrasikan dengan baik penggunaan dan dampak penggunaan 
narkoba.  Hal tersebut dapat mengatasi keterbatasan waktu, tempat, 
dan keterbatasan audio-visual siswa sehingga mampu merangsang 
daya imajinasinya untuk kepentingan menulis puisi.  Sehingga, 
penggunaan media film animasi berbasis karakter di kelas eksperimen 
dapat membantu siswa dalam hal kemampuan audio-visual mereka 
yang akan membantu merangsang imajinasi mereka terhadap tema 
pembelajaran yang diberikan. 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah 
dilakukan, dapat disimpulkan bahwa media film animasi berbasis 
karakter efektif digunakan terhadap pembelajaran menulis puisi 
siswa kelas XI SMA Negeri 5 Kabupaten Barru. Hal tersebut sesuai 
dengan hasil uji beda (uji-t) yang menunjukkan bahwa nilai nilai 
Pvalue (0,000) < 0,05. Hasil uji-t tersebut membuktikan adanya 
perbedaan signifikan pada hasil pembelajaran menulis puisi siswa 
kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
http://id.wikipedia.org/wiki/Grafika_komputer
http://id.wikipedia.org/wiki/Gambar
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Andi Sukri Syamsuri dan Nurwana

Hakekat proses pembelajaran adalah interaksi  antara manusia, 
sumber daya, dan lingkungan. Proses pembelajaran yang tertata rapi 
dan tersusun terencana dapat mengubah kemampuan peserta didik 
ke arah yang lebih baik. Hasil proses pembelajaran dapat tercapai 
secara optimal apabila sub sub sistem yang berinteraksi dapat 
berfungsi secara maksimal. (Sutikno, 2014) mengemukakan bahwa 
pembelajaran yang optimal dapat terjadi jika tiga hal ini ada. Ketiga 
hal tersebut adalah guru, pesan atau informasi, dan peserta didik.

Kegagalan pembelajaran sering dijumpai karena lemahnya 
sistem komunikasi. Guru perlu mengembangkan pola komunikasi 
yang baik. Komunikasi yang baik merupakan komunikasi yang 
transaksional ( timbal balik) (Heinic, et al., 1989)Untuk mencapai 
hasil belajar yang optimal dianjurkan guru menggunakan komunikasi 
berbagai arah termasuk menciptakan  interaksi optimal dan dinamis 
antarpeserta didik dengan peserta didik lainnya.

Dengan demikian, guru haruslah benar – benar mampu 
menemukan cara – cara untuk mendorong  dan mengembangkan 
pemenuhan seluruh kebutuhan murid berdasarkan potensi yang 
dimilikinya. Seorang guru harus mampu memilih dan menerapkan 
suatu metode atau cara tertentu dalam proses belajar mengajar. Dalam 
hal ini diperlukan kreativitas guru dalam memilih dan memadukan 
beberapa metode dan teknik pembelajaran.

 Kemampuan berbicara dalam bahasa Indonesia harus dimiliki 
oleh setiap warga negara sebagai wujud jati diri dan kecintaan 
seseorang terhadap negara tempat mereka bermukim. Berbicara 
adalah suatu kemampuan berbahasa yang berkembang pada 
kehidupan anak, yang hanya didahului oleh kemampuan menyimak, 
dan pada masa tersebutlah kemampuan berbicara dipelajari.

Upaya peningkatan kualitas pembelajaran yang tergambar 
dari hasil belajar terus dilakukan. Namun, untuk mencapai hasil 
seperti yang diharapkan, tidaklah semudah membalikkan telapak 
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tangan. Hal ini terlihat dengan masih rendahnya daya serap murid 
yang tergambar melalui prestasi belajar yang diperoleh sebagai 
indikator mutu pendidikan.

Berdasarkan pengamatan awal ditemukan  permasalahan 
yang dihadapi adalah (1) kurang  aktifnya ketreampilan berbicara 
murid saat pembelajaran berlangsung.(2) Guru hanya menggunakan 
metode ceramah, tanya jawab yang mengharuskan satu jawaban 
tunggal, dan pemberian tugas. (3) Murid lebih sering menggunakan 
bahasa daerah Makassar dalam berbicara di kelas. (4) Murid  kurang 
memperhatikan penjelasan guru dalam pembelajaran berlangsung. 
Hal ini membuktikan bahwa mereka belum paham dengan materi 
yang dipelajari. 

 Untuk lebih jelasnya terlihat dari nilai rata-rata kelas 
keterampilan berbicara murid masih rendah yaitu 60 % dari Kriteria 
Ketuntasan Minimal (KKM) 70. ( Data Kelas V SD Bontomanai 
Unggulan 2014).

Beberapa penelitian tentang penerapan metode pembelajaran 
(Adam, et al., 2014). Judul Pemanfaatan Metode Field Trip dalam 
Meningkatkan Ketrampilan berbahasa Siswa Kelas X-1 SMA 
Majene. (Udin Eka, et al., 2013). Penggunaan Metode Sosiodrama 
dalam Peningkatan Pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Siswa Kelas 
V Sekolah Dasar di Universitas Sebelas Maret Solo. (Ali, 2013).  
Penggunaan Metode Role Playing berbantuan Media Audiovisual 
untuk Meningkatkan Ketrampilan Berbicara di Semarang.

Penelitian ini  mengangkat permasalah yakni bagaimana 
meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Indonesia  murid 
kelas V SDN Bontomanai Unggulan Kecamatan Bontomarannu 
Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan  melalui penggunaan metode 
sosiodrama?

Penelitian yang dilaksanakan merupakan penelitian tindakan 
kelas (PTK) yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan 
berbicara bahasa Indonesia melalui metode sosiodrama.  Adapun 
manfaat dari penelitian ini  diharapkan agar menjadi landasan 
teoretik dalam pengembangan bahasa Indonesia, sehingga dapat 
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menjadi masukan dalam upaya mengkaji lebih luas tentang metode 
sosiodrama khususnya dalam meningkatkan keterampilan berbicara 
murid.

Hakekat Metode Sosiodrama

Proses pembelajaran yang baik tidak terlepas dari pemilihan 
dan penggunaan   metode pembelajaran oleh guru. Metode 
pembelajaran adalah suatu pengetahuan tentang cara-cara yang 
digunakan guru untuk menyajikan bahan pelajaran kepada murid di 
dalam maupun di luar kelas, baik secara individu  maupun secara 
kelompok agar pelajaran yang disampaikan dapat terserap, dipahami, 
dan dimanfaatkan oleh murid dengan baik.

(Sutikno, 2014)mengemukakan beberapa faktor 
mempengaruhi dalam pemilihan metode pembelajaran (1) tujuan 
yang hendak dicapai, (2) materi pelajaran, (3) peserta didik, (4) 
situasi, (5) fasilitas, dan (6) guru (2014:36).

Dengan demikian, metode pembelajaran itu diharapkan 
dapat mendukung untuk mencapai tujuan dengan materi yang 
berkesesuaian situasi nyata peserta didik   dan guru sehingga mampu 
membangkitkan motivasi , bereksplorasi, berinovasi yang  dapat 
menanamkan sikap dan nilai (karakter) yang baik bagi peserta didik.

(Udin Eka, et al., 2013) : Metode sosiodrama adalah 
suatu metode mengajar yang digunakan untuk menggambarkan, 
memerankan, memperagakan, mendramatisasikan, mempertunjukkan 
tingkahlaku, gerak-gerik anggota tubuh maupun wajah, tentang 
masalh-masalah hubungan sosial antar manusia sehingga mencapai 
tujuan pembelajaran tertentu. Sedangkan menurut (sagala, 2006) 
bahwa metode sosiodrama adalah : Metode sosiodrama berasal dari 
kata sosio dan drama. Sosio berarti sosial menunjuk pada objeknya 
yaitu masyarakat menunjuk pada kegiatan-kegiatan sosial, dan drama 
berarti mempertunjukan, mempertontonkan atau memperlihatkan.

Jadi sosiodrama adalah metode mengajar yang dalam 
pelaksanaannya murid mendapat tugas dari guru untuk 
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mendramatisasikan suatu situasi sosial yang mengandung suatu 
problem, agar murid dapat memecahkan suatu masalah yang muncul 
dari suatu situasi sosial.

Tujuan dan Manfaat Metode Sosiodrama

Tujuan metode sosiodrama yaitu : 1) murid terlatih untuk 
mendramatisasikan masalah dan mereka lebih tertarik mengikuti 
pelajaran, 2) melatih keberanian murid untuk tampil dimuka umum, 
3) membuat kelas menjadi hidup karena dapat menarik perhatian 
murid, 4) melatih penghayatan terhadap suatu peristiwa, 5) melatih 
anak untuk berpikir secara teratur, 6) Guru memberi kesempatan 
kepada para pendengar (murid lain) untuk memberikan pendapat 
atau mencari pemecahan dengan cara-cara lain, kemudian diambil 
kesimpulan. (sagala, 2006)

Bila metode ini dikendalikan dengan baik oleh guru, banyak 
manfaat yang dapat dipetik, a) dapat mempertinggi perhatian murid 
melalui adegan-adegan, hal ini tidak selalu terjadi dalam metode 
ceramah atau diskusi, b) murid tidak saja mengerti persoalan sosial 
psikologis, tetapi mereka juga ikut merasakan perasaan dan pikiran 
orang lain bila berhubungan dengan sesama manusia, c) murid 
dapat menempatkan diri pada tempat orang lain dan memperdalam 
pengertian mereka tentang orang lain.

Alasan Pemilihan Metode Sosiodrama

Alasan digunakan metode sosiodrama ini diantaranya : (1) 
murid tidak merasa jenuh ketika mereka belajar di dalam kelas, (2) 
guru bisa merangsang murid untuk ikut serta dan aktif dalam proses 
pembelajaran.
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Langkah-langkah Metode Sosiodrama

Adapun langkah-langkah dalam melaksanakan metode 
sosiodrama :

a) Menentukan pokok persoalan/tema sosial yang akan 
disosiodramakan.

b) Memilih para pelaku.
c) Mempersiapkan peranan.
d) Mempersiapkan para penonton. 
e) Pelaksanaan sosiodrama. 
f) Follow up. (Syaifullah,http//education informasi center, blogspot.

com//)

Kelebihan dan Kelemahan Metode Sosiodrama

Adapun kelebihan dari metode sosiodrama menurut 
(sagala, 2006) diantaranya : (1) Melatih murid untuk berkreasi 
dan berinisiatif;(2)Memupuk bakat murid yang memiliki bibit seni 
dengan baik melalui sosiodrama;(3)Memupuk kerja sama antar 
teman dengan lebih baik pula.

Sedangkan kelemahan dari metode sosiodrama, diantaranya: 
(1) Sebagian besar anak yang tidak ikut bermain drama mereka 
menjadi kurang aktif,(2) Banyak memakan waktu, (3) Kelas lain 
sering terganggu oleh suara pemain dan para penonton yang kadang-
kadang bertepuk tangan dan sebagainya.

Penerapan Metode Sosiodrama

Pengajaran materi dengan menggunakan metode sosiodrama 
dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1)
persiapan Pembelajaran, (2)penyajian materi, (3)kegiatan belajar 
kelompok, (4)pemeriksaan terhadap hasil kegiatan kelompok, (5)
murid mengerjakan soal-soal secara individu, (6)pemeriksaan hasil, 
(7)penghargaan kelompok. (Syaifullah,http// education informasi 
center,blogspot.com) diakses 2014)
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Peningkatan Keterampilan Berbicara

Hakekat berbicara menurut (Saddhono, 2014) bahwa 
berbicara lebih daripada sekedar pengucapan bunyi-bunyi/kata-kata. 
Berbicara adalah sarana untuk mengomunikasikan gagasan-gagasan 
yang disusun serta dikembangkan sesuai kebutuhan-kebutuhan 
pendengar atau penyimak.(2014:55)

Selanjutnya, berbicara melibatkan (1) alat ucap yang 
menghasilkan bunyi bahasa termasuk organ tubuh seperti kepala 
(fisik), (2) faktor psikologis memberikan andil seperti stabilitas 
emosi, (3) neurologis yakni jaringan saraf, (4) faktor semantik yang 
berkaitan makna,(5) faktor linguistic yang berkaitan struktur bahasa 
(Saddhono, 2014) Dengan demikian, berbicara adalah kemampuan 
melibatkan seluruh komponen yang terkait baik fisik maupun 
psikologis  untuk mengomunikasikan ide dan gagasan dengan tujuan 
tertentu sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami dan 
diterima pendengar.

Fokus Perhatian Pembelajaran Berbicara

Fokus perhatian guru saat memberikan pembelajaran 
berbicara menurut Garnida (2002) (Saleh, 2006) adalah “a) 
pembicara, memiliki tugas dalam menata gagasan,menata media 
kebahasaan, dan menyampaikan atau mengirimkan bunyi-bunyi 
ujaran. b) pendengar, memiliki tugas untuk menerima bunyi-bunyi 
ujaran yang bermakna yang disampaikan oleh pembicara, dan c)  
medan pembicara, memiliki fungsi sebagai daerah pemindahan 
pesan lewat arus bunyi ujaran.

Di dalam kegiatan berbicara terdapat beberapa hambatan. 
Hambatan-hambatan berupa faktor internal adalah hambatan yang 
datang dari diri pembicara itu sendiri seperti : (a) alat ucap, (b) 
ketunanan penggunaan bahasa, (c) kelelahan, (d) dan pisiologis. 
faktor eksternal atau yang datang dari luar pembicara, seperti : (a) 
suara atau bunyi (kebisingan), (b) penglihatan, (c) kondisi ruang, 
(d) gerak yang atraktif, (e) media, dan (f) cuaca atau kondisi saat 
pembicaraan itu berlangsung. 
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Tujuan Pembelajaran Berbicara

Sesuai dengan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia tersebut 
dapatlah dikemukakan bahwa tujuan pembelajaran berbicara adalah 
agar para murid : (1)mampu memilih dan menata gagasan dengan 
penalaran yang logis dan sistematis;(2)mampu menuangkan gagasan 
tersebut ke dalam bentuk-bentuk tuturan yang sesuai dengan kaidah 
bahasa Indonesia; (3) mampu mengucapkannya dengan jelas dan 
lancer;dan (4) mampu memilih ragam bahasa Indonesia sesuai 
dengan konteks komunikasi.

Penelitian ini mengkaji peningkatan keterampilan berbicara 
melalu metode sosiodrama Kelas V Sekolah Dasar Negeri 
Bontomanai Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. 
Bentuknya berdaur ulang meliputi: perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, obsevasi dan evaluasi, serta refleksi. Subjek penelitian 
adalah murid kelas V Sekolah Dasar Negeri Bontomanai sebanyak 
39 orang terdiri atas 23 laki-laki dan 16 perempuan Tahun Ajaran 
2014/2015. Rancangan tindakan didahului dengan mendapatkan 
data kriteria ketuntasan minimal (KKM) subjek penelian kelas itu. 
Penelitian dilaksanakan 2 siklus kegiatan yaitu siklus I dilaksanakan 
selama empat kali pertemuan yang terdiri atas tiga kali pertemuan 
untuk proses pembelajaran dan satu pertemuan untuk evaluasi. 
Demikian halnya siklus ke II yang dilaksanakan selama empat kali 
pertemuan, tiga kali pertemuan proses pembelajaran dan satu kali 
pertemuan untuk evaluasi. 

Gambaran Umum

Siklus I berupa tahap perencanaan sebagai langkah awal 
menetapkan rencana yang akan dilakukan untuk meningkatkan 
pemahaman materi keterampilan berbicara dalam pembelajaran 
bahasa Indonesia melalui metode pembelajaran sosiodrama pada 
murid yang menjadi subjek penelitian. Tahap perencanaan meliputi 
(a) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) tentang 
materi yang diajarkan pada pelaksanaan siklus (b) Menyusun lembar 
observasi proses pembelajaran (c) Menyusun lembar kegiatan 



Pendidikan, Guru Dan Pembelajaran

148

murid (d) Menyusun tes hasil belajar murid (e)  Menentukan waktu 
kegiatan pembelajaran selama II siklus (f) Menetapkan dua indikator 
keberhasilan pembelajaran yaitu minimal sesuai kriterian ketuntasan 
mengajar (KKM). 

Tahap Pelaksanaan Tindakan

Pada tahap ini kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia (Keterampilan 
berbicara) dengan menerapkan metode sosiodrama yang mengacu 
kepada Rencana Pelaksaaan Pembelajaran (RPP) yang telah disusun 
pada tahap perencanaan. Teknik permainan sosiodrama yang 
diterapkan sebagai suatu teknik untuk memecahkan masalah sosial 
melalu kegiatan bermain peran, pada metode permainan ini individu 
akan memerankan suatu peranan tertentu didalam suatu situasi 
sosial. Individu akan bereaksi satu sama lain dan juga berinteraksi 
dalam bentuk permainan sosial individu akan memerankan suatu 
masalah sosial. (1) Menetukan pokok persoalan/tema sosial yang 
akan disosiodramakan. (2) Memilih para pelaku/pemain yaitu murid 
yang memahami persoalan dan mempunyai daya fantasi sehingga 
anak pandai membawakan peran masing-masin. (3) Mempersiapkan 
peran. Berilah waktu sekitar tiga menit kepada murid untuk keluar 
kelas dan mempersiapkan diri sebagai figur yang diperankannya 
dan mereka dapat berunding sebelumnya. (4) Mempersiapkan para 
penonton. Murid yang lain berperan sebagai penonton dan diminta 
untuk mengambil sikap seandainya ditunjuk memainkan peran 
juga seperti yang ditontonnya. (5) Pelaksanaan sosiodrama. Guru 
memberi kebebasan kepada murid-murid untuk melaksanakan peran 
yang dimainkan sesuai dengan tema sosial yang ditetapkan. Waktu 
untuk sosiodrama biasanya sekitar lima sampai sepuluh menit. (6) 
Floud setelah selesai sosiodrama itu diadakanlah diskusi untuk 
menanggapi persoalan segala permasalah yang diperankan.
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Tahap Observasi

Observasi dilaksankan selama proses tindakan berlangsung dengan 
menggunkan lembar observasi yang telah disiapkan, pengamatan 
dilakuan terhadap perilaku dan aktifitas murid selama proses 
pembelajaran berlangsung dan dampak yang ditimbulakan oleh 
perilaku guru terhadap murid selama proses pembelajaran dengan 
menggunakan langkah-langkah metode sosiodrama.

Tahap Evaluasi dan Refleksi

Tahap evaluasi dan refleksi dilaksanakan pada akhir siklus 
pelaksanaan tindakan evaluasi untuk mengetahui ada tidaknya 
peningkatan keterampilan berbicara murid pada pokok bahasan yang 
diajarkan. Alat evaluasi yang digunakan tes hasil belajar yang disusun 
oleh penelitiuntuk menindaklanjuti hasil pengamatan dilakukan 
wawancara subjek penelitian. Sedangkan tahap refleksi dilakukan 
pada setiap akhir siklus pembelajaran sehingga mendapatkan 
informasi perbaikanatau peningkatan dalam menggunakan metode 
sosiodrama dalam proses pembelajaran dan hasil dari setiap refleksi 
pada setiap siklus merupakan masukan atau konstribusi tindakan 
pada siklus berikutnya sehingga proses pembelajaran lebih baik. 
Gambaran umum siklus ke II.Tahap perencaan, (a) Merancang 
tindakan berdasarkan refleksi pada siklus I. (b) Menyusun Rencana 
pelaksanaan pembelajaran. (c) Membuat lembar obsevasi untuk 
mengamati kondisi pembelajaran di kelas ketika pelaksaan tindakan 
berlangsung. (d) Melakukan perbaikan pengajaran sehingga indikator 
hasil belajar disetiap pertemuan dapat tercapai. Tahap pelaksanaan 
tindakan. Pelaksanaan tindakan pada siklus II dilakukan dengan 
mengulangi kembali tahap-tahap pada siklus I serta mengadakan 
perbaikan atau penyempurnaan sesuai dengan siklus dengan hasil 
pada siklus I. Tahap observasi. Proses observasi yang dilakukan 
pada putaran kedua mengikuti teknik obsevasi pada putaran pertama. 
Tahap Evalasi dan Refleksi. Data yang diperoleh dari hasil observasi 
dikumpulkan dan dianalisis kemudian peneliti membuat kesimpulan 
dari pembelajaran yang dilakukan selama dua siklus.
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Instrumen Penelitian

(1) Tes Hasil belajar yaitu tes yang diberikan kepada murid 
setelah diadakan tindakan setiap siklus. (2) Lembar observasi. 
Yaitu berupa catatan tentang aspek-aspek keterampilan berbicara, 
kehadira, dan aktifitas murid dalam mengikuti pembelajaran.

Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data. (a) Tes. Tes 
merupakan serangkaian pertanyaan untuk mengukur keterampilan, 
pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki 
individu atau kelompok. (b) Wawancara. Wawancara atau interview 
merupakan suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban 
dari responden dan dengan jalan Tanya jawab sepihak. (c) Observasi. 
Obsevasi digunakan peneliti untuk mengadakan pengamatan 
terhadap objek yang diteliti. (d) Catatan lapangan. Catatan lapangan 
memuat hal- hal penting terjadi selama pembelajaran berlangsung 
yang dapat digunakan untuk melengkapi data.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakuan selama dan sesudah pengumpulan 
data. Analisis data dapat dilakuan setelah melihat data yang telah 
dikumpulkan melalui tes, observasi, dan catatan lapangan selama 
tahapa-tahapan siklus yang telah dilewati.
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Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan meliputi peningkatan kualitas 
keterlaksaan skenario pembelajaran.

Format pengkategorian hasil belajar.

No Interval Nilai Kategori
1.
2.
3.
4.
5.

0-29
30-49
50-69
70-89
90-100

Sangat rendah
Rendah
Sedang
Tinggi

Sangat tinggi

Sumber: (Indonesia, 2006)

Menentukan skor =  x 100

Analisis kualitatif dilaksanakan sesuai dengan kecendrungan 
yang terjadi pada setiap siklus dengan melakukan penelitian secara 
verbal (aktivitas yang diamati). Indikator kinerja dalam penelitian 
ini adalah digunakan skor ketercapaian dan nilai rata-rata kelas 
dengan syarat ketuntasan belajar secara individu adalah 70 % dan 
ketuntasan belajar adalah 85 % maka penelitian ini dikatakan berhasil 
meningkatkan hasil belajar berdasarkan objek yang dideskripsikan.

Hasil penelitian ini dilaksanakan selama II Siklus pada Kelas 
V Sekolah Dasar semester I Tahun Ajaran 2014/2015 setiap siklus 
terdiri atas empat kali pertemuan untk siklus I pertemuan pertama 
pada hari Senin 18 Agustus 2014 pertemuan ke dua hari Selasa 19 
Agustus 2014 pertemuan ke tiga hari Kamis 21 Agustus 2014 dan 
pertemuan ke empat dengan melakukan evaluasi siklus satu pada 
hari Senin 25 Agustus 2014.

Pelaksanaan siklus ke dua melaksankan empat kali pertemuan 
pula yaitu pertemuan pertama pada hari Selasa 26 Agustus 2014, 
pertemuan ke dua pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 pertemuan 
ke tiga hari Kamis tanggal 28 Agustutus 2014 dan pertemuan ke 
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empat dengan melakukan evaluasi siklus ke dua pada hari Senin 
tanggal 1 September 2014 metode pelaksanaannya mengikuti 
prinsip kerja penelitian tindakan kelas yang terdiri atas empat tahap, 
perncanaan, pelaksaan tindakan, observasi  serta refleksi.

Hasil penelitian siklus satu

Pada aspek obsevasi disimpulkan bahwa aktifitas murid pada 
siklus satu belum menunjukkan adanya keseriusan dan keantusiasan 
murid dalam mengikuti pembelajaran didalam kelas hal ini dapat 
dilihat dari tabel 9 berikut:

Tabel 9.
Hasil Observasi Aktivitas Belajar Murid pada Siklus I

No Aktivitas

Siklus I
Frekuensi jumlah 

murid setiap 
pertemuan Persentase

I II III

1.
Bersemangat 
menggunakan teks 
drama

15 20 30 55,56

2. Memperhatikan teks 
drama 15 13 17 38,47

3. Terpusat pada materi 
dari guru 10 12 15 31,62

4. Memberikan umpan 
balik dengan guru. 6 8 10 20,51

5. Aktif belajar 13 11 14 54,76

6. Menyelesaikan tugas 
kelompok 15 13 12 47,23

7. Percaya diri di depan 
kelas. 8 11 11 31,61
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No Aktivitas

Siklus I
Frekuensi jumlah 

murid setiap 
pertemuan Persentase

I II III

8. Mengerjakan pekerjaan 
lain 18 16 17 66,96

Observasi kegiatan guru siklus satu yang diamati oleh satu 
orang pengamat atau observer diperoleh hasil pengamatan yang 
mengindikasikan bahwa selama tiga kali pertemuan guru belum 
melakasanakan indikator secara keseluruhan yang telah ditentukan 
hal ini dapat dilihat pada tabel 10 hasil observasi kegiatan guru pada 
siklus satu berikut ini:

Tabel 10.
Hasil Observasi Kegiatan Guru pada Siklus I

No Kegiatan Guru
Pelaksanaan

Pertemuan 
I

Pertemuan 
II

Pertemuan 
III

1 Guru membuka 
pelajaran YA YA YA

2 Melakukan apersepsi YA TIDAK YA

3 Menyampaikan 
tujuan pembelajaran YA YA YA

4 Guru membagi murid 
dalam kelompok YA YA YA

5 Pembelajaran tepat 
waktu YA YA TIDAK

6 Menerapkan metode 
sosiodrama YA YA YA

7 Keterampilan 
menggunakan media TIDAK YA TIDAK
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No Kegiatan Guru
Pelaksanaan

Pertemuan 
I

Pertemuan 
II

Pertemuan 
III

8 Penggunaan media 
efektif dan efisien YA YA YA

9
Murid terlibat  
pemanfaatan (Saleh, 
2006)media

YA YA YA

10 Menguasai kelas TIDAK YA YA

11 Menghasilkan pesan 
yang menarik YA YA YA

12 Memberikan waktu 
murid  bertanya TIDAK YA YA

13 Murid dibimbing 
simpulkan  materi TIDAK YA YA

14 Menutup pelajaran TIDAK YA YA

Berdasarkan aktivitas guru pada tindakan siklus satu bahwa 
kurangnya guru mencapai indicator yang telah ditentukan sangat 
berpengaruh pada keberhasilan murid dalam melakukan aktifitas 
belajar serta berpengaruh pada murid dalam memahami materi 
pembelajarn oleh karena itu masih perlu perbaikan dan lebih 
dioptimalakan pada siklus kedua agar proses pembelajaran lebih 
efektif.

Berikut ini dipaparkan tabel nilai tes hasil belajar murid 
setelah penerapan metode sosiodrama sekaligus hasil evaluasi siklus 
satu. Hal ini dapat dilihan pada tabel 11 daftar nilai tes murid pada 
siklus satu :
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Tabel 11.
Daftar Nilai Murid Tes Siklus I

No Nama 
Murid

Aspek yang Di 
Nilai Jumlah KKM Nilai ket. 

berbicara Ket
1 2 3 4 5

1 NA 2 2 2 2 2 10 70 40 Tidak 
Tuntas

2 NS 2 2 2 2 2 10 70 40 Tidak 
Tuntas

3 ZH 3 4 4 4 3 18 70 72 Tuntas

4 AS 3 4 4 4 3 18 70 72 Tuntas

5 FD 2 2 2 2 2 10 70 40 Tidak 
Tuntas

6 SAS 3 4 4 5 5 21 70 84 Tuntas

7 KD 3 4 3 4 4 18 70 72 Tuntas

8 VSW 3 3 3 3 3 15 70 60 Tidak 
Tuntas

9 NU 3 3 3 3 3 15 70 60 Tidak 
Tuntas

10 SM 2 3 2 2 2 11 70 44 Tidak 
Tuntas

11 MDB 3 4 4 4 5 20 70 80 Tuntas

12 MA 2 2 3 2 2 11 70 44 Tidak 
Tuntas

13 RA 3 4 5 4 5 21 70 84 Tuntas

14 MM 3 3 3 3 3 15 70 60 Tidak 
Tuntas

15 MIR 3 4 4 3 4 18 70 72 Tuntas
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No Nama 
Murid

Aspek yang Di 
Nilai Jumlah KKM Nilai ket. 

berbicara Ket
1 2 3 4 5

16 AJ 3 4 4 4 4 19 70 76 Tuntas

17 HS 3 4 3 4 4 18 70 72 Tuntas

18 CF 3 3 3 2 3 14 70 56 Tidak 
Tuntas

19 AY 3 3 3 2 3 14 70 56 Tidak 
Tuntas

20 NN 3 3 3 2 2 13 70 52 Tidak 
Tuntas

21 FA 3 3 4 3 3 16 70 64 Tidak 
Tuntas

22 WY 2 2 2 2 2 10 70 40 Tidak 
Tuntas

23 NI 2 2 2 2 2 10 70 40 Tidak 
Tuntas

24 ID 2 2 2 2 2 10 70 40 Tidak 
Tuntas

25 MRA 3 4 4 4 4 19 70 76 Tuntas

26 AR 2 2 2 2 2 10 70 40 Tidak 
Tuntas

27 AK 3 4 3 3 3 16 70 64 Tidak 
Tuntas

28 WN 3 4 4 4 3 18 70 72 Tuntas

29 TFM 2 2 2 2 2 10 70 40 Tidak 
Tuntas

30 MF 2 2 2 2 2 10 70 40 Tidak 
Tuntas

31 AIS 3 3 3 2 2 13 70 52 Tidak 
Tuntas

32 MT 3 3 3 4 3 16 70 64 Tidak 
Tuntas
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No Nama 
Murid

Aspek yang Di 
Nilai Jumlah KKM Nilai ket. 

berbicara Ket
1 2 3 4 5

33 NF 3 3 3 3 3 15 70 60 Tidak 
Tuntas

34 YY 2 3 2 2 2 11 70 44 Tidak 
Tuntas

35 NAY 2 2 2 2 2 10 70 40 Tidak 
Tuntas

36 MS 3 3 3 2 2 13 70 52 Tidak 
Tuntas

37 AA 4 4 4 4 4 20 70 80 Tuntas

38 RAO 4 4 4 4 4 20 70 80 Tuntas

39 RDN 3 3 3 3 3 15 70 60 Tidak 
Tuntas

Jumlah 22,84

Rata-rata 58,56 Tidak 
tuntas

Berikut ini data statistik hasil belajar murid sebagaimana 
tabel  berikut ini:

Tabel 12.
Statistik Hasil Belajar Keterampilan Berbicara Bahasa Indonesia 

Siklus I Murid Kelas V  SD Negeri Bontomanai Unggulan

Uraian Nilai Statistik

Subyek
Nilai Ideal

Nilai Tertinggi
Nilai Terendah
Rentang Nilai

Rata-rata

39
100
84
40
44

58,56
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Tabel 12 di atas menunjukkan nilai rata-rata hasil belajar 
dengan jumlah murid 39 orang adalah 58,56 dari skor ideal yang 
mungkin dicapai adalah 100 sedangkan secara individu tertinggi 
adalah nilai 84 dan nilai terendah 44. Jika nilai hasil belajar 
dikelompokkan bedasarkan skala deskriptif maka diperoleh 
distribusi frekuaensi dan persentase nilai hasil belajar seperti pada 
tabel 13 berikut:

Tabel 13.
Distribusi Frekuensi dan Persentase Hasil Belajar Keterampilan 

Berbicara Bahasa Indonesia pada Siklus I

No Interval Nilai Kategori Frekuensi Persentase

1. 90 – 100 Sangat Tinggi - -
2. 80 – 89 Tinggi 5 12,82
3. 70  – 79 Sedang 8 20,51
4. 55 – 69 Rendah 10 25,64

5. 0 – 54 Sangat 
Rendah 16 41,02

Jumlah 39 100

Tabel 13 menunjukkan bahwa tidak ada seorang murid yang 
nilainya berada pada kategori sangat tinggi, 5 orang atas 15, 82 % 
berada dalam berkategori tinggi, 8 orang atau 20,51 % berkategori 
sedang, sedangkan 10 orang atau 25, 64 % berada dalam kategori 
rendah dan 16 orang atau 41, 02 % berada dalam kategori sangat 
rendah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik distribusi 
frekuuensi dan presentase hasil belajar keterampilan berbicara.
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Gambar 17. Distribusi Frekuensi dan Presentase Hasil Belajar 
Keterampilan Berbicara

Selanjutnya, disimpulkan bahwa ketuntasan belajar berada 
pada kategori tidak tuntas sekitar 66,67 % dan murid yang berada 
pada kategori tuntas sekitar 33,33% untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat pada tabel 6 ketuntasan hasil belajar berikut ini:

 
Tabel 14.

Deskripsi Ketuntasan Hasil Belajar Keterampilan Berbicara Bahasa 
Indonesia Siklus I pada Murid Kelas V SD Negeri Bontomanai 

Unggulan

No. Interval Nilai Kategori Frekuensi Persentase

1 0 – 69 Tidak Tuntas 26 66,67
2 70 -100 Tuntas 13 33,33

Jumlah 39 100
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Deskripsi Ketuntasan Hasil Belajar Keterampilan Berbicara 
terlihat pada Gambar dibawah ini.

Gambar 18. Deskripsi Ketuntasan Hasil Belajar Keterampilan 
Berbicara

Hasil refleksi pada siklus satu menunjukkan banyak murid 
yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM). Siklus satu 
belum menunjukkan hasil yang optimal dan metode pembelajaran 
yang digunakan belum memadai sehingga rekomendasi untuk siklus 
kedua dari hasil refleksi berupa (1) pengadaan alat peraga perlu 
disiapkan oleh individu dalam kelompok (2) Perlu diperhatikan 
aspek berbicara lebih ditajamkan seperti intonasi dan lain-lain (3) 

Pembagian kelompok harus mencakup murid kemampuannya 
yang heterogen (4) Guru harus lebih memotifasi murid untuk 
lebih percaya diri dalam menjalankan peran (5) Guru harus 
mengoptimalkan komponen kegiatan mengajar yang lebih efisien 
dan efektif.
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Hasil penelitan siklus dua

Hasil penelitian pada siklus dua menunjukkan adanya 
peningkatan yang signifikan hal ini dapat dilihat dari hasil obsevasi 
aktifitas murid pada siklu dua. Hal ini dapat dilihat pada tabel 15 
berikut ini:

Tabel 15.
Hasil Observasi Aktivitas Belajar Murid pada Siklus II

No Aktivitas

Siklus II
Frekuensi jumlah 

murid setiap 
pertemuan Persentase

V VI VII

1.
Bersemangat 
menggunakan teks 
drama

35 30 35 85,47

2. Memperhatikan teks 
drama 30 35 35 85,47

3. Terpusat pada materi 
dari guru 36 35 36 91,45

4. Memberikan umpan 
balik dengan guru. 8 6 10 20,51

5. Aktif belajar 28 25 30 70,94

6. Menyelesaikan tugas 
kelompok 35 34 36 89,74

7. Percaya diri di depan 
kelas. 30 34 36 85,47

8. Mengerjakan pekerjaan 
lain 15 12 10 39,50

Berdasarkan hasil observasi pada tabel 15 menunjukkan 
bahwa aktivitas belajar murid mengalami peningkatan dengan 
keseriusan dan keantusiasan belajar. 
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Hasil observasi dari observer (pengamat) terhadap kegiatan 
guru siklus kedua teramati sebagaimana tabel 16 berikut ini. 

Tabel 16.
Hasil Obsevasi Kegiatan Guru Pada Siklus II

No Kegiatan Guru
Pelaksanaan

Pertemuan 
V

Pertemuan 
VI

Pertemuan 
VII

1. Guru membuka 
pelajaran YA YA YA

2. Melakukan 
apersepsi YA TIDAK YA

3.
Menyampaikan 
tujuan 
pembelajaran

YA YA YA

4.
Guru membagi 
murid dalam 
kelompok

YA YA YA

5.
Melaksanakan 
belajar  tepat 
waktu

TIDAK YA YA

6.
Menerapkan 
metode  
sosiodrama

YA YA YA

7.
Terampil guru 
menggunakan 
media

TIDAK YA YA

8.
Penggunaan 
media efektif 
dan efisien

YA TIDAK YA

9.

Melibatkan 
murid 
manfaatkan 
media

YA YA YA
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No Kegiatan Guru
Pelaksanaan

Pertemuan 
V

Pertemuan 
VI

Pertemuan 
VII

10. Menguasai kelas TIDAK YA YA

11.
Menghasilkan 
pesan yang 
menarik

TIDAK YA YA

12.
Memberikan 
waktu murid  
bertanya

YA YA YA

13.
Membimbing 
menyimpulkan 
pelajaran YA YA YA

14. Menutup 
pelajaran YA YA YA

Berikut ini akan disajikan pada tabel 17 nilai tes hasil belajar 
siklus kedua.

Tabel 17.
Daftar Nilai Murid Tes Siklus II

No Nama 
Murid

Aspek yang Di 
Nilai Jumlah KKM Nilai ket. 

berbicara Ket
1 2 3 4 5

1 NA 2 2 2 2 2 10 70 40 Tidak 
Tuntas

2 NS 2 2 2 2 2 10 70 40 Tidak 
Tuntas

3 ZH 3 4 4 4 3 18 70 72 Tuntas

4 AS 3 4 4 4 3 18 70 72 Tuntas

5 FD 2 2 2 2 2 10 70 40 Tidak 
Tuntas



Pendidikan, Guru Dan Pembelajaran

164

No Nama 
Murid

Aspek yang Di 
Nilai Jumlah KKM Nilai ket. 

berbicara Ket
1 2 3 4 5

6 SAS 3 4 4 5 5 21 70 84 Tuntas

7 KD 3 4 3 4 4 18 70 72 Tuntas

8 VSW 3 3 3 3 3 15 70 60 Tidak 
Tuntas

9 NU 3 3 3 3 3 15 70 60 Tidak 
Tuntas

10 SM 2 3 2 2 2 11 70 44 Tidak 
Tuntas

11 MDB 3 4 4 4 5 20 70 80 Tuntas

12 MA 2 2 3 2 2 11 70 44 Tidak 
Tuntas

13 RA 3 4 5 4 5 21 70 84 Tuntas

14 MM 3 3 3 3 3 15 70 60 Tidak 
Tuntas

15 MIR 3 4 4 3 4 18 70 72 Tuntas

16 AJ 3 4 4 4 4 19 70 76 Tuntas

17 HS 3 4 3 4 4 18 70 72 Tuntas

18 CF 3 3 3 2 3 14 70 56 Tidak 
Tuntas

19 AY 3 3 3 2 3 14 70 56 Tidak 
Tuntas

20 NN 3 3 3 2 2 13 70 52 Tidak 
Tuntas

21 FA 3 3 4 3 3 16 70 64 Tidak 
Tuntas

22 WY 2 2 2 2 2 10 70 40 Tidak 
Tuntas

23 NI 2 2 2 2 2 10 70 40 Tidak 
Tuntas
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No Nama 
Murid

Aspek yang Di 
Nilai Jumlah KKM Nilai ket. 

berbicara Ket
1 2 3 4 5

24 ID 2 2 2 2 2 10 70 40 Tidak 
Tuntas

25 MRA 3 4 4 4 4 19 70 76 Tuntas

26 AR 4 4 4 4 4 20 70 80 Tuntas 

27 AK 3 3 4 5 4 19 70 76 Tuntas 

28 WN 4 4 4 5 5 23 70 92 Tuntas 

29 TFM 3 4 3 4 4 18 70 84 Tuntas 

30 MF 4 4 4 4 5 21 70 84 Tuntas 

31 AIS 3 4 3 4 4 18 70 72 Tuntas 

32 MT 3 4 3 5 4 19 70 76 Tuntas 

33 NF 4 4 4 4 4 20 70 80 Tuntas 

34 YY 4 3 4 4 5 20 70 80 Tuntas 

35 NAY 2 2 2 2 2 10 70 40 Tidak 
Tuntas 

36 MS 4 4 4 4 4 20 70 80 Tuntas 

37 AA 4 4 5 5 5 23 70 92 Tuntas 

38 RAO 5 4 4 5 5 23 70 92 Tuntas 

39 RDN 3 4 3 4 4 18 70 72 Tuntas 

Jumlah 3088

Rata-rata 79,18
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Adapun data nilai hasil belajar statistic pada tabel 18.

Tabel 18.
StatistikHasil Belajar Keterampilan Berbicara Bahasa Indonesia 
Siklus II pada Murid Kelas V SD Negeri Bontomanai Unggulan

Uraian Nilai Statistik

Subyek
Nilai Ideal

Nilai Tertinggi
Nilai Terendah
Rentang Nilai

Rata-rata

39
100
96
40
56

79,18

Tabel 10 menunjukkan dari 39 murid secara individual nilai 
tertinggi yang dicapai 96 dan nilai terendan 40 dengan rentang nilai 
56. Nilai rata-rata 79,18 dari skor ideal yang mungkin dicapai adalah 
100.

Nilai hasil belajar siklus kedua dapat dikelompokkan dalam 
lima kategori seperti pada tabel 19 berikut ini.

Tabel 19.
Distribusi Frekuensi dan Persentase Hasil Belajar Keterampilan 

Berbicara Bahasa Indonesia pada Siklus II

No. Interval 
Nilai Kategori Frekuensi Persentase

1. 90 – 100 Sangat Tinggi 11 28,20

2. 80 – 89 Tinggi 8 20,51

3. 70 – 79 Sedang 18 46,15

4. 55 – 69 Rendah 1 2,56
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No. Interval 
Nilai Kategori Frekuensi Persentase

5. 0– 54 Sangat Rendah 1 2,56

Jumlah 39 100

Nilai hasil belajar dapat dilihat pula dari grafik berikut ini.

Distribusi Frekuensi dan Presentase Hasil Belajar Keterampilan 
Berbicara.

Gambar 19. Distribusi Frekuensi dan Presentase Hasil Belajar 
Keterampilan Berbicara

 
Hasil belajar murid pada siklus kedua dapat disajikan dalam 

bentuk tabel  20 berdasarkan kriteria ketuntasan minimal (KKM) 
maka diperoleh hasil sebagai berikut.
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Tabel 20.
Deskripsi Ketuntasan Hasil Belajar Keterampilan Berbicara 

Bahasa Indonesia Siklus II Murid Kelas V SD Negeri Bontomanai 
Unggulan

No. Interval 
Nilai Kategori Frekuensi Persentase

1 0 – 69 Tidak Tuntas 2 5,12

2 70 -100 Tuntas 37 94,88

Jumlah 39 100

 Bedasarkan tabel 20 disimpulkan bahwa 2 orang atau 5, 
12 % murid yang ketuntasan belajarnya pada kategori tidak tuntas 
dan 37 murid atau 94, 88% hasil belajarnya berada pada kategori 
tuntas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pula pada grafik berikut 
ini. (Abbas, 2006)

Gambar 20. Deskripsi Ketuntasan Hasil Belajar Keterampilan 
Berbicara
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Pada tabel 21 berikut ini akan digambarkan peningkatan 
kemampuan murid dalam proses belajar mengajar pada siklus satu 
dan dua.

Tabel 21.
Distribusi Frekuensi dan Persentase Skor Setelah Proses 

Pembelajaran pada Siklus I dan II

No Skor % Kategori Frekuensi Persentase
Siklus I Siklus II Siklus I Siklus II

1 90-100 Sangat 
Tinggi 0 11 0 28,20%

2 80-89 Tinggi 5 8 12,82 % 20,51%

3 70-79 Sedang 8 18 20,51 % 46,15%

4 55-69 Rendah 10 1 25,64 % 2,56

5 0-54 Sangat 
Rendah 16 1 41,02 2,56

Pada tabel diatas terdapat hasil yang menampakkan 
peningkatan keterampilan berbicara melalui metode pembelajaran 
sosiodrama setelah dua kali melaksanakan tes dalam tiap siklus 
dimana pada siklus satu terdapat 16 murid atau 41, 02 % yang 
berada pada kategori sangat rendah dan pada siklus dua mengalami 
penurunan satu murid atau 2, 56 % yang berada pada kategori 
sangat rendah, kemudian pada siklus satu terdapat sepuluh murid 
atau 25, 64 % yang berada pada kategori rendah dan pada siklus 
dua mengalami penurunan menjadi satu murid atau 2, 56 % yang 
berada pada kategori rendah dan untuk kategori sedang pada siklus 
satu terdapat delapan murid atau 20, 52 % sedangkan untuk kategori 
sedang pada siklus dua mengalami peningkatan menjadi 18 murid 
atau 46, 15 %, selanjutnya untuk kategori tinggi pada siklus satu 
terdapat lima murid atau 12, 82 % pada kategori tersebut sedang 
pada siklus kedua mengalami peningkatan menjadi delapan murid 
atau 20,51 %, serta pada siklus satu tidak ada murid yang berada 
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pada kategori sangat tinggi sedangkan pada siklus dua mengalami 
peningkatan menjadi sebelas murid atau 28, 20 % yang berada pada 
kategori sangat tinggi.

Adapun grafik distribusi frekuensi dan presentase skor 
setelah proses pembelajaran pada siklus satu dan siklus dua sebagai 
berikut.

Gambar 21. Distribusi Frekuensi dan Presentase Skor Setelah 
Proses Pembelajaran pada Siklus I dan Siklus II

Refleksi yang dilaksanakan pada siklus dua menunjukkan 
kualitas pembelajaran telah mengalami peningkatan yang signifikan 
dari kedua siklus tersebut, adapun indikator yang tampak dari lima 
aspek yakni 1. Intonasi, 2. Pelafalan, 3. Folume suara, 4. Kelancaran, 
5. Berani melakuan suatu adegan dengan menggunakan metode 
sosiodrama dapat berhasil dengan baik. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat 
disimpulkan bahwa hasil belajar keterampilan berbicara bahasa 
Indonesia murid kelas V Sekolah Dasar Negeri Unggulan Kabupaten 
Gowa Sulawesi Selatan, Indonesia dapat meningkat secara signifikan 
hal ini dibuktikan dari 58, 56 % pada siklus pertama meningkat 
menjadi 79, 18 % pada siklus kedua.
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Hasil ini menunjukkan bahwa dengan metode sosiodrama 
pada keterampilan berbicara murid dapat meningkatkan 1. 
Semangat murid dalam mengikuti proses pembelajaran berbicara, 2. 
Meningkatkan keaktifan murid dalam meningkatkan keterampilan 
murid berbicara, 3. Meningkatkan kemampuan murid dalam 
melakuakan aktivitas berbicara, 4. Meningkatkan nilai atau prestasi 
akademik murid pada setiap siklus dengan demikian metode 
sosiodrama sangat membantu murid dalam meningkatkan hasil 
belajarnya khususnya keterampilan berbicara dalam pembelajaran 
bahasa Indonesia.
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