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TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا

 

tidak dilambangkan 

 

tidak dilambangkan 

 ب 

 

ba 

 

b 

 

be 

 ت 

 

Ta 

 

t 

 

te 

 ث 

 

ṡa 

 

ṡ 

 

es (dengan titik di atas) 

 Jim J ج 

 

je 

 ḥa ح 

 

ḥ 

 

ha (dengan titik di bawah) 

 خ 

 

kha 

 

kh 

 

ka dan ha 

 د 

 

dal 

 

d 

 

de 

 ذ 

 

żal 

 

ż 

 

zet (dengan titik di atas) 

 ر 

 

ra 

 

r 

 

er 

 ز 

 

zai 

 

z 

 

zet 

 س 

 

sin 

 

s 

 

es 

 ش 

 

syin 

 

sy 

 

es dan ye 

 ص 

 

ṣad 

 

ṣ 

 

es (dengan titik di bawah) 

 ض 

 

ḍad 

 

ḍ 

 

de (dengan titik di bawah) 

 ط 

 

ṭa 

 

ṭ 

 

te (dengan titik di bawah) 

 ظ 

 

ẓa 

 

ẓ 

 

zet (dengan titik di bawah) 

 ع 

 

‘ain 

 

‘ 

 

apostrof terbalik 

 غ 

 

gain 

 

g 

 

ge 

 ؼ 

 

fa 

 

f 

 

ef 

 ؽ 

 

qaf 

 

q 

 

qi 

 ؾ 

 

kaf 

 

k 

 

ka 

 ؿ 

 

lam 

 

l 

 

el 

 



 

 

 ـ

 

mim 

 

m 

 

em 

 ف 

 

nun 

 

n 

 

en 

 و 

 

wau 

 

w 

 

we 

 هػ 

 

ha 

 

h 

 

ha 

 ء 

 

hamzah 

 

’ 

 

apostrof 

 ى 

 

ya 

 

y 

 

ye 

  
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

(‟). 

B. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

  

Contoh: 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 

 

fatḥah  a a  َا 

 
kasrah 

 

i i  َا 

 
ḍammah 

 

u u  َا 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fatḥah dan yā‟ 

 

ai a dan i َْْػى 
 

fatḥah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ػوَْْ

 



 

 

 kaifa : كَيْفَْ 

 haula : هَوْؿَْ 

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 Contoh: 

 māta : مَاتَْ

 ramā : رَمَى

 qīla : قِيْلَْ 

 yamūtu : يََوُْتُْ

D. Tā’ marbūṭah 

Transliterasi untuk tā‟ marbūṭah ada dua, yaitu: tā‟ marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā‟ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Nama Harakat dan 
Huruf 

 

Huruf dan  
Tanda 

 

Nama 

 

fatḥah dan alif atau yā‟ 

 

ْى ْاْ|ْ...َْ َْ... 

 

ḍammah dan wau 

 

 ػوُ

 

ā 

ū 

a dan garis di atas 

 
kasrahdan yā‟ 

 

ī i dan garis di atas 

 
u dan garis di atas 

 

 ػى

 



 

 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā‟ marbūṭah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā‟ 

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

ْالَأطْفَاؿِْ  rauḍah al-aṭfāl: رَوْضَةُْ

ْالَْفَاضِلَة  al-madīnah al-fāḍilah : الَْمَدِيػْنَةُْ

 al-ḥikmah : اَلِْْكْمَة

E. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd(ّػػ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 rabbanā : رَبَّناَْ

 najjainā : نَََّيْناَْ

 al-ḥaqq : اَلَْْقّْ

 nu“ima : نػُعِّمَْ

 aduwwun„ : عَدُوْ 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (  .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī ,(ـــــِىّ 

Contoh: 



 

 

 Alī (bukan „Aliyy atau „Aly)„ : عَلِىْ 

 Arabī (bukan „Arabiyy atau „Araby)„ : عَرَبْ 

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufّ ال

(alif lam ma„arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّمْسُْ

 al-zalzalah (az-zalzalah) : الَزَّلْزلََة

 al-falsafah : الَْفَلْسَفَة

 al-bilādu : الَْبلادَُْ

G. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

 ta‟murūna : تََْمُرُوْفَْ

 „al-nau : الَنػَّوعُْْ



 

 

 syai‟un : شَيْءْ 

 umirtu : أمُِرْتُْ

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

kata al-Qur‟an (dari al-Qur‟ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fi Ẓilāl al-Qur‟ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

I. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

   billāh بِِللِْ dinullāh دِيْنُْاللهِْ

Adapun tā‟ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 



 

 

هُمْْفِْْرَحَْْةِْاللهِْْ hum fi raḥmatillāh 

J. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), 

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 

huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). 

Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri 

(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi„a linnāsi lallażi bi bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażi unzila fih al-Qur‟ān 

Naṣir al-Din al-Tūsi 

Abū Naṣr al-Farābi 

Al-Gazāli 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 



 

 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

 

 

 

 

K. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang digunakan dalam tesis ini adalah: 

swt. = subḥānahū wa ta„ālā 

saw. = ṣallallāhu „alaihi wa sallam 

a.s. = „alaihi al-salām 

H = Hijriah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup) 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ᾱli „Imrān/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 

Cet. = Cetakan 

t.t. = tanpa tempat penerbitan 

h. = halaman 

terj. = terjemahan 

eds. = edisi 

  

Abū al-Walid Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-
Walid Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muḥammad Ibnu) 

Naṣr Hāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Hāmid (bukan: Zaid, 
Naṣr Hāmid Abū) 



 

 

ABSTRAK 

Nama : A. Misbariani 
Nim : 80200219002 
Konsentrasi : Pendidikan Agama Islam 
Judul : Implementasi Model Pembelajaran Problem Based Learning 

Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada SMA 
Negeri 2 Kalukku Kabupaten Mamuju 

 
Terkait inti permasalah yang dibahas dalam tesis ini yaitu bagaimana 

implementasi model pembelajaran Problem Based Learning dalam pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri 2 Kalukku Kabupaten Mamuju dilihat 
dari perencanaan model pembelajaran Problem Based Learning dalam 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam, penerapan model pembelajaran Problem 
Based Learning dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, dan Hasil belajar 
yang dicapai peserta didik setelah belajar Problem Based Learning dalam 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Metodologi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif, peneliti menggunakan pendekatan penelitian; pedagogis, psikologis, 
yuridis, dan sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data 
primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data dengan cara 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian ini adalah peneliti 
sebagai instrumen kunci dengan menggunakan panduan observasi, pedoman 
wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara 
berkesinambungan dengan cara mereduksi data, penyajian data, penarikan 
kesimpulan dan pengecekan keabsahan data (triangulasi). 

Hasil penelitian dalam kaitannya dengan implementasi model 
pembelajaran Problem Based Learning dalam pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam pada SMA Negeri 2 Kalukku Kabupaten Mamuju, adalah sebagai berikut: 
(1) Tahapan perencanaan model pembelajaran Problem Based Learning dalam 
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam terdiri dari silabus pembelajaran, rencana 
pelaksanaan pembelajaran (RPP), tujuan pembelajaran, metode pembelajaran dan 
media, alat serta sumber pembelajaran merupakan bagian integral yang tak 
terpisahkan dari seluruh tapan perencanaan pembelajaran. Komponen tersebut 
telah menjadi rujukan bagi tenaga pendidik untuk menunjang terlaksananya proses 
pembelajaran dalam kelas dengan menggunakan model pembelajaran Problem 
Based Learning karena memberikan gambaran situasi terkait persiapan tenaga 
pendidik dalam memberikan materi terhadap peserta didiknya. Menurut penilaian 
peneliti bahwa penyusunan komponen perencanaan pembelajaran sudah sangat 
baik untuk dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan perangkat 
pembelajaran: (2) Sintaks pelakasanaan proses pembelajaran Problem Based 
Learning, yang meliputi Orientasi peserta didik terhadap masalah, 
Mengorganisasikan peserta didik, Membimbing penyelidikan individu atau 
kelompok, Pengembangan, penyajian dan penyelesaian Masalah, serta Analisis 
dan Evaluasi proses penyelesaian masalah. Dalam kegiatan ini berdasarkan 
penilaian bahwa tenaga pendidik telah melakukan kegiatan aktivitas proses 
kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based 



 

 

Learning pada bidang studi Pendidikan Agama Islam, akan tetapi belum bisa 
dilaksanakan secara maksimal karena masih ditemukan tenaga pendidik yang 
tidak mengimplementasikan sebagian sintaks atau tahapan dalam kegiatan proses 
kegiatan pembelajaran di dalam kelas dan; (3) Penilaian hasil belajar dilakukan 
melalui tiga aspek yang terdiri dari atas penilaian sikap, pengetahuan dan 
keterampilan. Berdasarkan penelusuran yang ditemukan bahwa penilaian sikap 
dan pengetahuan telah berjalan baik, artinya kompetensi yang ingin dicapai telah 
terpenuhi hampir semua peserta didik memiliki nilai yang tinggi dengan predikat 
tuntas dan sesuai dengan harapan tenaga pendidik atau guru, akan tetapi dilihat 
dari segi penilaian keterampilan belum mampu terpenuhi secara baik. Ini 
disebabkan karena indikator penilaian keterampilan tidak digunakan secara baik 
oleh tenaga pendidik, yang terlihat baru tes praktik. Hal ini terlihat pada proses 
penilaian keterampilan membaca dan menghafal ayat-ayat al-Qur‟an. Artinya 

bahwa kesempurnaan dari penilaian keterampilan belum dilaksanakan secara 
maksimal, seperti projek dan portofolio belum dilakukan secara baik. 

Implikasi dari hasil penelitian ini, diharapkan agar tenaga pendidik 
bidang studi Pendidikan Agama Islam dapat mengimplementasikan model 
pembelajaran Problem Based Learning dalam pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam di kelas dengan baik, melakukan evaluasi, perbaikan dan pengembangan 
baik dari segi perencanaan, pelaksanaan dan penilaian dalam menggunakan model 
pembelajaran Problem Based Learning agar berjalan efektif dan sistematis. Serta 
terciptanya pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik yang berorientasi 
pengembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan peserta didik khususnya 
dalam bidang studi Pendidikan Agama Islam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pasca dikeluarkannya Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional 

Nomor 20 Tahun 2013, dunia pendidikan di Indonesia mengalami perubahan 

paradigma. Geliat perubahan tersebut sangat terasa baik dari sisi policy, regulasi 

atau pun sarana prasarana pendidikan menjadi sesuatu yang hangat. Negara 

mengharuskan pemerintah menganggarkan 20% APBN/APBD dan ini merupakan 

peradaban baru dan pencapaian tertinggi penganggaran dalam sejarah pendidikan 

di Indonesia. 

Regulasi terhadap eksistensi Guru juga mengalami perubahan signifikan 

pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen. Dapat dibaca pada Bab I, Pasal 1 kemukakan bahwa: 

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

1 

 
Pendidik merupakan jabatan profesi yang strategis dalam pembentukan 

generasi muda yang mempunyai kedudukan yang signifikan di masa datang. 

Pendidikan yang berkualitas memiliki kaitan kedepan (forward linkage) dan 

kaitan kebelakang (backward linkage). Forward linkage yaitu pendidikan yang 

berkualitas merupakan syarat utama untuk mewujudkan kehidupan berbangsa 

yang maju, modern, sejahtera dan berperadaban. Sejarah peradaban bangsa-

                                                 
1 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen. 



 

 

bangsa yang maju mengisyaratkan kepada kita sesungguhnya bangsa yang 

makmur, maju dan modern, sejahtera serta berperadaban, yaitu bangsa yang 

mempunyai metode pendidikan yang berkualitas. Backward linkage adalah suatu 

cara atau metode pendidikan yang berkualitas sehingga kualitas pendidikan dapat 

diukur dengan melihat eksistensi tenaga pendidik yang professional. 

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3, dikemukakan 

bahwa Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan kapasitas dan 

kemapuan serta membentuk kepribadian peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka  untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara guna  

mengembangkan potensi peserta didik sehingga dapat menjadi insan yang 

bertaqwa dan beriman kepada Tuhan yang maha esa, berbudi pekerti dan 

berakhlak mulia, berpengetahuan, mandiri, sehat, terampil, inovatif dan 

kreatif, serta menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung 

jawab.2 

Arah dan tujuan pendidikan tidak hanya bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik menjadi insan yang bertaqwa dan 

beriman kepada Tuhan yang maha esa, berbudi pekerti dan berakhlak mulia, 

berpengetahuan, mandiri, sehat, terampil, inovatif dan kreatif saja akan tetapi 

yang tak kalah pentingnya adalah menjadi warga Negara yang bertanggung 

jawab, demokratis, dan setia kepada NKRI. 

Dalam mengimplementasikan tujuan tersebut, presiden telah 

menetapkan standar pendidikan nasional yang termaktub dalam peraturan 

                                                 
2 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, Pasal 3. 



 

 

pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

Dalam Peraturan Presiden tersebut dikemukakan bahwa Standar Nasional 

Pendidikan mencakup: standar isi, standar proses, standar kompetensi 

lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan 

prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan serta standar evaluasi 

pendidikan.3 

Dengan demikian sekolah adalah merupakan lingkungan pendidikan 

yang ada diluar lingkungan pendidikan masyarakat dan lingkungan 

pendidikan keluarga, tetapi sekolah juga merupakan wadah bagi peserta didik 

atau kelompok belajar tertentu yang dibentuk dan dipersiapkan sedemikian 

rupa dalam rangka untuk menghadapi dan menyongsong persaingan 

globalisasi. 

Berbagai kegiatan dan usaha untuk mencapai tujuan yang 

dimaksud, maka berbagai unsur yang terlibat dalam kegiatan pendidikan 

perlu dimengerti. Ryans menjelaskan dengan mengidentifikasi unsur atau 

elemen yang saling berhubungan sebagai suatu sistem yang berkaitan satu 

sama lain, pandangan tersebut dapat ditinjau dari sudut pandang mikro dan 

sudut pandangan makro.4 Sehingga menurut penulis, unsur-unsur yang 

meliputi landasan, tujuan, kurikulum, kompetensi serta profesinalisme tenaga 

pendidik, sarana prasarana dan lingkungan pendidikan mutlak harus diketahui 

atau dimengerti dan diurus dengan tepat. 

                                                 
3 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar 

Nasional Pendidikan. 
4 Nanang Fattah. Landasan Manajemen Pendidikan. (Bandung: PT. Rosda Karya, 2014), 

h. 6. 



 

 

Dari sekian banyak unsur utama kegiatan proses belajar mengajar 

tersebut sebagai roh sekolah penting untuk menjadi perhatian utama maka 

kegiatan proses belajar perlu sentuhan yang profesional oleh tenaga pendidik, 

sebagai input untuk melaksanakan peningkatan kemampuan, kualitas, mutu, dan 

kecakapan peserta didik dengan model pembelajaran yang dikontekstualkan 

dengan masalah-masalah yang ada dilingkungan pendidikan masyarakat. 

Keberhasilan proses pembelajaran tersebut bergantung dari para pelaku 

proses belajara mengajar utamanya tenaga pendidik dan peserta didik tentunya, 

ada banyak unsur utama yang mempengaruhi kesuksesan proses belajar mengajar 

akan tetapi pendidik adalah merupakan unsur utama yang paling urgen  dalam 

proses belajar mengajar.5 Pendidik sebagai unsur utama dalam proses 

pembelajaran wajib memenuhi standar kompetensi sehingga mampu untuk 

mencapai target sebagai indikator dalam pencapaian hasil belajar mengajar yang 

merupakan tugas dan fungsinya merencanakan, melaksanakan dan menilai output 

dari proses pembelajaran, hal tersebut pendidik juga dalam proses pembelajaran 

mempunyai peran yang sangat strategis dapat memilih bahan dan model 

pembelajaran yang disampaikan kepada peserta didik. 

Menurut Mulyasa pendidik yang berinovator adalah pendidik yang 

mampu berperan sebagai perencana (planner/designer), pelaksana (implementer), 

dan penilai (evaluator) dalam pelaksanaan proses pembelajaran.6 Begitu 

pentingnya peran pendidik dalam proses pembelajaran sehingga pendidik di 

                                                 
5 Syarifuddin Nurdin. Guru Profesional Dan Implementasi Kurikulum. Jakarta: Quantum 

Teaching, 2005), h. 2. 
6 E. Mulyasa. Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik Dan Implementasi. 

(Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004), h. 14.  



 

 

wajibkan memenuhi multi kompetensi yang meliputi multi visioner, peran, 

inovatif dan inovasi, dan berdedikasi yang tinggi serta multi talenta. 

Pelaksanaan proses belajar mengajar yang terjadi selama ini masih 

diasumsikan cenderung bersifat klasik (umum). Yang terindikasi dari kegiatannya 

di mana proses belajar mengajar dipusatkan pada usaha dan kegiatan pendidik 

(teacher oriented). Pendidik membahas materi pembelajaran selanjutnya peserta 

didik mencermati, mendengarkan dan mencatat materi pembelajaran, selanjutnya 

pendidik mengevaluasi peserta didik dengan menonjolkan kemampuan peserta 

didik pada hafalan, menjawab pertanyaan dengan kemampuan verbal lainnya. 

Kegiatan proses pembelajaran model klasik seperti ini mempunyai kecenderungan 

yang menjadikan pendidik sebagai sumber utama dalam prosese belajar mengajar 

atau bersifat teksbook. Implementasi model-model pembelajaran terkadang 

disepelekan atau diabaikan sehingga model-model pembelajaran dalam kegiatan 

belajar mengajar sebagai salah satu unsur utama didalam kegiatan pembelajaran 

tidak dihiraukan oleh tenaga pendidik dan peserta didik. 

Dilihat dari sisi mekanisme proses belajar mengajar, tenaga pendidik 

terkadang merasakan kesulitan dalam mengembangkan berbagai macam model 

pembelajaran, terutama dalam orientasi proses pelaksanaan yang terjadi didalam 

kelas sehingga terkesan apa adanya sesuai dengan standar kompetensi atau 

kompetensi dasar, yang hasil pelaksanaannya hanya bersifat serimonial, rutinitas, 

dan kurang bermakna serta formalistic seadanya saja, terkait dengan proses belajar 

mengajar bidang studi Pendidikan Agama Islam masih terlihat bergaya doktrinatif 

atau dogmatis serta cendrung memakai gaya klasik. 



 

 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dilatar belakangi oleh beberapa 

faktor antara lain pembelajaran Pendidikan Agama Islam masih dinilai kurang 

bisa memberikan sumbangsih terhadap pembentukan kepribadian dan watak 

kepada peserta didik dan belum sepenuhnya menjadikan moral atau etika dalam 

kegiatan sehari-hari sesuai dengan tunutnan dan ajaran agama, proses kegiatan 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam masih memusatkan perhatian pada 

pengayaan pengetahuan (kognitif), kemudian tidak menghiraukan pada 

pembentukan sikap (afektif) dan pembiasaan (psikomotorik), lemahnya sumber 

daya pendidik dalam mengembangkan pendekatan, strategi, model, dan metode 

yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dari ketiga implikasi tersebut 

mengakibatkan evaluasi/penilaian lebih terfokus pada penguasaan materi (ranah 

kognitif) dan tidak menghiraukan pada ranah afektif dan ranah psikomotorik.7 

Upaya perbaikan mutu dan kualitas pendidikan menitik beratkan pada 

perbaikan sumber daya manusia tenaga pendidik, Sagala menjelaskan pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran akan berjalan dengan baik apabila pendidik menguasai dua 

kemampuan atau kompetensi pokok, yaitu kompetensi penguasaan bahan materi 

atau kompetensi subtansi pokok materi pembelajaran dan kompetensi metodologi 

pembelajaran. Maksudnya apabila tenaga pendidik mengerti isi dari materi 

pembelajaran maka diwajibkan menguasai cara atau metode pembelajaran yang 

sejalan dengan keperluan materi pelajaran yang mengarah kepada prinsip-prinsip 

                                                 
7 Depdiknas. Pedoman Khusus Pengembangan Silabus dan Penilaian, (Jakarta: Dirjen 

Dikdasmen: Direktorat Dikmenum. 2003), h. 3 



 

 

paedagogik yang maksudnya tenaga pendidik harus mengerti kondisi kejiwaan 

peserta didik.8 

Untuk pemilihan model-model pembelajaran inovatif, menurut 

Santyasa menjelaskan bahwa pembelajaran inovatif merupakan kegiatan proses 

pembelajaran yang bersifat student centered. Maksudnya proses pembelajaran 

yang mengutamakan kesempatan dan peluang kepada peserta didik untuk 

mengkonstruksi ilmu pengetahuan secara pribadi atau mandiri (self directed) serta 

dibantu oleh teman-teman sebayanya (peer mediated instruction). Pembelajaran 

inovatif mengacu diri pada pada pemikiran yang konstruktif.9 

Pendidikan Agama adalah salah satu mata pelajaran yang diwajibkan 

pada setiap jenjang dan jenis pendidikan seperti yang termuat pada Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1989, pasal 39 ayat.10 Pasal penjelasan diasumsikan 

bahwa Pendidikan Agama adalah merupakan usaha dalam rangka untuk 

memperkuat keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam 

pendidikan formal pada umumnya dalam semua jenjang mulai dari pendidikan 

tingkat Taman Kanak-Kanak, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, 

Pendidikan Agama Islam diforsikan pada dua jam pelajaran dalam perminggunya. 

Volume waktu yang cukup singkat untuk bisa mengajarkan Pendidikan Agama 

pada peserta didik, untuk bidang studi Pendidikan Agama Islam yang secara garis 

                                                 
8 Arif S. Sadiman, dkk, Media Pendidikan, (Jakarta: PT Rajawali Pers. 2014). h. 64. 

9 I Wayan Santyasa, Model Pembelajaran Inovatif Dalam Implementasi Kurikulum 
Berbasis Kompetensi, Makalah. (Disajikan Dalam Penataran Guru-guru SMP, SMA dan SMK se 
Kabupaten Jembrana, di Jembrana. 2005). h. 5. 

10 Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 
Pendidikan Nasional. 



 

 

besar dituntut lima aspek yaitu aspek al-Qur‟an, aspek Aqidah, aspek Akhlak, 

aspek Fiqhi dan aspek Tarikh/Kebudayaan Islam. 

Untuk penjabaran model-model pembelajaran wajib berpedoman pada 

kurikulum yang dipakai, harus ada kesesuaian dengan jadwal yang ada, harus ada 

kesesuaian dengan penggunaan perangkat pembelajaran yang digunakan untuk 

membantu kesuksesan standar kompetensi yang akan dicapai dalam kurikulum 

yang berlaku. Kurikulum bidang studi Pendidikan Agama Islam tingkatan Sekolah 

Menengah Tingkat Atas dapat dikembangkan dengan pendekatan model 

pembelajaran yang fokus pada pencapaian hasil kompetensi secara utuh pada 

penguasaan materi dan mengakomodir keragaman sumber daya pendidikan yang 

ada, serta memfasilitasi keterbukaan secara menyeluruh pada pelaksanaan proses 

pendidikan pada sekolah untuk mengembangkan taktik, strategi dan model 

program pembelajaran sesuai kebutuhan dan ketersediaan sumber daya 

pendidikan yang tersedia.11 

Tersedia bermacam-macam model pembelajaran yang siapkan sebagai 

suatu bentuk atau konsep atau pendekatan yang bisa dipergunakan didalam proses 

pembelajaran salah satunya adalah model pembelajaran yang menngunakaan 

pendekatan yang kontekstual dengan menggunakan model pembelajaran berbasis 

masalah (Problem Based Learning). Rusman menjelaskan bahwa pendekatan 

model pembelajaran berbasis masalah berkaitan erat dengan pemakaian 

kecerdasan individu dari dalam diri individu yang berada pada suatu lingkungan 

atau kelompok untuk mencari solusi dan memecahkan permasalahan yang 

                                                 
11 Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

Khusus Madrasah Tsanawiyah (MTs). (Jakarta: PT. Binatama Raya, 2007), h. 327. 



 

 

kontekstual, bermakna, dan relevan.12 Lebih lanjut Kunandar menjelaskan bahwa 

model pembelajara berbasis masalah adalah suatu model pembelajaran dengan 

menggunakan masalah pada dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik 

untuk belajar tentang bagaimana berfikir secara kritis dengan menggunakan 

keterampilan untuk memecahkan masalah serta untuk mendapatkan pengetahuan 

dan konsep yang mendasar atau esensial dalam bahan pembelajaran.13 

Menurut Silberman menjelaskan bahwa saya lihat saya ingat: saya 

dengar saya lupa;, saya lihat, dengar, tanyakan kemudian diskusikan, saya mulai 

paham;, saya lihat, dengar, tanyakan diskusikan kemudian melakukan, saya 

memperoleh keterampilan dan pengetahuan;, selanjutnya saya ajarkan kepada 

orang lain, saya menguasainya. Dari penjelasan tersebut ternyata peroses 

pembelajaran akan lebih bermakna dan terkesan tidak akan terlupakan apabila 

peserta didik yang mengkostruksikan dan melakukan dengan pemaknaannya 

masing-masing melalui diskusi yang bebas (bebas dalam bentuk yang diarahkan) 

dengan lingkungan tempat belajarnya.14 

Dalam al-Qur‟an di jelaskan bahwa Allah swt, menciptakan manusia 

sebagai halifah di muka bumi untuk mengabdi kepadanya dan memakmurkan 

bumi sesuai dengan konsep yang diterapkannya.15 Hal tersebut dapat dilihat dalam 

al-Qur‟an QS al-Zariyat/51:56. 

                                                 
12 Rusman. Model-Model Pembelajaran (Mengembangkan Profesionalisme Guru), 

(Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), h. 247. 
13 Kunandar. Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) Dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 
h. 69. 

14 Silberman, Mel, Active Learning: 101 Strategi Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta: 
Pustaka Insan Madani, 2017). h. 2 

15 Abuddin Nata. Sejarah Pendidikan Islam: Pride Klasik dan Pertengahan, (Cet. Ke-3; 
Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), h. 9. 



 

 

نسَّ ٱلْجِنّ  خَلَقْتّ  وَمَا  ّ وَٱلِْْ  لِيَعْب د ونِّ إلِّ 

Terjemahnya: 
Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengabdi 
kepada-ku.16 

 
Menurut M. Quraish Shihab, bahwa Allah mengutus ummat manusia 

menjadikan tujuan akhirnya dan segala aktivitasnya sebagai pengabdian dan 

ibadah kepada Allah swt. Sebagai khalifah, manusia mendapat tugas untuk 

memakmurkan dunia ini sesuai dengan konsep yang di amanahkan oleh Allah 

swt.17 Apabila di cermati ayat tersebut memberikan isyarat urgensi pendidikan 

bagi manusia. Tugas tersebut bisa terlaksana dengan baik apabila dibekali dengan 

pengetahuan, keterampilan dan kepribadian yang luhur melalui proses pendidikan 

dan pembelajaran. 

Selanjutnya Darwis mengemukakan bahwa dalam praktek pembelajaran 

peserta didik sebagai subyek dan obyek belajar penting untuk lebih 

mengembangkan kemampuan berfikir secara radikal. Pendidik menyuguhkan 

suatu problem atau masalah sebagai tantangan supaya dalam otak peserta didik 

muncul semacam inquiry kemauan untuk berupaya mengkaji dan men-discovery 

(menemukan) pemecahan jawaban permasalahannya. Pendidik berfungsi sebagai 

mediator, fasilitator dan pembimbing belajar, juga berperan sebagai mativator atau 

                                                 
16 Departemen Agama RI, al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Surabaya: Mekar Surabaya, 

2004), h. 756. 
17 M. Quraish Shihab. Membumikan al-Qur‟an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam 

Kehidupan Masyarakat, (Bandung: Mizan, 1993), h. 172. 



 

 

narasumber. Peserta didik dapat dipacu untuk dapat bekerja dengan mandiri untuk 

memecahakan dan menemukan jawabannya.18 

Jalan lain untuk pencapaian dari bagaimana belajar (how to learn) 

disejajarkan dengan apa yang dipelajari (how to learn) yaitu dengan 

memaksimalkan segala kemampuan yang ada untuk memberdayakan 

keterampilan berpikir. Belajar dengan menggunakan keterampilan berpikir 

merupakan basic untuk mencapai tujuan bagaimana tujuan belajar.19 

Lebih lanjut Abdul Majid mengemukakan bahwa model pembelajaran 

berbasis masalah adalah teknik yang paling baik dengan memberikan pengertian 

dan stimulus kepada peserta didik untuk menelaah, memperhatikan dan fokus 

serta berpikir mengenai sesuatu permasalahan yang kemudian untuk memecahkan 

masalahnya. Model pembelajaran berbasis masalah bukan sekedar hanya metode 

atau model mengajar tetapi lebih dari itu juga menerapkan cara berpikir karena di 

mulai dengan pengumpulan data kemudian menganalisanya dan menarik 

kesimpulan akhir. Melalui model pembelajaran ini dimungkinkan akan membatu 

peserta didik menemukan dan memecahkan masalah-masalah terutama sekali 

disekitar kehidupan para remaja.20 

Dari latar belakang di atas, penulis termotivasi dan tertarik untuk 

malakukan analisis atau penelitian mendalam terkait “Implementasi Model 

Pembelajaran Problem Based Learning Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama 

                                                 
18 Santyasa, I Wayan, Model Pembelajaran Inovatif Dalam Implementasi Kurikulum 

Berbasis Kompetensi, Makalah. (Dsajikan Dalam Penataran Guru-guru SMP, SMA dan SMK se 
Kabupaten Jembrana, di Jembrana, 2005). h. 6. 

19 Santyasa, I Wayan, Model Pembelajaran Inovatif Dalam Implementasi Kurikulum 
Berbasis Kompetensi, Makalah. h. 7. 

20 Abdul Majid. Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi 
Guru. (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007). h. 142. 



 

 

Islam Pada SMA Negeri 2 Kalukku Kabupaten Mamuju”. Terkait lokasi 

penelitian, peneliti memilih lokasi tersebut karena: pertama, lokasi penelitian pada 

SMA Negeri 2 Kalukku tergolong peserta didiknya lumayan aktif walaupun 

berada diluar daerah kota Mamuju namun keadaan tersebut tidak menjadikan 

kendala untuk bersaing dan berkompetisi untuk suatu perkembangan dan 

kemajuan dalam segala hal termasuk mengimplementasikan model-model 

pembelajaran yang kontekstual dan inovatif seperti implementasi model 

pembelajaran Problem Based Learning. 

Kedua, dengan diterapkannya Kurikulum 2013, para pendidik di SMA 

Negeri 2 Kalukku dituntut untuk meningkatkan kualitas dan kinerja. Sehingga 

mereka melakukan suatu perubahan dalam organisasi sekolah termasuk materi 

dari model, pendekatan, dan metode pembelajaran yang diinginkan, disamping itu 

perlengkapan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran dan sistem penilaian 

atau evaluasi pembelajaran yang searah dengan tuntutan kompetensi dasar yang 

ditetapkan. Implementasi model pembelajaran yang efisien, efektif, dan tepat 

dalam pelaksanaan proses pembelajaran merupakan suatu keharusan dan 

keniscayaan sehingga salah satu yang menjadi sasaran penulis adalah model 

pembelajaran berbasis masalah. Dalam penerapannya di SMA Negeri 2 Kalukku 

belum ada yang melaksanakan penelitian terhadap fenomena-fenomena tersebut. 

Ketiga, sejak diterapkannya model pembelajaran Problem Based 

Learning  diterima baik dengan suka cita oleh peserta didik. Dimana, mereka 

terinovasi dan berperan dengan cukup aktif dalam pembelajaran. dari kunjungan 

pertama ke lokusi  penelitian, menurut pesan dari peserta didik merasa senang dan 



 

 

gembira dengan model pembelajaran yang dilaksanakan karena mereka tertimulus 

untuk mendapatkan jawaban pada masalah pertanyaan yang ditanyakan dan 

merasa tertantang  pada saat mendiskusikan hasil analisanya dan mendebatkannya 

dengan rekan-rekan sekelasnya. 

Keempat, letak geografis yang potensial untuk mengembangkan 

pelaksanaan pembelajaran dan proses pembelajaran yang jauh dari keramaian dan 

kebisingan kota, dimana suasana alamnya yang damai, udaranya yang sejuk, serta 

perkampungannya yang aman. Daerahnya berdampingan dengan empat 

pendidikan tinggi yang menjadi ikon mengembangkan program dan model 

pembelajaran. Fokus penelitian pada SMA Negeri 2 Kalukku Kabupaten Mamuju 

diapit oleh STKIP-DDI Mamuju, POLTEKES Mamuju, STIE-Muhammadiyah 

Mamuju, Universitas Tomakaka Mamuju dan STAI-Al-Azhary Mamuju. 

B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Dari sekian banyak kajian literatur yang mendeskripsikan bahwa fokus 

penelitian adalah merupakan batasan masalah penelitian yang berisikan pokok 

masalah yang masih bersifat meluas atau umum sebagai parameter dan tolak ukur 

dalam penelitian. Dalam penelitian ini difokuskan pada implementasi model 

pembelajaran Problem Based Learning dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam Pada SMA Negeri 2 Kalukku Kabupaten Mamuju. 

2. Deskripsi Penelitian 

Deskripsi fokus penelitian adalah merupakan penegasan atau 

penjabaran dalam rangka untuk mengembangkan fokus penelitian terkait dengan 



 

 

batasan masalah yang akan diteliti tentang implementasi perencanaan, 

pelaksanaan dan penilaian model pembelajaran Problem Based Learning dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada SMA Negeri 2 Kalukku Kabupaten 

Mamuju. 

Berdasarkan pada batasan fokus penelitian,  maka dapat di deskripsikan 

fokus penelitian berdasarkan gambar matriks berikut ini: 

No Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1 2 3 

1 Implementasi model 

pembelajaran Problem 

Based Learning dalam 

pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam pada SMA 

Negeri 2 Kalukku 

Kabupaten Mamuju 

1. Perencanaan model pembelajaran Problem 

Based Learning dalam pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam. 

Tahapan perencanaan atau persiapan pelaksanaan 

pembelajaran model Problem Based Learning di 

dalam kelas, meliputi: Silabus pembelajaran, 

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), 

Tujuan pembelajaran, Metode pembelaran, dan 

Media, alat serta sumber pembelajaran. 

2. Penerapan model pembelajaran Problem Based 

Learning dalam pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam. 

Sintaks pelakasanaan proses pembelajaran Problem 

Based Learning, meliputi: orientasi peserta didik 

terhadap masalah, mengorganisasikan peserta 

didik, membimbing penyelidikan individu atau 



 

 

kelompok, pengembangan, penyajian dan 

penyelesaian masalah, serta analisis dan evaluasi 

proses penyelesaian masalah. 

3. Hasil belajar yang dicapai peserta didik setelah 

belajar Problem Based Learning dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Penilaian proses pembelajaran Problem Based 

Learning dapat dilakukan dengan memadukan tiga 

aspek yaitu meliputi: penilaian kompetensi 

pengetahuan (kognitif), penilaian kompetensi 

keterampilan (afektif), dan penilaian kompetensi 

sikap (psikomotorik) 

 

Dari matriks fokus penelitian tersebut diatas, maka peneliti dapat 

menguraikan secara deskriptif implementasi perencanaan model pembelajaran 

Problem Based Learning, penerapan model pembelajaran Problem Based 

Learning, dan penilaian model pembelajaran Problem Based Learning dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam terhadap pendidik dan peserta didik pada 

SMA Negeri 2 Kalakukku Kabupaten Mamuju. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis mencoba 

mengangkat beberapa rumusan masalah: 



 

 

1. Bagaimana perencanaan model pembelajaran Problem Based Learning dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri 2 Kalukku 

Kabupaten Mamuju? 

2. Bagaimana penerapan model pembelajaran Problem Based Learning dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri 2 Kalukku 

Kabupaten Mamuju? 

3. Bagaimana hasil belajar yang dicapai peserta didik setelah di implementasikan 

model pembelajaran Problem Based Learning dalam pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam pada SMA Negeri 2 Kalukku Kabupaten Mamuju? 

 
D. Kajian Pustaka 

Dalam lingkungan dunia pendidikan konstruksi pembelajaran dititik 

beratkan pada proses belajar mengajar, lingkungan sekolah mengupayakan untuk 

menghasilkan output lulusan yang kompeten dan professional dalam rangka 

dipersiapkan untuk menghadapi dunia kerja. Untuk itu diperlukan suatu metode 

dalam mencapai sasaran yang dimaksud. Menurut Ibrahim, lingkungan sekolah 

diharapkan menjadi cerminan masyarakat yang lebih komprehensif dan ruang 

kelas merupakan laboratorium untuk menemukan pemecahan masalah yang 

makro dalam kehidupan sehari-hari baik itu sifatnya autentik maupun sifatnya 

kehidupan nyata.21 

Pendidik dalam memberikan materi pembelajaran kepada peserta didik 

sangat memiliki peran strategis dalam memilih metode, pendekatan, teknik dan 

model pembelajaran. Pemilihan model pembelajaran berbasis masalah 

                                                 
21 R, Ibrahim, dkk. Perencanaan Pengajaran. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), h. 7. 



 

 

dimaksudkan bisa memberikan solusi dalam pencapai peroses pembelajaran yang 

berorientasi kepada peserta didik (learner centered) dapat telaksana secara 

maksimal. Pendekatan model pembelajaran Problem Based Learning  menurut 

ahli pendidikan sangat efektif, efisien, dan tepat untuk diterapkan.22 Lebih lanjut 

Piaget menyatakan paedagogik yang baik harus memberikan kepada peserta didik 

keadaan dimana anak itu mampu untuk mandiri melakukan eksprimen.23 

Selanjutnya menurut model pemecahan masalah merupakan metode proses 

pembelajaran yang menekankan melatih peserta didik dalam menghadapi masalah 

untuk pecahkan secara bersama-sama, secara sendiri-sendiri atau secara mandiri.24 

Begitu juga pendapat Ghafur, model pemecahan masalah yaitu dengan cara 

menyajikan masalah kepada peserta didik untuk dijadikan titik tolak dalam 

pembahasan selanjutnya disentesis atau dianalisis dalam menemukan 

pemecahalan masalah serta jawabannya oleh peserta didik.25 

Kajian dan penelitian model dan tipe problem solving, problem based 

Introductoin, problem centered learning dalam pembelajaran telah banyak 

dilakukan oleh beberapa orang, dengan menampilkan kelebihan dan 

kekurangannya masing-masing. 

Jurnal yang ditulis oleh Rohmadi (2019) dengan judul “Penerapan 

Pendekatan Saintifik Model Pembelajaran Problem Based Learning dalam 

                                                 
22 M. Taufiq Amir. Inovasi Pendidikan Melalui Problem Based Learning: Bagaimana 

Pendidik Memberdayakan Pembelajar Di Era Pengetahuan. (Jakarta: Ibnu Kencana, 2016), h. 25. 
23 R, Ibrahim, dkk. Perencanaan Pengajaran, h. 8. 
24 Nana Sujana. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. (Bandung: PT. Remaja 

Rosda Karya, 2017), h. 85. 
25 Abdul Gafur. Penerapan Konsep Dan Prinsip Pembelajaran Kontekstual (Contextual 

Teaching And Learning) Dan Desain Pesan Dalam Pengembangan Pembelajaran Dan Bahan 
Ajar. (cakrawala Pendidikan: XXI, 2003), h. 39. 



 

 

Pembelajaran PAI” hasil penelitian menunjukkan model Pembelajaran Problem 

based learning (PBL) dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dapat 

meningkatkan Prestasi belajar siswa, dengan melihat tingkat keaktifan siswa 

dalam kelas.26 

Penelitian yang dilakukan Oleh Yus Ely dengan judul “Model 

Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Instruktion) Dalam Proses 

Pembelajaran Fiqih Di MTs.S Darussalam Kabupaten Bengkulu”. Tesis Program 

Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Surabaya 2009. Dari hasil penelitiannya 

mengungkap hasil proses pembelajaran melalui pendekatan proses perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi melalui pelaksanaan model pembelajaran berbasis 

masalah yang telah diimplementasikan pada madrasah yang bersangkutan, dari 

hasil argumentnya telah mendeskripsikan bahwa sesungguhnya pelaksanaan 

model pembelajaran berbasis masalah pada Bidang Studi Fiqhi belum terlaksana 

secara maksimal terlihat dari masalah-masalah yang di hadapi pendidik dan 

peserta didik, belum memperlihatkan kemampuan yang dihasilkan mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi.27 

Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Zulkarnain dengan judul 

“Pembelajaran Fiqhi Melalui Model Problem Based Learning Kelas VII B Pada 

MTs Negeri Sabang Tahun Pelajaran 2008/2009 (Studi Tentang Aktivitas Dan 

Motivasi Belajar)” Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri 

                                                 
26 Rohmadi. Penerapan Penerapan Pendekatan Saintifik Model Pembelajaran Problem 

Based Learning dalam Pembelajaran PAI, Jurnal PAI Raden Fatah, Vol. 1 No. 3 (Agustus 2019), 
h. 371-390. http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/pairf (Diakses 20 April 2020). 

27 Yus Ely, “Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) Dalam 

Pembelajaran Fiqhi Di MTs.S Darussalam Kabupaten Bengkulu” Tesis (2009), h. 70. 
http://digilib.uinsby.ac.id/7908/5/bab%202pdf. (Diakses 20 April 2020). 

http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/pairf
http://digilib.uinsby.ac.id/7908/5/bab%202pdf


 

 

Surabaya 2009. Dari hasil penelitiannya mengungkap bahwa model pembelajaran 

Problem Based Learning efektif untuk diterapkan karena dapat mendorong dan 

menstimulus keaktifan dan motivasi peserta didik dalam mencerna dan menerima 

materi pelajaran, serta membangun keterampilan daya fikir pada proses 

pembelajaran pada bidang studi fiqhi.28 

Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Akip dengan judul 

“Continuity and Change: Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di 

Madrasah Tsanawiyah Al-Ittifaqiyah Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Sumsel”.   

Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Surabaya 2008. Dari hasil 

penelitiannya temukan bahwa metode tersebut sangat tepat diterapkan pada 

pembelajaran Bidang Studi Pendidikan Agama Islam, dengan menggunakankan 

pendekatan keterampilan berpikir secara mendalam dan radikal.29 

Begitu juga dari hasil penelitian Noor, Rahmat, dengan judul “Penerapan 

Metode Problem Solving Untuk Meningkatkan Aktifitas Belajar Dan Prestasi 

Belajar Siswa Mata Pelajaran Fiqhi Di MAN 3 Banjarmasin”. Tesis Program 

Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Surabaya 2007. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa penerapan metode Problem Solving sangat tepat mata 

pelajaran fiqhi karena ditemukan dapat meningkat hasil prestasi belajar peserta 

didik dengan penekanannya pada model pembelajaran pemecahan masalah di 

samping itu model pembelajaran Problem Solving ini sangat cocok juga 

                                                 
28 Zulkarnain, ”Pembelajaran Fiqih Melalui Model Problem Based Learning Kelas VII B 

Mts Negeri Sabang Tahun Pelajaran 2008/2009 (Studi Tentang Aktivitas dan Motivasi Belajar)” 
Tesis (2009), h. 11. http://digilib.uinsby.ac.id/7908/5/bab%202pdf. (Diakses 20 April 2020). 

29 Akip. “Continuity And Change: Proses Pembelajaran Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam Di Madrasah Tsanawiyah Al-Ittifaqiyah Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Sumsel”. Tesis 

(2008), h. 78. http://digilib.uinsby.ac.id/7908/5/bab%202pdf. (Diakses 20 April 2020). 

http://digilib.uinsby.ac.id/7908/5/bab%202pdf
http://digilib.uinsby.ac.id/7908/5/bab%202pdf


 

 

digunakan pada sekolah umum.30 

Selanjutnya, dari hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Achmad, 

Hasanuddin, dengan judul penelitian “Implementasi Pembelajaran Kontekstual 

Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak Di MA Yajri Payaman dan MAN Kota 

Malang”. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas IAIN Salatiga 2019, dari hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa sesungguhnya dalam pelaksanaan proses 

belajar mengajar sangat dibutuhkan suatu model, teknik dan strategi supaya 

menghasilkan proses pembelajaran yang maksimal salah satunya yaitu model 

pembelajaran kontekstual. Namun ini berbeda dengan konsep pembelajaran model 

Problem Based Learning akan dilaksanakan pada Proposal Penelitian Tesis ini. 

Selanjutnya implementasinya hanya tertuju pada bidang studi Aqidah Aqhlaq 

yang fokus penelitiannya pada Madrasah Aliyah dan tentunya berbeda apabila 

pelaksanaannya di fokuskan pada sekolah umum.31 

Dengan menganalisis dari beberapa referensi dan literatur hasil penelitian 

ilmiah dan kajian ilmiah terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian 

terdahulu, yang membedakannya adalah keterkaitan bidang studi yang penulis 

teliti yang belum menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning, 

begitu juga perbedaan dari penelitian ini dapat dilihat dari segi settingan obyek, 

subyek, lokasi dan tempat serta waktu penelitian. Penulis berasumsi bahwa belum 

                                                 
30 Noor, Rahmat. “Penerapan Metode Problem Solving Untuk Meningkatkan Aktivitas 

Belajar Dan Prestasi Belajar Siswa Mata Pelajaran Fiqhi Di MAN 3 Banjarmasin”. Tesis (2007), h. 
4. http://digilib.uinsby.ac.id/7908/5/bab%202pdf. (Diakses 20 April 2020). 

31 Achmad, Hasanuddin, “Implementasi Pembelajaran Kontekstual Pada Mata 

Pelajaran Aqidah Akhlaq Di MA YAJRI Payaman Dan MAN Kota Malang”. Tesis (2019), h. 5. 
http://e-respository.perpus.iainsalatiga.ac.id/7778/1TESIS%20..pdf. (Diakses 20 April 2020). 

http://digilib.uinsby.ac.id/7908/5/bab%202pdf
http://e-respository.perpus.iainsalatiga.ac.id/7778/1TESIS%20..pdf


 

 

ada penelitian yang secara sepadan sama spesifikasinya membahas tentang tema 

yang penulis angkat dan teliti, yakni implementasi model pembelajaran Problem 

Based Learning dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri 

2 Kalukku Kabupaten Mamuju. Akan tetapi pada prinsipnya referensi dan literatur 

hasil penelitian ilmiah dan kajian ilmiah terdahulu akan tetap menjadi bahan 

referensi dan rujukan bagi penulis dalam melaksanakan penelitian. 

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penelitian ini 

bertujuan untuk:  

a. Untuk mendeskripsikan perencanaan model pembelajaran Problem Based 

Learning dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri 2 

Kalukku Kabupaten Mamuju. 

b. Untuk mendeskripsikan penerapan model pembelajaran Problem Based 

Learning dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri 2 

Kalukku Kabupaten Mamuju. 

c. Untuk mendeskripsikan hasil belajar peserta didik setela belajar Problem 

Based Learning dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada SMA 

Negeri 2 Kalukku Kabupaten Mamuju. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan Penelitian dikelompokkan dalam 2 (dua) bagian yaitu: 

kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Kegunaan teoritis adalah merupakan hasil 

dari penelitian yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan 



 

 

sedangkan kegunaan praktis adalah bermanfaat untuk berbagai kalangan atau 

pihak yang membutuhkannya meningkatkan kinerja utamanya bagi sekolah, 

pendidik dan peserta didik serta semua kalangan yang ingin dan bermaksud untuk 

melakukan suatu penelitian lanjutan. 

a. Kegunaan Teoritis 

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini diharapka dapat memberikan 

konstribusi terhadap pengembangan bidang keilmuan utamanya terhadap bidang 

ilmu pendidikan agama islam serta dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi 

tenaga pendidik dalam mengimplementasikan model pembelajaran Problem 

Based Learning dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Disamping itu, 

diharapkan juga dapat menjadi salah satu alat untuk monitoring dan evaluasi 

dalam rangka membantu peningkatan dan pengembangan kualitan proses 

pembelajaran di sekolah. 

b. Kegunaan Praktis 

Kegunaan praktis dalam penulisan tesis ini diharapkan dapat menambah 

wawasan dan memperkaya khasanah keilmuan tenaga pendidik bidang studi 

Pendidikan Agama Islam dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Selanjutnya 

diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas peserta didik utamanya 

meningkatkan keterampilan dan kemampuan bernalar dalam memecahkan suatu 

masalah. Kemudian diharapkan dapat menyumbangkan konstribusi pemikiran 

bagi semua kalangan khususnya yang berprofesi sebagai tenaga pendidik dan 

yang peduli terhadap pendidikan. Penelitian ini diharapkan juga dapat 

memberikan sumbangsih sebagai bahan informasi yang konstruktif terutama yang 



 

 

berkeinginan mendalami tentang implementasi model pembelajara Problem Based 

Learning dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

  



 

 

BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Konsep Pembelajaran 

1. Makna dan Hakekat Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan kosa kata yang berasal dari kata dasar “ajar”, 

sehingga kata “pembelajaran” dapat artikan sebagai sesuatu yang berhubungan 

dengan kegiatan belajar mengajar.32 Untuk lebih mengetahui secara mendalam 

apa hakikat makna “ajar”, “belajar” dan “pembelajaran”. Kata “ajar” berarti 

petunjuk dan arahan yang diberikan kepada seseorang untuk dimengerti.33 

Selanjutnya kegiatan “belajar” memiliki pengertian yaitu usaha sadar dalam 

rangka memperoleh ilmu pengetahuan, kepintaran dan kepandaian.34 Kemudian 

Pembelajaran adalah suatu kegiatan, cara atau proses dalam rangka menjadikan 

mahluk hidup atau orang atau manusia untuk belajar.35 

Pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan 

kualitas lulusan (out put) pendidikan. Untuk menjadikan tercapaianya kualitas 

hidup suatau bangsa maka pendidikan harus lebih dominana dari segala aspek. 

jika pendidikan itu gagal maka berimbas pada kegagalan suatu bangsa, dan 

sebaliknya jika pendidikan berhasil maka akan membawa kekerhasilan bagsa 

tersebut. 

                                                 
32 Kata ajar – belajar mendapat imbuhan pe – an menjadi pembelajaran, salah satu fungsi 

imbuhan pe-an adalah menunjukkan hal yang berhubungan dengan makna pembelajaran yaitu 
kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan belajar. Redaksi Transmedia. Pandua EYD dan Tata 
Bahasa Indonesia (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010), h. 77. 

33 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 
Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h.14. 

34 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 
Kedua, h.14. 

35 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 
Kedua, h.14. 



 

 

Pada dasarnya pembelajaran merupakan kegiatan yang melatih 

kemampuan berfikir peserta didik dan memahami sesuatu yang baru. Dengan kata 

lain hakekat dari pembelajaran yaitu suatau proses yang didalamnya mengatur, 

mengorganiasasikan suatu kegiatan yang ada dilingkungan tersebut, sehingga 

peserta didik terdorong untuk belajar dan mencoba mencari jawaban atas setiap 

apa yang dilihatdan diamatidengan cara berfikir. 

Kata pembelajaran dimana dasar katanya adalah belajar yang dibubuhi 

awalan „‟pe‟‟ dan akhiran „‟an‟‟, memiliki arti yaitu proses atau membuat hal 

yang menjadikan seseautu. Muchith mengibaratkan suatu proses menciptakan 

masakan menjadikannya lezat dan enak, maka tidak cukup hanya dengan 

kelengkapan bahan atau bumbunya, tetapi seorang cooki yang hebat yang mampu 

meramu masakan jadi lezat. Maka analoginya adalah Pembelajaran merupakan 

proses meramu bahan atau bumbu, sedangkan cookinya adalah pendidik.36 

Sangat penting untuk memberikan pengertian yang clear and distitic 

tentang belajar dan pembelajaran, menurut Muchith belajar merupakan suatu 

kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau peserta didik dengan cara pribadi 

maupun sepihak. Sementara itu pembelajaran melibatkan dua pihak yakni 

pendidik dan peserta didik, dimana didalamnya melibatkan dua unsur yakni 

mengajar dan belajar (teaching and learning).37 

Selanjutnya Sagala juga mengemukakan tentang pembelajaran yaitu 

merupakn proses komunikasi dua arah, tenaga pendidik berperan sebagai 

pengajar, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik. Jadi pembelajaran 
                                                 

36 M. Saekhan Muchit. Pembelajaran Kontekstual, (Cet. Ke-1, Semarang: Rasail Media 
Grauop, 2009), h. 2. 

37 M. Saekhan Muchit. Pembelajaran Kontekstual, h. 9. 



 

 

menurutnya yaitu suatu pembelajaran kepada peserta didik dengan menggunakan 

dasar pendidikan maupun teori belajar yang merupakan tujuan dari tercapaianya 

keberhasilan pendidikan.38 Menurut Corey dalam Sagala, menyatakan bahwa 

konsep pembelajaran merupakan suatu proses dimana lingkungan yang secara 

sengaja diorganisir untuk memungkinkan seseorang terlibat langsung dalam 

kondisi tertentu untuk menghasilkan respon terhadap situasi tersebut, 

pembelajaran merupakan bagian dari pendidikan.39 

Jadi penulis menyimpulkan bahwa pembelajaran merupakan aktifitas 

yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik yang didalamnya terjadi proses 

belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. 

Pembelajaran itu sendiri merupakan proses belajar mengajar, yang merupakan 

perubahan istilah yang sebelumnya dikenal dengan istilah proses belajar mengajar 

(PBM) atau kegiatan belajar mengajar (KBM). Istilah pembelajaran sendiri 

merupakan perubahan pemikiran didalam proses belajar mengajar, dari yang 

sebelumnya belajar berpusat pada pendidik (teacher centred). 

Kemudian dipertegas lagi oleh Sanjaya, bahwa kata “pembelajaran” 

adalah terjemahan dari “intruction” yang banyak dipakai dalam dunia pendidikan 

di Amerika Serikat, istilaah ini sendiri dipengaruhi oleh psikologi kognitif holistik 

dimana peserta didik merupakan sumber kegiatan. selain itu istilah ini juga 

dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang di simpulkan dapat memudahkan 

peserta didik untuk mempelajari berbagai hal melalui berbagai macam media, 
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Problematika Belajar Dan Mengajar, (Cet. Ke-XIII, Bandung: Alfabeta, 2017), h. 61. 
39 Syaiful Sagala. Konsep Dan Makna Pembelajaran Untuk Membantu Memecahkan 

Problematika Belajar Dan Mengajar, h. 61. 



 

 

seperti media cetak, gambar, audio dan internet. Sehingga semua mempengaruhi 

adanya perubahan peran pendidik dalam mengolah proses pembelajaran, yang 

dulunya sebagai sumber belajar, sekaranga sebagai fasilitator.40 

Pengajaran lebih menekankan pada pendidik sebagai “pemeran utama”, 

sedangkan belajar mengajar menempatkan pendidik sebagai subjek dan peserta 

didik sebagai objek, karena adanya perubahan makna sebagaimna dijelaskan 

sbelumnya, maka istilah “pengajaran” yang dari kata keja “mengajar” berubah 

maknanya menjadi “pembelajaran” sebagai bentuk perbedaan dari kata kerja 

“belajar”.
41 

Untuk lebih memahami apa itu pembelajaran, akan di telusuri tentang 

konsep dan pengertiannya. John W. Santrock, menyatakan bahwa pembelajaran 

itu pada dasarnya adalah memebantu para peserta didik untu belajar.42 Lantas 

bagaimanakah belajar itu?. Teori dan konsep pembelajaran itu bermacam-macam, 

tergantung dari sudut pandang melihatnya dan cara menjelaskannya namun makna 

dan tujuannya sama. 

Menurut Morgan, menjelaskan bahwa belajar adalah setiap perubahan 

yang tergantung pada tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman dan latihan.43 

Selanjutnya menurut Bloom dikutip dalam Sagala, belajar adalah perubahan nilai 

pada kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk meningkatkan taraf 
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(Jakarta: Ibnu Kencana, 2016). H. 102. 
41 Martin H. Manser. Oxford Learner‟s Pocket Dictionary, (Oxford: Oxford University 

Press. 2012). h. 134. 
42 John W Santrock. Psikologi Pendidikan, (Cet. Ke-VI. Jakarta: Ibnu Kencana. 2015), h. 
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Problematika Belajar Dan Mengajar, h. 13. 



 

 

hidup sebagai pribadi, masyarakat maupun sebagai makhluk Tuhan yang maha 

Esa.44 Sedangkan belajar menurut pandangan B. F Skinner adalah suatu proses 

adaptasi atau penyesuaian  tingkah laku yang berlangsung secara terencana.45 

Jadi menurut penulis, belajar adalah suatu proses perubahan pada diri 

dengan adanya respon dari sikap, pengetahuan dan keterampilan untuk menjadi 

lebih baik. Jika peserta didik belajar maka maka responnya menjadi lebih baik, 

begitupun sebaliknya, bila tidak belajar maka yang diperolehnya akan menurun. 

Dengan melihat beberapa pendapat para ahli pendidikan, maka dimensi 

dan indikator belajar itu sebagai berikut: 

a. Belajar ditandai oleh adanya perubahan pengetahuan kognitif, afektif, dan 
psikomotorik yang relatif tetap pada diri seseorang sesuai dengan tujuan yang 
diharapkan. 

b. Belajar terjadi melalui latihan dan pengalaman yang berlangsung secara 
komunikatif. 

c. Belajar merupakan suatu proses konstruktif yang terjadi melalui mental proses 
yang memuat tentangserangkaian proses kognitif.46 

 

Dari indikator diatas jika kita telaah masih terkesan luas dan belum 

menjelaskan belajar dimana, kapan dan bagaimana, karena belajar itu sendiri 

cukup luas, bisa berlangsung disekolah atau dilingkungan tempat tinggal. Untuk 

itulah, penulis membatasi pengertian belajar yang hanya terjadi pada proses hasil 

yang diharapkan pada suatu tujuan yang di tentukan secara akademik, yaitu suatu 

proses pembelajaran pada sebuah lembaga formal, jadi proses itu adalah 

merupakan salah satu pembelajaran. 
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Pembelajaran yang di definisikan oleh Oemar Hamalik dalah suatu 

sistem yang disusun meliputi beberapa unsur manusiawi, internal material, 

fasilitas perlengkapan dan prosedur yang saling terkait guna mencapai suatu 

pembelajaran.47 Sedangkan menurut Dimyati dan Mudjono, pembelajaran adalah 

kegiatan yang dilakukan oleh Pendidik secara terprogram dalam bentuk 

instruksional, peserta didik belajar aktif yang menekankan pada ketersediaan 

sumber belajar.48 

Mulyasa melihat bahwa pembelajaran pada hakekatnya adalah interaksi 

peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terbentuklah perubahan perilaku 

menjadi lebih baik.49 Darsono dkk, merangkum pengertian pembelajaran dari 

berbagai sudut pandang tentang teori belajar yang mengacu pada aliran psikologi 

diantaranya: 

a. Behavioristik. 

Pembelajaran adalah usaha pendidik dalam membentuk tingkah laku 

yang diinginkan dengan ketersediaan lingkungan belajar. Agar terjadi hubungan 

yang baik dan adanya respon maka perlu adanya latihan, dengan adanya latihan 

yang berhasil harus diberikan sebuah penilaian atau hadiah sebagai penguatan. 

b. Kognitif. 

Pembelajaran adalah cara pendidik dalam memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk berfikir agar mampu mengenal dan memahami tentang 

apa yang sedang dipelajari. Hal ini sesuai dengan pengertian belajar yang menurut 
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49 E. Mulyasa. Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik, Dan 
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aliran kognitif yang menekankan pada kemampuan kognisi (mengenal) pada 

individu belajar. 

c. Gestalt. 

Pembelajaran menurut Gestalt adalah usaha pendidik dalam memberikan 

materi pembelajaran sedemikian rupa, sehingga peserta didik lebih mudah 

mengaturnya, menjadi sesuatu yang bermakna. Bantuan tenaga pendidik 

diperlukan untuk memunculkan potensi yang terdapat dalam diri peserta didik.50 

Berdasarkan teori yang telah diuraikan diatas, maka penulis berpendapat 

bahwa pembelajaran adalah suatu kegiatan terencana yang dilakukan oleh 

pendidik untuk memberikan kesempata kepada peserta didik guna memahami dan 

mengenal tentang apa yang sedang dipelajari, dalam mengatasi hambatan-

hambatan untuk mencapai tujuan yang ditandai dengan perubahan pengetahuan 

kearah yang lebih baik. 

Dalam pemilihan sebuah konsep pembelajaran dan kemudian diterapkan, 

hendaknya berdasarkan pada tujuan tertentu, dalam kata lain jika tujuan dari 

pembelajaran untuk memeperoleh keterampilan, maka teori behavioristik yang 

harus diterapkan, sedangkan untuk Problem Based Learning teori kognitiflah 

yang lebih tepat. 

2. Perencanaan Pembelajaran 

a. Pengertian Perencanaan Pembelajaran. 

Perencanaan merupakan bagain penting dalam pelaksanaan berbagai 

pekerjaan. Terdapat berbagai pendapat mengenai perencanaan pembelajaran, 
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diantaranya, Nana Sudjana dalam Ratumanan menyatakan bahwa perencanaan 

adalah prosese yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan 

yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Selanjutnya Udin Syaefudin 

dan Abin Syamsuddin, mengemukakan bahwa perencanaan adalah suatu 

rangkaian proses kegiatan menyiapkan keputusan mengenai apa yang diharapkan 

terjadi (peristiwa, keadaan, suasana, dan sebagainya) dan apa yang akan dilakukan 

(intensifikasi, revisi, renovasi, substitudsi, kreasi, dan sebagainya). Hal senada 

dijelaskan oleh Cunningham (Made Pidarta) mengatakan bahwa perencanaan 

adalah menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta-fakta, imajinasi-

imajinasi, dan asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang untuk tujuan 

memvisualisasi dan memformulasi hasil yang diinginkan, urutan kegiatan yang 

diperlukan, dan perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima yang akan 

digunakan dalam penyelesaian.51 

Dari beberapa definisi diatas penulis membagi pengertian perencanaan ke 

dalam beberapa poin yaitu: 

1) Perencanaan merupakan proses yang tersusun secara sistematis. 

2) Perencanaan merupakan suatu pengembilan putusan tentang apa saja yang 

harus dilakukan. 

3) Perencanaan berfokus pada pencapain suatu hasil dan tujuan. 

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahawa perencanaan 

pembelajaran merupakan proses yang sistematis dalam mengambil suatu 

keputusan dari hasil berfikir rasional yang dilakukan sebagai upaya mencapai 
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suatu sasaran atau tujuan pembelajaran tertentu. Kaitannya dengan perencanaan 

Problem Based Learning yaitu dilakukan dengan sistematis dan terencana agar 

tercapai segala sesuatu yang diinginkan, sebagai upaya pendidik untuk mengelola 

pembelajaran yang terstruktur dengan baik, dan sebagai bagian dari pendidik agar 

lebih profesional serta lebih terorganisasi dengan baik 

b. Manfaat dan Fungsi Perencanaan Pembelajaran 

Perencanaan pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam 

pelaksanaan pembelajaran yang meliputi rumusan mengenai apa yang akan 

diajarkan pada peserta didik, bagaimana mengerjakannya, dan seberapa baik 

peserta didik dapat menyerap bahan ajar ketika peserta didik telah menyelesaikan 

proses pembelajaran 

Perencanaan pembelajaraan sangatlah penting bagi pendidik karena kalau 

tidak ada perencanaan yang baik dalam pelaksaan pembelajaran maka tidak hanya 

peserta didik yang tidak terarah dalam proses pembelajarannya tetapi penduduk 

juga akan tidak terarah, bisa saja salah arah dalam proses pembelajaran yang 

dikembangkan pada peserta didik. 

Menurut Imas Rosmiati terdapat beberapa manfaat dari perencanaan 

pembelajaran yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Sebagai pedoman bagi pendidik dalam mengelola pembelajaran yang 
terorganisir dan terstruktur dengan baik. 

2) Sebagai bahan acuan penyiapan pendidik untuk menjadi lebih profesional. 
3) Sebagai tolok ukur dalam rangka melaksanakan evaluasi program 

pembelajaran. 
4) Sebagai jaminan bagi pendidik untuk mengorganisasikan materi pembelajaran 

yang sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan pada kurikulum dan 
karakteristik peserta didik, dan memberikan pengalaman belajar yang tepat 
kepada peserta didik untuk pencapaian kompetensi. 



 

 

5) Untuk menjamin efisiensi pemanfaatan sumber daya.52 
 

Selanjutnya menurut Oemar Hamalik, fungsi perencanaan pembelajaran 

adalah sebagai berikut: 

1) Memberikan pendidik konsep pemahaman yang luas mengenai tujuan 
pendidikan sekolah dan hubungannya dengan pembelajaran yang 
dilaksanakaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

2) Membantu pendidik memperjelas konsep pemikirannya tentang sumbangsi 
pengajarannya terhadap capaian tujuan pendidikan. 

3) Mengurangi kegiataan yang bersifat trial and error dalam mengajar dengan 
adanya organisasi kurikuler yang baik, adanya metode yang tepat, dan 
tersedianya penghematan waktu. 

4) Peserta didik akan menghargai pendidik dengan serius menyiapkan diri untuk 
mengajar sesuai dengan harapan mereka. 

5) Memberikan kesempatan kepada pendidik untuk mengembangkan dirinya 
serta meningkatkan profesionalitasnya. 

6) Membantu pendidik merasa memiliki kepercayaan diri pada diri pribanya dan 
jaminan atas dirinya sendiri. 

7) Sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran pada kelas agar 
dapat berjalan efektif dan efisien.53 

 
Selain hal tersebut ada juga yang menjabarkan fungsi dan kegunaan 

perencanaan pembelajaran sebagai berikut: 

1) Fungsi kreatif 
2) Fungsi inovatif 
3) Fungsi selektif 
4) Fungsi komunikatif 
5) Fungsi prediktif 
6) Fungsi akurasi 
7) Fungsi pencapaian tujuan  
8) Fingsi kontrol dan evaluatif.54 
 

Jadi manfaat dan fungsi perencanaan memiliki peran penting dalam 

proses pembelajaran yang meliputi rumusan tentang apa yang akan diajarkan 
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kepada peserta didik, bagaimana cara mengerjakannya, dan seberapa baik peserta 

didik bisa menyerap semua bahan ajar pada saat peserta didik sudah 

melaksanakan proses pembelajarannya yang diantaranya berfungsi membantu 

pendidik memperjelas konsep pemikiran mengenai sumbangsih pemikirannya 

terhadap tujuan pembelajaran. 

c. Prinsip-prinsip Pembuatan Perencanaan Pembelajaran 

Apabila seorang pendidik hendak melibatkan diri dalam kegiatan 

perencanaan pembelajaran, harus mengetahui prinsip-prinsip perencanaan 

pembelajaran, sebagaimana yang dikemukakan oleh Syaiful Sagala, sebagai 

berikut: 

1) Menetapkan apa yang akan dilaksanakaan oleh pendidik, kapan dan bagaimana 

cara melakukannya dalam implementasi pembelajaran. 

2) Membatasi sasaran atas dasar tujuan instruksional khusus dan menetapkan 

pelaksanaan kerja untuk mencapai hasil yang maksimal melalui penetapan 

target pembelajaran. 

3) Mengembangkan alternatif-alternatif yang sesuai dengan strategi pembelajaran 

4) Mengumpulkan dan menganalisis informasi yang penting untuk mendukung 

kegiatan pembelajaran. 

5) Mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan-

keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran kepada pihak yang 

berkepentingan. 

Apabila prinsip-prinsip ini terpenuhi dengan sempurna, maka secara 

teoritik perencanaan pembelajaran tersebut akan memberikan penegasan untuk 



 

 

mencapai tujuan sesuai dengan skenario yang telah disusun. 

Kemudian berdasarkan asumsi Jumhana, dkk bahwa prinsip-prinsip yang 

harus dijadikan dasar dalam merancang perencanaan pembelajaran baik 

perencanaan pembelajaran untuk yang bersifat umum maupun untuk perencanaan 

pembelajaran besifat khusus, maka perencanaan pembelajaran tersebut harus 

memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 

1) Ilmiah, yaitu keseluruhan materi yang dikembangkan atau dirancang oleh 
pendidik termasuk kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus dan rencana 
pelaksanaan pembelajaran harus benar dan harus di pertanggungjawabkan 
secara keilmuan. 

2) Relevan, yaitu bahwa setiap materi harus memiliki ruang lingkup atau 
cakupan dan sistematikanya atau urutan penyajiannya. 

3) Sistematis, yaitu unsur perencanaan baik untuk perencanaan jenis silabus 
maupun perencanaan untuk rencana pelaksanaan pembelajaran, antara unsur 
yang satu dengan unsur yang lainnya harus saling terkait, saling 
mempengaruhi, saling menentukan, dan satu kesatuan yang utuh dalam 
rangka untuk mencapai tujuan atau kompetensi. 

4) Konsisten, yaitu adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, 
materi pokok pengalaman belajar, sumber belajar dan sistem penilaian. 

5) Memadai, yaitu cakupan indikator, materi pokok, pengalaman, sumber 
belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi 
dasar. 

6) Aktual dan kontestual, yaitu cakupan indikator, materi pokok, pengalaman, 
sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, 
tekhnologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata, dan peristiwa yang 
terjadi. 

7) Fleksibel, yaitu keseluruhan komponen silabus maupun rencana pelaksanaan 
pembelajaran harus dapat mengakomodir keragaman peserta didik, pendidik, 
dan dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. 

8) Menyeluruh, yaitu komponen silabus rencana pelaksanaan pembelajaran 
harus mencakup keseluruhan ranah kompetensi (kognitif, afektif, dan 
psikomotor).55 

 
Jadi seorang tenaga pendidik yang bermaksud melibatkan diri dalam 

suatu perencanaan pembelajaran, wajib memahami dengan baik prinsip-prinsip 

perencanaan pembelajaran seperti menetapkan apa yang akan dilakukan oleh 
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pendidik, kapan, dan bagaimana cara melakukannya dalam implementasi 

pelaksanaan atau penerapan pembelajaran. 

d. Kriteria Penyusunan Perencanaan Pembelajaran 

Berikut ini dijelaskan beberapa kriteria penyusunan perencanaan 

pembelajaran: 

1) Signifikan, bahwa perencanaan pembelajaran hendaknya bermakna agar 

proses pembelajaran berjalan efektif dan efisien. 

2) Relevan, bahwa perencanaan yang kita susun memiliki kesesuaian baik 

internal maupun eksternal 

3) Kepastian, bahwa perencanaan pembelajaran tidak lagi memuat pilihan-

pilihan akan tetapi berisi langkah-langkah pasti yang dapat dilakukan secara 

sistematis dimana pendidik menetukan langkah-langkah yang sesuai dan 

dapat diimplementasikan. 

4) Adabtibilitas, perencanaan pembelajaran hendaknya bersifat lentur atau tidak 

kaku. 

5) Kesederhanaan, sederhana disini maksudnya bahwa perencanaan 

pembelajaran harus mudah diterjemahkan dan mudah dimplementasikan. 

6) Prediktif, perencanaan dapat menggambarkan “apa yang akan terjadi, 

seandainya...” 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kriteria yang dapat dijadikan acuan dalam 

penyusunan perencanaan pembelajaran adalah signifikan, relevan, kepastian, 

adaptibilitas, kesederhanaan, dan prediktif. 

e. Langkah-langkah Penyusunan Perencanaan Pembelajaran 



 

 

1) Merumuskan tujuan 

Dalam merancang pembelajaran, tugas pendidik yang utama adalah 

merumuskan tujuan pembelajaran khusus beserta materi pelajarannya. Menurut 

Rusman tujuan pembelajaran harus mencakup 3 (tiga) aspek: 

a) Domain kognitif 

b) Domain afektif 

c) Domain psikomotor 

2) Pengalaman belajar 

Memilih pengalaman belajar yang harus dilakukan peserta didik sesuai 

dengan tujuan pembelajaran. belajar bukan hanya mencacat dan menghafal akan 

tetapi proses berpengalaman. 

3) Kegiatan pembelajaran 

Menetukan kegiatan proses pembelajaran yang sesuai, pada prinsipnya 

pendidik dapat melalui pendekatan kelompok atau individual. 

4) Orang-orang yang terlibat 

Perencanaan pembelajaran bertanggung jawab dalam menentukan orang 

yang akan membantu dalam proses pembelajaran. orang-orang yang terlibat dalam 

prose pembelajaran khususnya yang berperan sebagai sumber belajar meliputi 

pendidik dan juga tenaga profesional. 

5) Bahan dan alat 

Penyeleksian bahan dan alat juga merupakan bagian dari sistem 

perencanaan pembelajaran. 

6) Fasilitas fisik 



 

 

Fasilitas fisik merupakan faktor yang juga akan berpengaruh terhadap 

proses pembelajaran. fasilitas fisik dapat digunakan melalui proses perencanaan 

pembelajaran yang matang melalui pengaturan sacara profesional termasuk 

adanya dukungan finansial sesuai kebutuhan. 

7) Perencanaan evaluasi dan pengembangan 

Melalui evaluasi kita dapat melihat keberhasilan perencanaan pembelajaran dan 

keberhasilan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. evaluasi terhadap hasil 

belajar peserta didik akan memberikan informasi: 

a) Kelemahan dalam perencanaan pembelajaran 

b) Kekeliruan mendiagnosis peserta didik tentang kesiapan mengikuti 

pengalaman belajar 

c)  Kelengkapan tujuan pembelajaran khusus. 

d) Kelemahan-kelemahan instrumen yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. 

Jadi menurut penulis bahwa langkah-langkah dalam penyusunan 

perencanaan pembelajaran antara lain merumuskan tujuan, pengalaman belajar, 

kegiatan pembelajaran, orang-orang yang terlibat, bahan dan alat, fasilitas fisik, 

perencanaan evaluasi dan pengalaman. 

3. Pelaksanaan Pembelajaran 

a. Pengertian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Menurut Nurhayati, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah 

rencana pembelajaran rinci dari materi pelajaran atau tema tertentu yang meliputi: 

data sekolah, mata pelajaran, kelas/semester, materi pelajaran; alokasi waktu, 



 

 

tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, 

materi pembelajaran, metode pembelajaran, media, alat dan sumber pembelajaran, 

langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran yang menggambarkan tata cara dan penyelenggaraan pembelajaran 

untuk mencapai suatu kompetensi dasar. RPP yang paling luas mencakup 1 (satu) 

kompetensi dasar yang mencakup 1 (satu) atau beberapa indikator untuk 1 (satu) 

pertemuan atau lebih.56 

Selanjutnya menurut Rusman, RPP dijabarkan dari silabus untuk 

mengarahkan kegiatan belajar mengajar peserta didik dalam upaya mencapai 

kompetensi dasar. Setiap guru di suatu satuan pendidikan wajib menyusun 

rencana pelaksanaan pembelajaran yang lengkap dan sistematis agar pembelajaran 

berlangsung secara interaktif, menginspirasi, menyenangkan, menantang, 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, guru merancang bagian RPP 

untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan jadwal di satuan pendidikan.57 

Menurut penulis bahwa penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik 

dalam upaya pencapaian Kompetensi Dasar. 

b. Prinsip-prinsip Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Untuk menghindari terjadinya kerancuan kegiatan pembelajaran di kelas, 

pendidik dituntut untuk menyusun RPP sebelum memulai pembelajaran di kelas. 

Dalam upaya menyusun RPP yang baik, ada beberapa prinsip yang harus 

                                                 
56 Ai Sri Nurhayati. Petunjuk Pelaksanaan Pembuatan RPP Terintegrasi (TIK), (Jakarta: 

Pustekom, 2012), h. 8 
57 Rusman. Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru. 

(Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 5. 



 

 

diperhatikan dalam menyusun RPP, yaitu sebagai berikut: 

1) Perbedaan individu pada peserta didik meliputi kemampuan awal, tingkat 
intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, 
gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, 
norma, nilai, dan / atau lingkungan siswa. 

2) Partisipasi aktif peserta didik. 
3) Berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, 

minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. 
4) Pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk 

menumbuhkan minat membaca, memahami berbagai bacaan, dan berekspresi 
dalam berbagai bentuk tulisan. 

5) Pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP meliputi rancangan program 
pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan perbaikan. 

6) Penekanan pada keterkaitan dan integrasi KD, materi pembelajaran, kegiatan 
pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber 
belajar dalam satu kesatuan pengalaman belajar. 

7) Mengakomodasi pembelajaran terintegrasi tematik, integrasi lintas mata 
pelajaran, aspek pembelajaran, dan keragaman budaya. 

8) Penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, 
dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi.58 

 
Dengan demikian prinsip penyusunan dalam RPP KTSP dan Kurikulum 

13 hampir sama, namun hanya susunannya saja yang berbeda, padahal sebenarnya 

tidak. Kita bisa lihat misalnya kompetensi dasarnya. Dalam KTSP kompetensi 

dasar dan indikator berdiri sendiri sedangkan pada kurikulum 2013 kompetensi 

dasar digabungkan dengan indikator. Tidak hanya itu, dalam membuat kompetensi 

dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran untuk kurikulum RPP 2013 pendidik 

harus memodifikasinya sedemikian rupa sehingga ketiganya juga terkait dengan 

prestasi belajar peserta didik dari segi karakter. 

c. Langkah-langkah Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Langkah-langkah minimal penyusunan RPP dimulai dari mencantumkan 

identitas RPP, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, 
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(Cet. Ke-IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 262 



 

 

tahapan kegiatan pembelajaran, sumber belajar dan penilaian. Setiap komponen 

memiliki arah pengembangannya masing-masing, tetapi semuanya merupakan 

satu kesatuan. Penjelasan masing-masing komponen adalah sebagai berikut:59 

1) Mencantumkan identitas 

Terdiri atas nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, Standar 

Kompetensi, Kompetensi Dasar, indikator dan alokasi waktu. Dan hal yang perlu 

diperhatikan adalah: 

a) Sebuah RPP dapat disusun untuk satu Kompetensi Dasar. 

b) Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, dan Indikator dikutip dari silabus. 

(SK, KD, Indikator adalah garis pemikiran yang saling terkait dan tidak dapat 

dipisahkan). 

c) Indikator adalah karakteristik perilaku (bukti terukur) yang dapat memberikan 

gambaran bahwa peserta didik telah mencapai kompetensi dasar. Penanda 

pencapaian kompetensi dasar yang telah ditandai dengan perubahan perilaku 

yang terukur antara lain sikap, pengetahuan dan keterampilan yang 

dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, satuan pendidikan 

dan potensi daerah. Rumus tersebut menggunakan pekerjaan operasional yang 

terukur dan/atau dapat diamati. Digunakan sebagai dasar untuk 

mengembangkan alat penilaian. 

d) Alokasi waktu dihitung untuk pencapaian satu kompetensi dasar yang 

dinyatakan dalam jam kelas dan jumlah pertemuan (contoh 2 x 35 menit). 

Oleh karena itu, waktu pencapaian suatu kompetensi dasar dapat dihitung 
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(Cet. Ke-IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 284 



 

 

dalam satu kali pertemuan atau lebih tergantung kompetensi dasarnya 

2) Merumuskan tujuan pembelajaran 

Tujuan pembelajaran dapat diatur sedemikian rupa untuk mencakup 

semua KD atau tujuan pembelajaran dapat diatur untuk setiap pertemuan. Tujuan 

pembelajaran mengacu pada indikator yang telah diberikan, atau minimal tujuan 

pembelajaran harus memuat dua aspek yaitu audiens (peserta didik) dan perilaku 

(aspek kemampuan). 

3) Menentukan materi pembelajaran 

Materi pengajaran. Bahan ajar memuat fakta, konsep, prinsip dan 

prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk poin sesuai dengan rumusan 

indikator pencapaian kompetensi. 

4) Menentukan metode pembelajaran 

Metode dapat diartikan sebagai suatu metode, tetapi dapat juga dikatakan 

sebagai model atau pendekatan pembelajaran, tergantung dari karakteristik 

pendekatan dan / atau strategi yang dipilih. Oleh karena itu, pada bagian ini dibuat 

daftar pendekatan dan metode pembelajaran yang diintegrasikan dalam satu 

kegiatan belajar peserta didik: 

a) Sebuah pendekatan pembelajaran yang digunakan misalnya: proses, 

kontekstual, pembelajaran langsung, pemecahan masalah, dan sebagainya. 

b) Metode yang digunakan misalnya: ceramah, inkuiri, observasi, tanya jawab, 

e-learning dan sebagainya. 

5) Menetapkan kegiatan pembelajaran 

Untuk mencapai kompetensi dasar, langkah-langkah setiap pertemuan 



 

 

harus disertakan. Pada dasarnya tahapan kegiatan mengandung unsur kegiatan 

pendahuluan / pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Langkah-langkah 

minimal yang harus dipenuhi dalam setiap elemen kegiatan pembelajaran adalah 

sebagai berikut: 

a) Kegiatan pendahuluan 

(1) Orientasi: memfokuskan perhatian peserta didik pada materi yang akan 

diajarkan, dengan menunjukkan objek yang menarik, memberikan ilustrasi, 

membaca berita di koran, menayangkan slide animasi dan lain sebagainya. 

(2) Apersepsi: memberikan persepsi awal kepada peserta didik tentang materi 

yang akan diajarkan. 

(3) Motivasi: pendidik memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari 

materi yang akan disampaikan. 

(4) Referensi: biasanya berkaitan dengan kajian ilmu yang akan dipelajari. 

Referensi dapat berupa penjelasan pokok bahasan dan garis besar pokok 

bahasan. 

(5) Pembagian kelompok belajar dan penjelasan mekanisme pelaksanaan 

pengalaman belajar (sesuai RPP) 

b) Kegiatan inti 

Berisi langkah-langkah sistematis yang diambil peserta didik untuk dapat 

mengkonstruk pengetahuan sesuai dengan kerangka berpikirnya masing-masing. 

Langkah-langkahnya disusun sedemikian rupa sehingga peserta didik dapat 

menunjukkan perubahan tingkah laku yang dituangkan dalam diri peserta didik 

dan indikatornya. 



 

 

Untuk memudahkan, biasanya kegiatan ini dilengkapi dengan Lembar 

Kerja Siswa (LKS) baik yang dicetak maupun yang dicetak. Khusus untuk 

pembelajaran berbasis TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi atau teknologi 

komunikasi dan informasi) online dengan koneksi internet, langkah kerja peserta 

didik harus dirumuskan secara detail mengenai waktu akses dan alamat website 

yang jelas. Termasuk alternatif yang harus diambil jika koneksi gagal. 

c) Kegiatan penutup 

Tenaga pendidik mengarahkan peserta didik untuk membuat 

ringkasan/kesimpulan. Pendidik memeriksa hasil belajar peserta didik. Hal ini 

dapat dilakukan dengan memberikan tes tertulis atau lisan atau meminta peserta 

didik mengulang kesimpulan yang telah disusun atau dalam bentuk tanya jawab 

dengan mengambil sekitar 25% peserta didik sebagai sampel. Pemberian arahan 

tindak lanjut untuk pembelajaran, bisa dalam bentuk kegiatan diluar kelas, 

dirumah atau penugasan sebagai bagian dari remedial atau pengayaan. 

Langkah-langkah pembelajaran dimungkinkan untuk disusun dalam 

bentuk rangkaian kegiatan yang utuh, sesuai dengan karakteristik model 

pembelajaran yang dipilih, dengan menggunakan urutan sintaksis sesuai model. 

Oleh karena itu, kegiatan pendahuluan atau pembukaan, kegiatan inti, dan 

kegiatan penutup tidak harus ada di setiap pertemuan. 

6) Memilih sumber belajar 

Pemilihan sumber belajar mengacu pada rumus-rumus dalam silabus 

yang dikembangkan. Sumber belajar meliputi sumber referensi, lingkungan, 

media, sumber, alat dan bahan. Sumber belajar ditulis dengan cara yang lebih 



 

 

operasional, dan dapat langsung dinyatakan bahan ajar apa yang digunakan. 

Misalnya sumber belajar pada silabus ditulis dalam buku repertoar, dalam RPP 

harus ada bahan ajar yang sebenarnya. 

Jika menggunakan buku, judul buku teks, pengarang, dan halaman yang 

dirujuk harus ditulis. Jika menggunakan bahan ajar berbasis TIK maka harus 

ditulis nama file, folder penyimpanan, dan bagian atau link file yang digunakan, 

atau alamat website yang digunakan sebagai referensi pembelajaran 

7) Menetukan penilaian 

Penilaian atau asesmen tersebut dapat dijabarkan pada jenis penilaian 

atau asesmen, bentuk instrumen dan teknik instrumen yang digunakan. 

d. Komponen-Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) memiliki komponen-

komponen yang membentuk kerangka mata pelajaran yang meliputi sebagai 

berikut:60 

1) Identitas mata pelajaran 

Identitas mata pelajaran, meliputi: satuan pendidikan, kelas, semester, 

program/program keahlian, tema pokok atau pokok bahasan yang dibahas, dan 

jumlah jam pertemuan. 

2) Standar kompetensi 

Standar kompetensi adalah kualifikasi atau kemampuan minimal peserta 

didik dalam menguasai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan 

dicapai pada setiap kelas dan/atau semester dalam suatu mata pelajaran. 

                                                 
60 Ai Sri Nurhayati. Petunjuk Pelaksanaan Pembuatan RPP Terintegrasi (TIK), 

(Jakarta: Pustekom, 2012), h. 8-10. 



 

 

3) Kompetensi dasar 

Kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan yang harus dikuasai 

siswa pada mata pelajaran tertentu sebagai acuan penyusunan indikator 

kompetensi dalam suatu pembelajaran 

4) Indikator pencapaian kompetensi 

Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan/atau diamati 

untuk menunjukkan pencapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan 

penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan 

menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur yang meliputi 

pengetahuan, sikap dan keterampilan. 

5) Tujuan pembelajaran 

Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang 

diharapkan dicapai peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar 

6) Materi pembelajaran 

Materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, prosedur yang 

relevan, dan dituangkan dalam bentuk item deskriptif sesuai dengan rumusan 

indikator pencapaian kompetensi. 

7) Alokasi waktu 

Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan kebutuhan pencapaian 

kompetensi dasar dan beban pembelajaran. 

8) Metode pembelajaran 

Metode pembelajaran yang digunakan tenaga pendidik hendaknya 

mampu menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang kondusif 



 

 

sehingga peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator 

yang telah ditentukan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi 

dan kondisi peserta didik, karakteristik masing-masing indikator, dan kompetensi 

yang ingin dicapai pada setiap mata pelajaran. 

9) Kegiatan pembelajaraan 

(a) Pendahuluan 

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan 

pembelajaran yang bertujuan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan 

perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran 

(memberi persepsi). 

(b) Inti 

Kegiatan inti adalah proses pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan 

pembelajaran dilakukan secara interaktif, menginspirasi, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif, serta 

memberikan ruang yang cukup untuk inisiatif, kreativitas, dan kemandirian sesuai 

dengan bakat, minat, serta perkembangan fisik dan psikologis peserta didik. 

Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistematis melalui proses eksplorasi, 

elaborasi dan konfirmasi. 

(c) Penutup 

Penutupan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri 

kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk ringkasan atau 

kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. 

10) Penilaian hasil belajar 



 

 

Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan 

dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu pada standar penilaian. 

11) Sumber belajar 

Penetapan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan 

kompetensi dasar, serta indikator materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, 

dan pencapaian kompetensi. 

4. Penilaian Hasil Pembelajaran 

a. Makna Penilaian Hasil Pembelajaran 

Setelah proses pembelajaran selesai maka pendidik akan melakukan 

evaluasi guna mengetahui apakah proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan 

berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dibuat. Hal ini sangat penting 

untuk menjdi sebuah acuan pada kegiatan pembelajaran berikutnya, karena 

dengan cara ini dapat diterapkan pelaksanaan proses yang telah dirumuskan 

sebelumnya apakah perlu di pertahankan atau ditingkatkan lagi dalam 

penerapannya. Dan apakah perlu juga program pembelajaran berikutnya.61 

Dalam dunia pembelajaran maka Evaluasi pembelajaran merupakan 

evaluasi terhadap suatu proses belajar mengajar. Secara sistematis, evaluasi 

pembelajaran diarahkan pada komponen-komponen sistem pembelajaran, yang 

mencakup input, yakni perilaku awal (entry behavior) peserta didik, komponen 

input instrumental yakni kemampuan profesional pendidik dan tenaga 

kependidikan, komponen kurikulum  (program studi, metode, media), komponen 

administratif (alat, waktu dan dana), komponen proses ialah prosedur pelaksanaan 

                                                 
61 A Cross. Home Economis Evaluation. (Colombus Ohio: A Bell & Howel Company, 

1973), h. 5. 



 

 

pembelajaran, komponen output  ialah hasil pembelajaran yang ditandai dengan 

ketercapaian tujuan pembelajaran.62 

Dalam hal ini perhatian hanya ditujukan pada evaluasi terhadap 

komponen proses dalam kaitannya dengan komponen input (perilaku hasil dari 

proses pembelajaran peserta didik) dan komponen input instrumental 

(kemampuan profesional pendidikl/tenaga kependidikan). Menurut Ridwan 

evaluasi atau penilaian adalah proses menyimpulkan dan menafsirkan fakta-fakta 

serta membuat pertimbangan dasar yang profesional untuk mengambil kebijakan 

berdasarkan sekumpulan informasi pembelajaran peserta didik dapat di evaluasi 

dengan melihat hasil dan prestasi peserta didik dan sekaligus dapat dibandingkan 

dengan tingkat usia kelompoknya.63 

Sedangkan menurut Ratumanan dan Imas Rosmiati penilaian adalah: 

1) Sebagai pemberian pertimbangan terhadap hasil pengukuran, dan; 

2) Sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan 

pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian harus bersifat objektif, 

komprhensif dan berkelanjutan selain dapat memberikan informasi mengenai 

pencapaian tujuan juga memeberikan informasi mengenai kualitas rancangan 

dan pelaksanaan pembelajaran.64 

Jadi menurut penulis evaluasi atau penilaian merupakan cara yang 

sistematika untuk mengumpulkan informasi atau menafsirkan data untuk 
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membuat keputusan tentang tingkat hasil belajar yang telah di capai oleh peserta 

didik setelah melakukan kegiatan belajar dalam upaya mencapai tujuan 

pembelajaran, evaluasi merupakan kegiatan mengukur dan menilai tingkat 

perkembangan prestasi peserta didik. Dengan kata lain, merupakan sebuah cara 

dalam menerapkan nilai pada pembelajaran yang sudah disusun secara profesional 

yang dilakukan secara objektif, kompherensip dan berkelanjutan. 

b. Sasaran Penilaian Hasil Pembelajaran 

Evaluasi hasil penilaian merupakan inti pembahasan dalam proses 

pembelajaran. Bagi seorang pendidik, evaluasi pembelajaran merupakan media 

yang tidak terpisahkan dari kegiatan belajar mengajar, karena melalui evaluasi 

seorang pendidik mendapatkan informasi mengenai metodem materi yang telah 

digunakan apak sudah berjalan dengan baik atau perlu ditingkatkan. 

1) Sasaran Penilaian Hasil  Pelaksanaan Pembelajaran. 

Proses pelaksanaan pembelajaran harus ada sentuhan evaluasi, hal ini 

penting karena dengan cara ini dapat diterapkan apakah tujuan pembelajaran yang 

telah dirumuskan sebelumnya perlu dipertahankan atau perlu diperbaiki dengan 

implikasinya perlu pula perbaikan program pembelajaran selanjutnya. Sasaran ini 

perlu dinilai untuk mengetahui derajat kekerhasilan dari pelaksanaan 

pembelajaran. 

Aspek-aspek yang perlu dinilai antara lain: 

a) Tahapan permulaan pembelajaran, meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 

(1) Metode yang digunakan (ketepatan, dan sistematika); 

(2) Penyampaian pembelajaran; 



 

 

(3) Kegiatan peserta didik; 

(4) Kegiatan tenaga pendidik; 

(5) Penggunaan unsur penunjang. 

b) Tahapan inti pembelajaran, yang meliputi: 

(2) Metode yang digunakan (ketepatan, sistematika); 

(3) Penyampaian materi pembelajaran; 

(4) Kegiatan peserta didik; 

(5) Kegiatan tenaga pendidik; 

(6) Penggunaan unsur penunjang. 

c) Tahapan akhir pembelajaran, yang meliputi: 

(1) Kesimpulan yang dibuat tentang materi; 

(2) Kegiatan peserta didik; 

(3) Kegiatan pendidik; 

(4) Prosedu/tehnik penilaian. 

d) Tahapan tindak lanjut pembelajaran, yang meliputi: 

(1) Kegiatan peserta didik; 

(2) Kegiatan pendidik; 

(3) Produk yang dihasilkan. 

2) Sasaran Penilaian Hasil Pembelajaran 
 

Dari segi terminologi, menurut Bloom dalam Depdiknas hasil belajar 

adalah mencakup prestasi dalam belajar, kecepatan dalam belajar, dan hasil 



 

 

afektif.65 Selanjutnya menurut Anderson searah dengan pendapat Bloom yaitu 

sesungguhnya sifat afektif manusia mencakup cara yang tipikal dari berfikir, 

berperasaan dan bertindak secara emosional.66 Jadi disini jelas bahwa sesungguh 

diantara hasil belajar adalah prestasi belajar. Prestasi belajar adalah bukti 

kemajuan dan keberhasilan usaha yang dapat dicapai peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran.67 Hal yang sama dikemukakan oleh Sadiman, prestasi belajar 

adalah merupakan bentuk indikator dari sebuah keberhasilan.68 Menurut Syah 

prestasi belajar merupakan taraf keberhasilan peserta didik dalam mempelajari 

materi pelajaran di sekolah atau dipondok pesantren dinyatakan dalam bentuk 

skor yang diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu.69 

Jadi menurut penulis, prestasi adalah Hasil yang telah dicapai dalam 

sebuah usaha seperti belajar pada suatu sekolah atau pesantren yang dinyatakan 

dalam bentuk penilaiain dari berbagai materi pelajaran. 

Dalam evaluasi hasil belajar merupakan keseluruhan dari kegiatan 

pengukuran (pengumpulan data dan informasi). Pengolahan penafsiran dan 

pertimbangan untuk memebuat suatu keputusan tentang hasil belajar yang telah 

dicapai oleh peserta didik setelah melakukan kegiatan belajar dalam upaya 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, hasil belajar menunjuk pada 

prestasi belajar, sedangkan prestasi belajar merupakan indikator adanya derajat 
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perubahan tingkah laku peserta didik.70 

Dalam kegiatan proses pembelajaran perubahan diharapkan pada tiga 

ranah yaitu: ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor yang kesemuanya 

itu harus mampu merubah peserta didik dan mengembangkan kemampuan mereka 

terampil dalam menegakkan nilai-nilai yang baik dan terpuji.  

Pembelajaran diharapkan mampu mengembangkan kompetensi yang 

sifatnya komprehensip pada peserta didik, kompetensi yang dimaksud meliputi 

perolehan ilmu pengetahuan dan keterampilan intelektual (kognitif), pertumbuhan 

perilaku atau nilai (afektif dan perkembangan keterampilan koordinasi 

(psikomotor). Penting bagi setiap pendidik untuk memehami ketiga ranah tersebut, 

guna merencanakan dengan baik dalam perangkat pembelajaran kemudian 

mengimplementasikannya sehingga kompetensi tersebut dapat dimiliki oleh 

semua peserta didik. Mendorong peserta didik agar dapat memiliki ilmu 

pengetahuan, sikap dan keterampilan yang baik. Agar merek dapat berhasil dan 

sukses dimasa yang akan datang. 

a) Ranah Kognitif (Pengetahuan) 

Menurut Jacoben, jenis-jenis tujuan yang sering diterapkan disekolah 

adalah ranah kognitif, hal ini disebkan karena ranah ini fokus pada stransmisi 

(penyebaran) pengetahuan dan strategi yang merupakan pandangan paling umum 

mengenai peran dan fungsi sekolah baik dimasa lau maupun dimasa kini.71 

Terdapat beberapa penggolongan ranah kognitif yang dikembangkan oleh 
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para ahli, diantaranya kategori dari James S. Changelosi yang membedakan ranah 

ini kedalam tiga pengetahuan dan tingkat intelektualnya, sedangkan Robert M. 

Gagne, yang membedakan ranah kognitif atas inforasi verbal, keterampilan 

kognitif, dan starategi kognitif. Menurut Quellmalz, E.S (dalam Mc. Millan, ; 

Grondlund), yang mengkategorikan ranah kognitif atas ingatan, analisis, komprasi, 

kesimpulan, dan evaluasi; taksonomi SOLO yang dikembangkan Biggs dan 

Collins (Kuswana) yang mengkategorikan ranah kognitif atas prestruktural, 

uninstruktural, multistruktural, relation, dan exended abstact; taksonomi Bloom, 

yang mengkategorikan ranah kognitif atas ingatan (pengetahuan), pemahaman, 

aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi.72 Jadi ranah kognitif adalah tentang 

perilaku-perilaku yang menekankan pada aspek intelektual peserta didik, 

diantaranya pengetahuan, dan keterampilan dalam berpikir, pengetahuan dalam 

memecahkan masalah yang didalamnya mencakup watak, sikap, minat, emosi dan 

nilai yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik. 

Penilaian terhadap pengetahuan pada tingkat satuan pelajaran menurut 

perumusan secara lebih khusus setiap aspek pengetahuan, yang dikategorikan 

sebagai konsep, prosedur, fakta, dan prinsip. Tiap kategori dirinci menjadi suatu 

struktur dan urutan tertentu, misalnya dari sebuah konsep yang sederhana menuju 

konsep-konsep yang lebih kompleks. Dengan struktur tersebut dapat ditentukan 

urutan pelajaran dan isi pelajaran, sebagaimna dirumuskan dalam satuan 

pelajaran. Tehnik penilaian terhadap pengetahuan dalam konteks ini 

dikembangkan dalam tes tertentu. 
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Evaluasi akhir pengajaran terhadap ketercapaian tujuan-tujuan aspek 

pengetahuan perlu dilakukan secara terpisah disamping evaluasi terhadap perilaku 

sebagaimana telah dikemukakan diatas. Untuk menilai pengetahuan dapat 

digunakan pengajuan sebagai berikut: 

(1) Sasaran penilaian aspek pengenalan (recognition). 

Caranya; dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk 

pilihan ganda, yang menuntut peserta didik untuk dapat melakukan identifikasi 

tentang definisi, fakta, dan contoh-contoh yang benar (corret). 

(2) Sasaran penilaian aspek mengingat kembali (recal). 

Caranya; dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara terbuka atau 

secara tertutup untuk mengungkapkan langsung jawaban-jawaban yang unik. 

(3) Sasaran penilaian aspek pemahaman (comprehension). 

Caranya; dengan mengajukan bentuk-bentuk pertanyaan yang menuntut 

identitas terhadap pertanyaan-pertanyaan yang benar dan yang menuntut identitas 

atau klarifikasi: dengan membuat beberapa daftar pertanyaan dan menjodohkan 

yang berkenaan dengan konsep contoh, langkah-langkah, aturan, penerapan, dan 

juga urutan, dengan pertanyaan bentuk essay dan menghendaki uraian, perumusan 

kembali dengan bahasa sendiri. 

b) Ranah Afektif (sikap atau nilai). 

Kurikulum 2013 menuntut pembentukan sikap melalui kegiatan belajar 

mengajar yang dilakukan. Kompetensi sikap yang harus dimiliki oleh peserta 

didik adalah perilaku jujur, disiplin, peduli, santun, tanggung jawab, ramah 

lingkungan, gotong royong, kerja sama, cinta damai, responsif dan proaktif 



 

 

sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri 

sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.penilaian sikap harus dilakukan 

secara terus menerus untuk melihat hasil dari sikap yang ditunjukan oleh setiap 

peserta didik baik disekolah maupuun dirumah.73 

Ranah afektif berkaitan dengan karakter, sikap, nilai yang diharapkan 

dimiliki peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Ranah ini 

diakomodir secara implisit dalam perencanaan pembelajaran, padahal kompetensi 

dalam ranah ini justru memiliki kontribusi besar terhadap keberhasilan seseorang 

dalam dunia kerja dan dalam kehidupan secara luas, fokus utama pada ranah ini 

adalah pembentukan sikap dan nilai. Sikap merujuk pada sasaran atau objek yang 

bersifat khusus, misalnya sikap terhadap kegiatan belajar mengajar, sikap terhadap 

mata pelajaran, dan sebagainya. Nilai memiliki cakupan lebih luas dari sikap, 

karena mencakup tujuan yang lebih umum, misalnya bagaimana agar bisa 

diterima di masyarakat. Nilai-nilai yang mestinya dikembangkan dalam 

pembelajaran antara lain kejujuran, disiplin, kerja keras, penghargaan terhadap 

diri sendiri, menjunjung kebenaran, mengasihi sesama dan sebagainya.74 

Krathwohl. et al (Bloom, at.al; Gronlund), mendeskripsikan ada beberapa 

jenis afektif sebagai hasil belajar. Kategorinya mulai dari yang sederhana sampai 

pada yang kompleks, yakni penerimaan, partisipasi, penilaian, organisasi, dan 
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karakterisasi.75 

Jadi ranah afektif merupakan pembentukan sikap dan nilai yakni 

mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, nilai. Fokus 

utama pada ranah ini adalah pembentukan sikap dan nilai. 

Sasaran penilaian ranah afektif (sikap dan nilai) meliputi aspek-aspek 

sebagai berikut: 

(1) Aspek penerimaan, yakni peka terhadap gejala dan stimulus serta menerima 

atau dapat menyelesaikan stimulus atau gejala tersebut. 

(2) Sambutan, yakni aktif mengikuti dan melaksanakan sendiri suatu gejala 

disamping menyadari atau meneimanya. 

(3) Aspek penilaian, yakni perilaku yang konsisten, stabil dan mengandung 

kesungguhan kata hati dan kontrol secara aktif terhadap perilakunya. 

(4) Aspek organisasi, yakni perilaku menginternlisasi, mengorganisasi dan 

memantapkan interaksi nilai-nilai dan menjadikan sebagai suatu pendirian 

yang teguh. 

(5) Aspek karakteristik diri dengan suatau nilai atau kompleks nilai, ialah dengan 

menginternalisasikan suatu nilai kedalam sistem nilai dalam diri individu, 

yang berperilaku konsisten dengan sistim nilai tersebut. 

Pada ranah tiap aspek akan diukur, yang masing-masing dirinci menjadi 

sejumlah karakeristik kemudian di satukan menjadi sejumlah bagian. Tiap bagian 

diberikan indikator sebagai petunjuk perubahan perilaku. Dari beberapa bagian 

tersebut dapat disusun pertanyaan-pertanyaan untuk pengukuran. 
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c) Ranah Psikomotor (keterampilan). 

Ranah Psikomotorik berkaitan dengan unjuk kerja atau tindakan yang 

dilakukan sesuai atura atau prosedur. Ada beberapa kategori ranah psokomotor 

yang diperkenalkan oleh para ahli. Anita Harrow (Jacobsen, dkk; Kubisyn dan 

Borich), mengklasifikasikan ranah psikomotor yaitu: gerakan refleks, gerakan 

dasar, kemampuan bersepsi, kemampuan fisik, gerakan-gerakan terampil, 

komunikasi yang non diskursif.76 Dave (Atkinson), mengklasifikasikan ranah 

psikomotor atas: imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi.77 

Simpson (miller, et.al.; Gronlund; Lin dan Gronlund) mengklasifikasikan 

ranah psikomotor atas: Persepsi, kesiapan bertindak, respons terbimbing, mekanis, 

respons kompleks, adaptasi, dan orisinalitas. Kategori Simpson tersebut dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104 Tahun 2014 

dideskripsikan sebagai kategori keterampilan konkret. Selain itu, dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104 Tahun 2014 dan Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016, dideskripsikan juga 

keterampilan abstrak mengacu pada kategori dari Dyers, yakni: mengamati, 

menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta.78 Jacobsen ,et.,al., 

menegaskan bahwa saat ini kita menelaah ketiga ranah tersebut, perlu diingat 

bahwa ketiganya tidak berjalan sendiri-sendiri tetapi saling beriringan dan saling 

memperangaruhi. Ada beberapa tujuan bisa dengan mudah dikelompokkan 
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kedalam salah satu dari ketiga ranah, sedangkan beberapa tujuan yang lain saling 

tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya.79   

Ranah psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan keterampialan 

(skill) atau kemampuan bertindak seseorang setelah menerima pembelajaran. 

Psikomotor tertuju pada aspek keterampilan motorik atau gerak dari peserta didik. 

Psikomotorik sendiri merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif (memahami 

sesuatu) dan hasil belajar afektif (kecendrungan untuk berperilaku).80 Menurut 

Elizabeth Simpson domain psikologi terbagi kedalam tujuh kategori yaitu: 

(1) Persepsi (perception), aspek ini mengacu kepada penggunaan alat panca 

indera untuk mendapatkan suatu objek maupun gerakan kemudian dialihkan 

pada kegiatan ataupun kepada perbuatan. 

(2) Kesiapan (readiness), aspek ini mengacu pada kesiapan memberikan respon 

secara mental, fisik atapun perasaan pada suatu kegiatan. 

(3) Respons terbimbing (guided response), pada aspek ini mengacu pada respon 

dari perilaku peserta didik, respon yang terlihat dan didemonstrasikan 

sebelumnya. 

(4) Mekanisme (mechanical response), yakni pada aspek ini mengacu pada 

keadaan dimana respon fisik yang telah dipelajari dan dipraktekkan menjadi 

suatu kebiasaan. 

(5) Respons yang kompleks (complex response), aspek ini mengacu kepada 

pemberian respon atau tindakan maupun gerakan yang cukup rumit dengan 
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terampil dan efisien. 

(6) Penyesuaian pada tingkat sikap atau gerakan, diman aspek ini mengacu pada 

kemampuan dalam menampilkan sesuatu yang sudah dipahami dan dikuasai 

dalam menghadapi teman dikelasnya. 

(7) Organisasi, yakni aspek ini mengacu pada kemampuan dalam menunjukkan 

materi yang baru dalam artian mampu mencipta karya sendiri atau kreatif 

dalam membuat karya yang baru. Pada aspek ini merupakan tingkatan yang 

paling tinggi dalam kategori psikomotorik.81 Jadi ranah psikomotrik 

merupakan ranah yang menekankan pada aspek keterampilan dan 

kemampuan dalam bertindak atau bersikap, meliputi keterampialan 

intelektual dan keterampilan sosial. ranah ini menitik beratkan pada 

kemampuan fisik. Tujuannya adalah berfokus pada kegiatan motorik manusia 

berupa keterampilan untuk melakukan sesuatu. 

Sasaran penilaian keterampilan reproduktif, meliputi: 

(1) Aspek keterampilan kognitif, misalnya masalah yang ada disekitar kita yang 

membutuhkan pemikiran untuk dipecahkan dengan metode pemecahan 

masalah. 

(2) Aspek keterampilan psikomotorik dengan tes tindakan pada pelaksanaan 

tugas yang nyata, dan berdasarkan kriteria ketetapannya. 

(3) Aspek keterampilan reaktif, dilakukan secara langsung dengan pengamatan 

secara objektif terhadap sikap dengan pendekatan atau penghindaran, bisa 

juga dengan secara tidak langsung dengan koesioner sikap. 
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(4) Aspek keterampilan interaktif, secara langsung dengan melihat kebiasaan dan 

cara baik yang ditunjukkan pda situasi tertentu. 

Sasaran penilaian produktif, meliputi: 

(1) Aspek keterampilan kognitif, misalnya pada suatu maslah yang belum pernah 

terjadi sebelumnya kemudian dipecahakan dengan cara kerja yang tidak 

rumit, dengan menggunakan metode pemecahan masalah. 

(2) Aspek keterampilan psikomotorik, yakni tugas tentang permasalahan yang 

banyak menuntut perencanaan dan strategi, evaluasi atau penilaian terhadap 

hasil ialah dengan cara pencarian data dan diskusi. 

(3) Aspek keterampilan reaktif, secara langsung diminta untuk mengamati hal-hal 

yang terjadi disekeliling atau di dalam masyarakat. 

(4) Aspek keterampilan interaktif dengan observasi atau keterampilan dalam 

mencari data yang ada dilingkungan masyarakat. 

Dalam memperoleh hasil yang ingin dicapai adalah pendidik harus 

mengetahui dan memahami indikator pencapaian dalam pembelajaran. Seperti 

pada tabel di bawah ini:82 

Tabel 2.1 
Jenis, Indikator, dan Cara Evaluasi. 

 
Ranah/jenis Prestasi Indikator Cara Evaluasi 

A. Ranah Kognitif 
1. Pengamatan 

 
 

2. Ingatan 
 

 
1. Dapat menunjukkan 
2. Dapat membandingkan 
3. Dapat menghubungkan 

 
1. Dapat menyebutkan 

 
1. Tes lisan  
2. Test tertulis 
3. Observasi 

 
1. Tes lisan 
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3. Pemahaman 
 
 

4. Penerapan 
 
 
 

5. Analisis (pemeriksaan 
dan pemahaman 
secara teliti) 

 
6. Sintesis (membuat 

panduan baru dan 
utuh) 

2. Dapat menunjukkan 
kembali 

 
1. Dapat menjelaskan 
2. Dapat mendefinisikan 

dengan lisan sendiri 
 

1. Dapat memberikan 
contoh  

2. Dapat menggunakan 
secara tepat 

 
1. Dapat menguraikan 
2. Dapat mengklasifikasikan 

 
1. Dapat menghubungkan 
2. Dapat menyimpulkan 
3. Dapat menggeralisasikan 

2. Tes tertulis 
3. Observasi  

 
1. Tes lisan 
2. Tes tertulis  
3. Observasi 

 
1. Tes tertulis 
2. Pemberian tugas 
3. Observasi 

 
 

1. Tes tertulis 
2. Pemberian tugas 

 
1. Tes tertulis 
2. Pemberian tugas 

 
B. Ranah Afektif 

1. Penerimaan 
 
 

2. Sambutan 
 
 
 

3. Apresiasi (sikap 
menghargai) 

 
 
 
 
 

4. Internalisasi 
(pendalaman) 

 
1. Menunjukkan sikap 

menerima 
2. Menunjukkan sikap 

menolak 
 
1. Kesediaan berpartisipasi 
2. Kesediaan memanfaatkan 

 
 

1. Menganggap penting 
dan bermanfaat 

2. Menganggap indah dan 
harmonis 

3. Mengagumi  
 
 

1. Mengakui dan 
meyakini 

2. mengingkari 

 
1. Tes lisan 
2. Tes skala sikap 
3. Observasi 

 
 
1. Tes skala sikap 
2. Tes tertulis 
3. Observasi 

 
1. Tes skala sikap 
2. Pemberian tugas 
3. Observasi 

 
 
 

1. Tes skala sikap 
2. Pemberian tugas 

ekspresifyang 
menyatakan sikap 
dan proyektif 

3. Observasi 



 

 

 
1. Melembangakan 

atau meniadakan 
2. Menjelmakan dalam 

pribadi dan perilaku 
sehari-hari 

 
1. Pemberian tugas 

ekspresif yang 
menyatakan sikap dan 
proyektif  es skala 
sikap 

2. Observasi 
C. Ranah Psikomotor 

1. Keterampilan bergerak 
dan bertindak 

 
 
 
 
 
 

2. Kecakapan ekspresi 
verbal dan non verbal 

 
1. Mengkordinasikan 

gerak mata, tangan, 
tangan, kaki dan 
anggota tubuh lainnya 

2. mengucapkan 
3. membuat mimik dan 

gerakan jasmani 
 

1. Mengucapkan 
2. Membuat mimik dan 

gerak jasmanii 

 
1. Observasi 
2. Tes tindakan 

 
 
 
 
 
 
1. Tes lisan  
2. Observasi  
3. Tes tindakan 

 

B. Konsep Model Pembelajaran Problem Based Learning 

1. Pengertian Model Pembelajaran Problem Based Learning 

Istilah model, metode, strategi adalah istilah pendekatan dalam 

pembelajaran, kadangkala digunakan dalam artian yang sama, namun tak jarang 

pula diartikan dalam hal yang berbeda. Namun ketiga istilah ini sebenarnya 

memiliki makna yang berbeda. Model pembelajaran yang didefinisikan oleh para 

ahli pun tidak jauh berbeda.83 Menurut Joyce dan Well, mendefinisikan bahwa 

model pembelajaran merupakan suatu cara yang dapat digunakan dalam kelas  

untuk membuat perangkat pembelajaran atau rencana pembelajaran atau  

membuat rancangan bahan pembelajaran yang termasuk didalamnya buku-buku, 

                                                 
83 Trianto. Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik. (Cet. Ke-5; 

Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011), h. 6.  



 

 

komputer, kurikulum, dan lain sebagainya dalam membimbing peserta didik.84 

Soekanto mengemukakan maksud dari model pembelajaran adalah kerangka 

konseptual yang menciptakan metode yang sistematis dalam mengorganisasikan 

pegalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar itu sendiri. Fungsinya adalah 

sebagai pedoman bagi para pendidik dan para pengajar dalam merencanakan 

aktivitas pembelajaran.85 

Sedangkan menurut Eggen dan Kauchack model pembelajaran 

merupakan perspektif pembelajaran yang di desain untuk mencapai tujuan 

pembelajaran tertentu.86 Ratumanan mendefinisikan model pembelajaran adalah 

sebagai suatu kerangka yang menggambarkan prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasi kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan tertentu serta 

berfungsi sebagi pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar.87 Jadi menurut penulis model  pembelajaran yaitu  suatu 

kerangka konseptual yang sistematis, tersusun dengan baik untuk digunakan 

sebagai pedoman  dalam melaksakan proses belajar mengajar untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Seorang tenaga pendidik akan bertanggung jawab selama 

tahap perencanaan, penerapan, dan memberikan penilaian dalam pembelajaran. 

Konsep mengenai model-model pembelajaran yang dikemukakakn oleh 

para ahli diatas, yang berangkat dari teori dan ilmu pengetahuan mengenai 

pendidikan, tentunya di bangun atas dasar prinsip dari pendidikan, Teori-teori 

                                                 
84 Bruce Joyce, dkk. Model of Teaching (Model-Model Pengajaran). (Cet. Ke-2; 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 31. 
85 Trianto. Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik. h. 5. 
86 Ratu Manan Dan Imas Rosmiati. Perencanaan Pembelajaran. (Jakarta: Rajagrafindo 

Persada, 2019), h. 15. 
87 Ratu Manan Dan Imas Rosmiati. Perencanaan Pembelajaran. h. 15. 



 

 

psikologi, sosiologi, fisik, analisis lingkungan, dan juga kebutuhan, sehingga apa 

yang ada dari model pendidikan itu bisa dijadikan pilihan oleh pendidik guna 

mencapai tujuan dari proses pembelajaran. 

Ada beberapa model pembelajaran yang diterapkan dalam Kurikulum 

2013 namun harus sesuai dengan keadaan dan kemampuan peserta didik, sumber 

belajar serta daya dukung yang dimiliki oleh seorang pendidik dan harus bisa 

mendesain dan memilih model pembelajaran yang sesuai dengan tema dan 

kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik, menurut Nievven dalam 

Trianto, bahwa model pembelajaran bisa dikatakan baik jika memenuhi kriteria 

sebagai berikut : 

a. Aspek shahih (valid), pada aspek ini dikatakan valid jika model yang 

dikembangkan didasarkan pada rasional teoritik yang kuat, dan terdapat 

konsistensi internal. 

b. Praktis, aspek ini hanya dapat dipengaruhi jika para ahli dan praktisi 

menyatakan bahwa apa yang dikembangkan dapat diterapkan. 

c. Efektif, jika para ahli dan praktisi berdasar pada pengalamannya yang 

menyatakan bahwa model tersebut efektif, serta secata oprasional model 

tersebut memeberikan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan.88 

Tenaga pendidik dituntut untuk memilih model pembelajaran yang 

mamapu membangkitkan semangat dan motivasi peserta didik, secara aktif 

terlibat dalam pengalaman belajaranya. Maka salah satu alternatif yang 

memunkinkan dikembangakannya keterampilan dalam berpikir peserta didik 

                                                 
88 Trianto. Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik. (Cet. Ke-5; 

Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011), h. 8. 



 

 

yakni menalar, mengkomunikasikan, dan koneksi, Sehubungan dengan model 

pembelajaran yang ada, salah satu diantaranya akan menjadi kajian teori untuk 

lebih mengenal dan mendalami proses pelaksanaannya yakni Problem Based 

Learning (PBL). 

Membahas terkait pertama kali munculnya Model Problem Based 

Learning ketika dihadapkan pada kehidupan atau pada kenyataan dilapangan, 

tetapi kurang mampu melihat suatu masalah, tidak mampu mengidentifikasi 

dengan pemikiran yang baik apalagi untuk mencari sebuah solusi, maka akan 

mudah gagal dalam mencari jalan keluar dari masalah tersebut. 

Dilain sisi bahwa kehidupan tidak pernah terlepas dari suatu masalah 

yang begitu banyak dan dengan masalah dapat dijadikan sebagai hal untuk melatih 

kemampuan dalam melihat dan menyelesaikan masalah tersebut dengan berpikir, 

maka Problem Based Learning dipandang sebagai suatu pendekatan yang dapat 

menjawab permasalahan yang ada. Problem Based Learning merupakan 

pendekatan atau model pembelajaran yang berdasarkan masalah yang terkait 

dunia nyata dan sudah dikenal sejak tahun 1920. Dewey mendeskripsikan 

pandangannya terkait pendidikan yaitu sekolah sebagai cerminan masyarakat yang 

besar dan kelas akan menjadi laboratorium sebagai penyelidikan dan 

penyelesaiain masalah kehidupan nyata.89 

Menurut Piaget bahwa paedagogik yang baik itu harus melibatkan 

penyodoran berbagai situasi dimana anak bisa bereksprimen, yang dalam artinya, 

yang paling luas-menguji cobakan berbagai hal untuk melihat apa yang terjadi, 

                                                 
89 Richard Ariends. Classroom Instructional And Management, (New York: McGraw-

Hill, 1997), h. 46. 



 

 

memanipulasi benda, memanipulasi simbol-simbol, melontarkan pertanyaan dan 

mencari jawabannya sendiri, merekonsiliasikan apa yang ditemukannya pada 

suatu waktu dengan apa yang ditemukannya pada waktu yang lain, 

membandingkan temuannya dengan temuaan 90 

Apa yang terungkap diatas memberikan dasar tentang salah satu model 

pembelajaran yang sangat urgen dan unggul untuk diterapkan agar tujuan dari 

suatu pembelajaran tercapai dengan maksimal. Howard Barrows dan Kelson 

dalam Amir, mengungkapkan bahwa Problem Based Learning (PBL) adalah 

kurikulum dan proses pembelajaran. Dalam kurikulumnya, dirancang masalah-

masalah yang menuntut mahasiswa mendapatkan pengetahuan yang penting, 

membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah, dan memiliki strategi 

belajar sendiri serta memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Proses 

pembelajarannya menggunakan pendekatan yang sistemik untuk memecahkan 

masalah atau menghadapi tantangan yang nanti diperlukan dalam karier dan 

kehidupan sehari-hari.91 

Pembelajaran berdasarkan masalah merupakan suatu pendekatan dalam 

pembelajaran dimana peserta didik mengerjakan permasalahan yang autentik 

dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan 

inkuiri dan keterampilan berpikir tingkat lebih tinggi, mengembangkan 

kemandirian dan kepercayaan diri.92 

                                                 
90 Richard Ariends. Classroom Instructional And Management, (New York: McGraw-

Hill, 1997), h. 47.  
91 M. Taufiq Amir. Inovasi Pendidikan Melalui Problem Based Learning; Bagaimana 

Pendidik Memberdayakan Pemelajar Di Era Pengetahuan. (Jakarta: Ibnu Kencana, 2016), h. 21. 
92 Trianto. Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik. (Cet. Ke-5; 

Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011), h. 68. 



 

 

Dari pendapat tersebut diatas dapat dipahami bahwa Problem Based 

Learning atau pembelajaran berbasis masalah adalah suatu model pembelajaran 

yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik 

untuk belajar, dengan membangun cara berpikir kritis dan terampil dalam 

pemecahan masalah, serta mengkostruksi pengetahuan dan konsep yang esensial 

dari materi pelajaran. Jadi Problem Based Learning memiliki gagasan bahwa 

pembelajaran dapat efektif dan dicapai jika kegiatan pembelajaran dipusatkan 

pada tugas-tugas atau permasalahan yang autentik, relevan dan dipresentasikan 

dalam suatu konteks sesuai dengan kurikulum yang ada. 

Dari asumsi tersebut pendidik terkesan hilang peran, Problem Based 

Learning tidak dirancang untuk membantu pendidik memberikan informasi 

sebanyak-banyak kepada peserta didik. Tan dalam Amir, mengungkapkan bahwa 

pengetahuan kita akan pendidik dan peserta didik berpartisipasi harus di ubah. 

Tenaga pendidik yang tadinya dianggap orang yang paling berotoritas atas 

pengetahuan tertentu kini harus dipertanyakan. Dengan perkembangan internet 

misalnya pengetahuan dapat diperoleh dengan relatif mudah. Pendidik bukan lagi 

orang yang satu-satunya memiliki sumber pengetahuan karena dahulu buku teks 

asli hanya dimiliki oleh seorang tenaga pendidik.93 

Jika demikian apakah sesungguhnya yang berbeda pada pendekatan 

pembelajaran yang berpusat pada pendidik (teacher centred) dibandingkan 

dengan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada pemelajar (student 

centered). Untuk jelasnya perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

                                                 
93 M. Taufiq Amir. Inovasi Pendidikan Melalui Problem Based Learning; Bagaimana 

Pendidik Memberdayakan Pemelajar Di Era Pengetahuan. (Jakarta: Ibnu Kencana, 2016), h. 4. 



 

 

Tabel 2.2 

PERBEDAAN TEACHER CENTERED DAN LEARNER CENTERED 

 
 

Berpusat pada 
Teacher Centered 

 
Berpusat pada 

Learner Centered 

 Pengetahuan dipindahkan dari 
pengajar ke peserta didik 

 Peserta didik membangun 
pengetahuan 

 Peserta didik menerima informasi 
secara pasif 

 Peserta didik terlibat secara 
aktif 

 Belajar dan penilaian adalah hal 
yang terpisah 

 Belajar dan penilaian adalah hal 
sangat terkait 

 Budaya belajar adalah 
kooperatif, kolaboratif fan 
saling mendukung 

 Penekanan pada pengetahuan di luar 
konteks aplikasinya 

 Penekanan pada penguasaan 
dan penggunaan pengetahuan 
yang merelefsian isu baru dan 
lama serta menyelesaikan 
masalah konteks kehidupan 
nyata 

 Pengajar perannya sebagai pemberi 
informasi dan penilaian 

 Pengajar sebagai pendorong dan 
pemberi fasilitas pembelajaran 

 Fokus pada satu bidang disiplin  Pengajar dan Peserta didik 
mengevaluasi pembelajaran 
bersama-sama 

 Pendekatan pada integrasi 
antardisiplin 

Sumber Amir (2018:5) 
 

Perbedaan yang tergambar di atas dapat dipahami bahwa pendekatan 

yang berpusat pada tenaga pendidik itu memang punya banyak kelemahan, 

meskipun kita tahu bahwa sistem ini masih sangat familer dengan paradigma 

tradisional. Sementara itu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik 

kelihatannya mampu menggeser kelemahan-kelemahan tadi, perbedaan keduanya 

punya banyak implikasi dalam proses pembelajaran di kelas. 

Oleh kerena itulah salah satu model pembelajaran yang menawarkan dan 



 

 

membawa peserta didik kewilayahnya sendiri untuk mengkonstruksi diri dari 

dalam dengan sebuah wadah belajar dikehidupan nyata. Peserta didik harus 

mengambil peran aktif dalam memilih, mengelolah informasi, mengkonstruksi 

hipotesisnya, memutuskan kemudian merefleksikan pengalamannya untuk 

menentukan bagaimana pengetahuan itu dapat mereka transfer ke berbagai situasi 

yang lain. 

Jadi Problem Based Learning (PBL) atau Pembelajaran Berbasis 

Masalah (PBM) adalah Pembelajaran yang meyajiakan suatu permasalahan dunia 

nyata, dengan melibatkan peserta didik untuk kemudian berpikir secara kritis, 

terampil dalam memecahkan masalah, dengan belajar secara mandiri untuk 

menggali informasi baik secara individu maupun kelompok dan menggunakan 

sumber pelajaran yang sesuai dengan kurikulum. Problem Based Learning 

merupakan pembelajaran yang bercirikan adanya kisah nyata yang ada 

disekeliling sebagai konteks bagi peserta didik untuk berpikir kritis, mandiri dan 

bertanggung jawab dengan belajar memanfaatkan masalah untuk memperoleh 

pengetahuan. 

 
2. Komponen Model Pembelajaran Problem Basead Learning 

Problem Basead Learning merupakan model pembelajaran yang akar 

intelektualnya adalah Democrasy and Education yang merupakan karya John 

Dewey berpandangan bahwa sekolah adalah laboratorium penyelidikan dan 

mengatasi masalah dalam kehidupan dunia nyata. Jadi dalam model pembelajaran 

Problem Basead Learning peserta didik di bagi menjadi beberapa kelompok untuk 



 

 

menginvestasi dan mendiskusikan permasalahan nyata.94 

Model pembelajaran Problem Basead Learning mempunyai lima 

komponen atau unsur dasar. Kelima komponen atau unsur dasar tersebut adalah 

sebagai berikut:95 

a. Sintaks Model Pembelajaran Problem Basead Learning 

Dalam proses model pembelajaran Problem Basead Learning sintaks 

merupakan langkah-langkah operasional pembelajaran yang sifatnya baku. 

Langkah-langkah tersebut dipilih sesuai dengan model pembelajaran yang 

dikembangkan. Sintak diperlukan dalam sebuah model pembelajaran agar 

langkah-langkah yang dikembangkan tersebut dirancang untuk dapat digunakan 

sebagai kompas bagi pendidik yang akan melaksanakannya. 

Menurut Bruce Joy, dkk. Sintaks dideskripsikan sebagai urutan kegiatan 

dan aktivitas yang harus di laksanakan dalam proses pembelajaran yang di sebut 

dengan fase-fase model pembelajaran Problem Basead Learning, yang terdiri atas 

lima fase.96 Kelima fase-fase tersebut di jabarkan dalam beberapa fase yaitu 

sebagai berikut:97  

  

                                                 
94 Richard I. Arends. Belajar Untuk Mengajar (Learning To Teach), (Jakarta: Salemba 

Humanika), h. 104 
95 Bruce Joy, dkk. Models Of Teaching (Model-Model Pengajaran), (Cet: Ke-II; 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 104. 
96 Richard I. Arends. Belajar Untuk Mengajar (Learning To Teach), (Jakarta: Salemba 

Humanika), h. 115 
97 Bruce Joy, dkk. Models Of Teaching (Model-Model Pengajaran), (Cet: Ke-II; 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 105. 



 

 

Tabel 2.3  
Sintaks Model Pembelajaran Problem Basead Learning 

Fase Perilaku Guru 

Fase 1 
 
Memberikan orientasi permasalahan 
kepada peserta didik 

Pendidik membahas tujuan 
pembelajaran, mendeskripsikan berbagai 
kebutuhan logistik penting dan 
memotivasi peserta didik untuk terlibat 
dalam kegiatan mengatsi masalah. 

Fase 2 
 
Mengorganisasikan peserta didik 
untuk meneliti 

Pendidik membantu peserta didik untuk 
mendefinisikan dan mengorganisasikan 
tugas-tugas belajar yang terkait 
permasalahannya. 

Fase 3 
 
Membantu investigasi mandiri dan 
kelompok 

Pendidik mendorong peserta didik untuk 
mendapatkan informasi yang tepat, 
melaksanakan eksprimen, dan mencari 
penjelasan dan solusi 

Fase 4 
 
Mengembangkan dan 
mempresentasikan artefak dan 
exhibit 

Pendidik membantu siswa dalam 
merencanakan dan menyiapkan artefak-
artefak yang tepat, seperti laporan, 
rekaman, video, dan model-model, dan 
membantu mereka untuk menyampaikan 
kepada orang lain 

Fase 5 
 
Menganalisis dan mengevaluasi 
proses pemecahan masalah 

Pendidik membantu siswa untuk 
melakukan refleksi terhadap investigasi, 
dan proses-proses yang mereka gunakan 

 

b. Sistem Sosial Model Pembelajaran Problem Basead Learning 

Sistem sosial atau social system adalah proses pembelajaran untuk 

mengenal, menganalisis, dan mempertimbangkan perilaku dan eksistensi peserta 

didik dan pendidik sebagai suatu institusi sosial dalam suatu ranah pembelajaran. 

peran pendidik dan peserta didik lebih di pandang sebagai mahluk sosial dan 

merupakan bagian kepentingan kelompok bukan sebagai individu.98 

Sistem sosial mendeskripsikan peran aktif peserta didik dan pendidik dan 

                                                 
98 Andayani. Problema dan Aksioma: Dalam Metodologi Pembelajaran Bahasa 

Indonesia, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 136 



 

 

hubungan serta norma dalam pembelajaran atau struktur tingkatan dalam 

lingkungan pembelajaran. Pada  model pembelajaran Problem Basead Learning, 

pembelajaran berpusat pada peserta didik. Peserta didik harus aktif dalam 

pembelajaran dan secara progresif bertanggung jawab terhadap pembelajaran 

mereka sendiri, guru berperan sebagai fasilitator, membimbing proses 

pembelajaran, berikut merupakan social system model pembelajaran Problem 

Basead Learning.99 

Tabel 2.4  
Sistem Sosial Model Pembelajaran Problem Basead Learning 

Fase Kegiatan Pendidik Kegiatan Peserta Didik 

Memberikan 

orientasi 

permasalahan 

kepada peserta 

didik 

Pendidik menyampaikan 

tujuan pembelajaran, 

menyajikan masalah yang 

harus diselesaikan peserta 

didik, mendeskripsikan 

kebutuhan logistik dan 

memotivasi peserta didik 

untuk terlibat dalam 

kegiatan mengatasi 

masalah 

Peserta didik menyimak 

informasi dan masalah 

yang disajikan oleh 

pendidik, lalu menyiapkan 

logistik pembelajaran, 

serta menyakan hal-hal 

yang dirasa kurang jelas 

atau belum dipahami  

Mengorganisasikan 

peserta didik untuk 

meneliti 

Pendidik membagi 

peserta didik dalam 

kelompok kecil dan 

menetapkan tugas-tugas 

yang harus dilaksanakan 

oleh peserta didik 

Peserta didik membentuk 

kelompok dan membagi 

tugas belajar 

                                                 
99 Richard I. Arends. Belajar Untuk Mengajar (Learning To Teach), (Jakarta: Salemba 

Humanika), h. 118 



 

 

Membantu 

investigasi mandiri 

dan kelompok 

Pendidik mendorong 

peserta didik untuk 

mendapatkan informasi 

yang tepat dengan 

memberikan pertanyaan-

pertanyaan yang 

membimbing peserta 

didik untuk mendapatkan 

ide untuk memecahkan 

masalah 

Mengumpulkan informasi 

untuk memahami masalah 

dan merencanakan 

penyelesaian masalah, 

kemudian melaksakan 

rencana penyelesaian 

masalah dan mengecek 

hasil pemecahan masalah 

Mengembangkan 

dan 

mempresentasikan 

artefak dan exhibit 

Pendidik membantu 

peserta didik dalam 

merencanakan dan 

menyiapkan presentasi 

pemecahan masalah yang 

dilakukan serta 

memotivasi peserta didik 

untuk berani 

mempresentasikan hasil 

diskusinya. 

Peserta didik 

mempersentasikan 

penyelesaian masalah hasil 

didskusi kelompoknya dan 

menanggapi, menyanggah, 

memberi saran terhadap 

hasil diskusi yang 

dipersentasikan kelompok 

lain  

Menganalisis dan 

mengevaluasi 

proses pemecahan 

masalah 

Pendidik memberi 

penguatan, membantu 

memperbaiki proses-

proses yang diguanakan 

peserta didik untuk 

memecahkan masalah, 

dan membantu peserta 

didik menganalisis apa 

yang telah dipelajari. 

Peserta didik melakukan 

evaluasi terhadap proses 

pemecahan dari maalah 

yang dilakukan dan 

memperbaiki yang perlu 

diperbaiki dan 

menganalisis apa yang 

telah dipelajari 

 



 

 

c. Sistem Prinsip Reaksi Model Pembelajaran Problem Basead Learning 

Prinsip reaksi atau principles of reaction adalah suatu prinsip bagaimana 

menggambarkan reaksi peserta didik terhadap kegiatan atau aktifitas pembelajaran 

yang diterapkan oleh pendidik.100 Dalam penerapan suatu model-model 

pembelajaran, reaksi peserta didik menjadi aktivitas yang terencana, tidak terjadi 

begitu saja. Olehnya itu pendidik dituntut untuk mampu merencanakan dan 

melaksanakan pembelajaran sehingga akan tercapai secara tuntas perilaku-

perilaku, sikap-sikap yang akan dicapai pada waktu dan setelah proses 

pembelajaran berakhir. Begitupun sebaliknya, pendidik harus bereaksi terhadap 

reaksi peserta didik dalam setiap kegiatan proses pembelajaran 

Menurut Bruce Joyce, prinsip reaksi model pembelajaran Problem 

Basead Learning merupakan pedoman bagi pendidik dalam menghargai dan 

merespon stimulus berupa perilaku-perilaku peserta didik dalam proses 

pembelajaran.101 Berikut Prinsip Reaksi Model Pembelajaran Problem Basead 

Learning: 

Tabel 2.5  
Prinsip Reaksi Model Pembelajaran Problem Basead Learning 

Fase Kegiatan Guru 

Memberikan orientasi 

permasalahan kepada peserta 

didik 

1) Menyajikan masalah kepala peserta didik 

2) Menjelaskan alur pembelajaraan. 

3) Memotivasi peserta didik untuk mencari 

solusi dari masalah yang disajikan 
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Mengorganisasikan peserta 

didik untuk meneliti 

1) Menetapkan tugas-tugas yang harus 

dilaksanakan dalam kelompok. 

2) Mendorong setiap peserta didik untuk 

aktif dalam diskusi dan melaksanakan 

tugasnya dalam kelompok 

Membantu investigasi mandiri 

dan kelompok 

1) Membimbing peserta dalam memperoleh 

informasi dan data 

2) Membimbing dan membantu peserta 

didik untuk melaksanakan pemecahan 

masalah dengan menggunakan langkah-

langkah pemecahan masalah.  

Mengembangkan dan 

mempresentasikan artefak 

dan exhibit 

1) Membuat aturan dalam presentasi 

2) Menciptakan situasi yang kondusif untuk 

menyimak presentasi 

Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

1) Menciptakan suasana yang mendukung 

terjadinya interaksi dalam diskusi 

2) Membimbing peserta didik untuk 

menevaluasi penyelesaian menggunakan 

pertanyaan-pertanyaan. 

3) Memberi penguatan terhadap jawaban 

peserta didik dan hasil evaluasi 

4) Mendiskusikan dengan peserta didik apa 

(konsep, prinsip dan sebagainya) yang 

telah dipelajari dari proses pemecahan 

masalah yang dilakukan. 

 

d. Sistem Pendukung Model Pembelajaran Problem Basead Learning 

Sistem pendukung atau support system adalah unsur-unsur yang menjadi 

pendukung suatu model pembelajaran untuk diterapkan. Sistem pendukung ini 



 

 

merupakan suatu sistem yang menyiapkan kemampuan untuk menyeleaikan 

masalah dan menjadi jaminan terjadinya interaksi pendidik dan peserta didik 

dalam menyelesaikan permasalahan pembelajaran. Model sistem pendukung ini 

dapat berupa sekumpulan prosedur berbasis model untuk membantu pendidik 

dalam mengambil keputusan dalam proses kegiatan pembelajaran.102 

Selanjutnya menurut Bruce Joyce, bahwa yang dimaksud dengan sisten 

pendukung adalah segala bentuk sarana, bahan, dan alat yang dibutuhkan dalam 

melaksanakan model pembelajaran Problem Basead Learnin.103 Sistem 

pendukung yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku paket Pendidikan 

Agama Islam, lembar kegiatan peserta didik, dan lembar tugas peserta didik. 

Menurut Krischner bahwa dalam model pembelajaran Problem Basead Learnin 

peserta didik tetap membutuhkan pembelajaran langsung dan ceramah sebagai 

panduan peserta didik. Masih menurut pendapat Krischner, menyatakan bahwa 

“Another way of guiding instruction is the use of process worksheets”
104 

Penulis berpendapat bahwa dalam penelitian ini akan digunakan buku 

paket, worksheet (LKS) dan LTS dan pendukung lainnya yang tersedia di sekolah 

sebagai alat bantu bagi pendidik untuk mempermudah memberikan bimbingan. 

e. Dampak Instruksional  Model Pembelajaran Problem Basead Learning 

Dampak dari model instruksional di kategorikan menjadi dampak 
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pembelajaran dan dampak pengiring. Dampak pembelajaran merupakan apa yang 

dicapai secara langsung berdasarkan tujuan yang dituju sedangkan dampak 

pengiring adalah apa yang dicapai diluar tujuan sebagai akibat dari aktivitas 

pembelajaran. 

Menurut Bruce Joyce, bahwa dampak instruksional adalah tujuan utama 

bersifat mendesak dan segera untuk dicapai (instruksional effect) yaitu hasil 

belajar yang dicapai langsung dengan cara mengarahkan peserta didik pada tujuan 

yang diharapkan sedangkan dampak pengiring atau pengikut adalah hasil belajar 

lainnya yang dihasilkan oleh suatu proses pembelajaran sebagai akibat tercapainya 

suasana belajar yang dialami secara langsung oleh peserta didik tanpa pengarahan 

langsung dari pendidik.105 

Selanjutnya menurut Duch, Groh, dan Allen dalam Sarvey 

mendeskripsikan model pembelajaran Problem Basead Learning mengembangkan 

keterampilan yang spesifik yaitu kemampuan berfikir kritis, menganalisa dan 

memecahkan masalah dunia nyata yang kompleks.106 Berdasarkan pendapat 

tersebut dapat pula dideskripsikan dampak dari model pembelajaran Problem 

Basead Learning adalah kemampuan berfikir kritis, menganalisa dan 

memecahkan masalah. 

Torp dan Sage dalam Sarvey, menjelaskan bahwa peserta didik sebagai 

problem solver mencari akar permasalahan dan kondisi yang dibutuhkan untuk 

mendapatkan solusi yang baik, sehingga dalam pelaksanaanya peserta didik 
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http://does.leb.purdue.edu/ijpbl/vol1/iss1/3/ (Diakses 28 Nopember 2020). 

http://does.leb.purdue.edu/ijpbl/vol1/iss1/3/


 

 

menjadi pembelajar yang mandiri. Dapat disimpulkan bahwa menjadi pembelajar 

yang mandiri merupakan dampak pengiring dari model pembelajaran Problem 

Basead Learning. 

Hal yang sama dikemukakan oleh Hmelo-Silver bahwa model 

pembelajaran Problem Basead Learning peserta didik belajar self-directed 

learning melalui pemecahan masalah secara bersama-sama merefleksi 

(memikirkan kembali) pengalaman mereka dan melibatkan dalam penyelidikan 

yang mengarah kepada diri sendiri.107 

 
3. Karakteristik Model Pembelajaran Problem Basead Learning 

Problem Based Learning merupakan permasalahan dunia nyata, yang 

diawali dengan penemuan masalah dan berakhir pada pertimbngan konsekuensi 

dan solusi, tujuan utama dari Problem Based Learning adalah untuk 

meningkatkan pembelajaran dengan pemberian motivasi dan tanggung jawab 

kepada peserta didik untuk bekerja sama secara kooperatif dan mandiri dari 

pentingnya hal tersebut maka model pembelajaran Problem Based Learning 

memilki karakteristik sebagai berikut : 

a. Pembelajaran harus berpusat pada peserta didik (student centered). 

Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, karena diberi kebebasan 

untuk mempelajari topik yang paling menarik perhatian mereka dan untuk 

menentukan bagimana mereka ingin mempelajarinya. Peserta didik harus 

mengidentifikasi kebutuhan belajar mereka, membantu merencanakan kelas, 
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memimpin diskusi kelas, dan menilai pkerjaan mereka sendiri dan pekerjaan 

teman sekelas mereka. 

b. Pembelajaran harus terjadi pada kelompok kecil peserta didik di bawah 

bimbingan tenaga pendidik. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Merit, dkk, yang mengharuskan peserta 

didik untuk bekerja secara aktif dan kolaboratif dalam kelompok kecil untuk 

menyelidiki, mengajukan pertanyaan, mengumpulkan informasi, dan 

melaksanakan pekerjaan yang di perlukan untuk menyelesaikan masalah. Tugas 

dari seorang pendidik dalam hal ini adalah 1) membantu kelompok mengetahui 

bagaiman kerja kelompok; 2) mendorong umpan balik dalam kelompok; 3) 

membimbing kelompok untuk menetapkan masalah pembelajaran yang sesuai; 

dan 4) membantu kelompok untuk mengintegrasikan masalah belajar (Hang, 

Jonassen dan Liu). 

c. Tenaga pendidik sebagai fasilitator atau pembimbing. 

Problem Based Learning melibatkan tenaga pendidik dalam 

pembelajaran hanya sebagai fasilitator untuk menciptakan ruang bagi peserta 

didik dimana mereka dapat mengevaluasi pembelajaran, menegmbangkan 

keterampilan memecahkan masalah dan berpikir secara kritis (Sproken-Smith dan 

Harland). 

d. Masalah autentik terutama ditemui dalam urutan pembelajaran, sebelum 

persiapan, atau pembelajaran sedang berlangsung. 

Pembelajaran Problem Based Learning didasarkan pada skenario, yang 

dihadapkan pada situasi nyata atau realistik dari berbagai variabel masalah 



 

 

(Gurses; Gorhiu; Hung, dkk, mengemukakan bahwa pembelajaran difokuskan 

pada masalah, dengan demikian peserta didik mulai belajar dengan mengatasi 

simulasi masalah autentik dan tidak terstruktur. Isi dan keterampilan harus 

dipelajari dari sepetar masalah, bukan hanya sebagi topik namun ada timbal balik 

antara pengetahuan dan masalahnya. Intinya tujuan Problem Based Learning 

adalah membangun pengetahuan yang didorong oleh sebuah masalah dan 

ditetapkan kembali pada masalah. 

e. Permasalahan yang dihadapi digunakan sebagai alat untuk mencapai 

pengetahuan yang dibutuhkan dan kemampuan memecahkan masalah yang 

diperlukan untuk akhirnya memecahkan masalah. 

Problem Based Learning mendorong peserta didik mengkonstruksi 

pengetahuan dengan memulai setiap pengalaman belajar dengan menghadapkan 

permasalahan dikehidupan nyata yang kompleks. Hasil akhirnya, peserta didik 

akan memperoleh pengetahuan yang baru dan keterampilan memecahkan masalah 

yang dapat diterapkan kembali pada masalah yang dihadapinya. (Sporken-Smith 

dan Harland). 

f. Informasi baru dapat diperoleh melalui Pembelajaran mandiri (self-directed 

Learning) 

Hal ini dapat diartikan bahwa peserta didik secara individu dan 

kolaboratif bertanggung jawab atas pelajaran mereka sendiri, mereka 

mengidentifikasi apa yang telah diketahui tentang sebuah masalah kemudian 

memastikan apa yang perlu mereka ketahui, pertanyaan apa yang relevan dengan 

penyelidikan mereka, tindakan apa yang harus mereka lakukan, dan terkhir 



 

 

mengevaluasi keseluruhan kegiatan yang telah mereka lakukan (Azis, dkk). 

g. Peserta didik belajar menganalisa dan memecahkan masalah representatif. 

Problem Based Learning menuntut peserta didik untuk mengidentifikasi, 

menganalisis, mengumpulkan informasi dan mencari solusi yang tepat untuk 

memecahkan masalah (Duchy, Segers, dan Bossche). 

h. Pembelajaran berbasis refleksi diri (self-reflective). 

Penilaian diri dan rekan perlu dilakukan pada saat menyelesaiakan setiap 

masalah pada akhir pembelajaran tujuannya untuk melihat sejauh mana 

pemahaman mereka dan elajar menyesuaikan strategi. Kegiatan penilaian ini 

terkait erat dengan karakteristik refleksi penting sebelumnya terhadap perolehan 

pengetahuan dan pentingnya kegiatan ini untuk memperkuat sifat belajar reflektif 

diri dan mempertajam keterampilan proses metakognitif (Savery).108 

Selanjutnya, karakteristik Problem Based Learning lainnya dikemukakan 

Tan, yang mencakup beberapa komponen yaitu : 

2) Masalah merupakan titik awal dalam pembelajaran. 

3) Masalah umumnya terdapat dalam kehidupan yang tidak terstruktur. 

4) Penyelesaian masalah dapat menggunakan berbagai disiplin Ilmu. 

5) Masalah yang disuguhkan bersifat menantang pengetahuan, sikap, dan 

kompetensi peserta didik sehingga memerlukan identifikasi berbagai 

kebutuhan dalam pembelajaran. 

6) Dalam Problem Based Learning pembelajaran dilakukan secara mandiri, 

sehingga peserta didik bertaggung jawab untuk memperoleh informasi dan 
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pengetahuan. 

7) Proses penting Problem Based Learning adalah memenfatkan berbagai 

sumber pengetahuan. 

8) Peserta didik bekerja dalam kelompok kecil sehingga pembelajaran bersifat 

kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif dengan tingkat interksi yang tinggi 

untuk belajar, mengajar teman sejawat, serta melakukan presentasi kelompok. 

9) Peserta didik dituntut melakukan penyelidikan dan memecahkan permaslahan 

yang dihadapi. 

10) Problem Based Learning ditutup dengan sintesis dan integrasi pembelajaran. 

11) Problem Based Learning juga dapat diakhiri dengan evaluasi dan review dari 

pengalaman peserta didik yang diperoleh selama proses pembelajaran.109 

Sementara itu, Barrow dalam Tarhan dan Sesen, mengemukakan 

karakteristik utama dari Problem Based Learning, yaitu: 

a. Belajar berpusat pada peserta didik, sehingga mereka bertanggung jawab untuk 

belajar mandiri. 

b. Belajar terjadi dalam kelompok-kelompok kecil. 

c. Pendidik berperan sebagai fasilitator atau pemandu. 

d. Memfokuskan pengorganisasian permasalahan dan stimulus untuk 

pembelajaran. 

e. Masalah satu dengan masalah lainnya merupakan sasaran untuk pengembangan 

kemampuan pemecahan masalah. 
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f. Informasi baru diperoleh melalui belajar secara mandiri.110 

Sedangkan menurut Ridwan Abdullah Sani, Skenario pembelajaran 

dengan metode Problem Based Learning hendaknya memenuhi karakteristik 

antara lain: 

a. Terkait dengan dunia nyata; 

b. Memotivasi peserta didik; 

c. Membutuhkan pengambilan keputusan; 

d. Multitahap; 

e. Dirancang untuk kelompok; 

f. Menyajikan pertanyaan terbuka yang memicu diskusi; 

g. Mencakup tujuan pembelajaran, berpikir tingkat tinggi, dan keterampilan 

lainnya.111 

Lebuh jauh Ridwan Abdullah Sani menjelaskan bahwa pembelajaran 

berbasis masalah yang dilakukan hendaknya sesuai dengan karakteristiknya, yakni 

sebagai berikut: 

a. Belajar dimulai dengan mengkaji permasalahan; 

b. Permasalahan berbasis pada situasi dunia nyata yang kompleks; 

c. Peserta didik bekerja secata kelompok; 

d. Beberapa informasi dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan tidak 

diberikan; 

e. Peserta didik mengidentifikasi, menemukan, dan menggunakan sumber daya 
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yang sesuai; 

f. Belajar secara aktif, terintegrasi, kumulatif, dan terhubung.112 

Dari beberpa pendapat para ahli mengemukakan karakter Problem Based 

Learning, Penulis berpendapat bahwa karakteristik dari Problem Based Learning 

itu sendiri adalah : 

a. Pembelajaran terkait dunia nyata. 

b. Pembelajaran berpusat kepada peserta didik atau melibatkan mereka dalam 

permasalahan. 

c. Membutuhkan pemikiran tingkat tinggi dan kritis. 

d. Pembelajaran menuntut solusi atau pemecahan masalah. 

e. Adanya kerjasama yang kooperatif antar kelompok. 

f. Membutuhkan diskusi demi kelancaran proses pembelajaran. 

g. Mengevaluasi kembali masalah yang sudah dipecahkan. 

h. Menilai sesama teman guna melihat tingkat kedisiplinan dan kemandirian 

pesera didik. 

Adanaya karakteristik Problem Based Learning tersebut maka akan 

lebuh jelas langkah-langkah yang akan tenaga pendidik arahkan selama proses 

pembelajaran, karena melibatkan peserta didik untuk aktif menggali pengetahuan, 

aktif mencari informasi baru, mengintegrasikan informasi yang diketahui, 

menjelaskan kepada teman sebayanya, serta menggunakan media dan bahan ajar 

yang sesuai dengan kurikulum. 

Jadi menurut penulis bahwa permasalahan nyata yang menerapkan 
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Problem Based Learning diharapkan mampu membuat pesrta didik berpikir, 

mampu mengajukan pertanyaan, termotivasi untuk belajar, menguji sejauh mana 

pemahaman peserta didik, memperkuat pemahaman mereka, dan melitih mereka 

untuk berpikir secara logika. 

Permasalahan dunia nyata pada umumnya kurang terstruktur 

permasalahan yang dialami masyarakat pada umumnya tanpa batasan dan strktur 

yang jelas sehingga tidak mudah membuat definisi untuk solusinya, maka 

diperlukan pemikiran kritis, masing-masing peserta didik akan memiliki pandangn 

yang berbeda tentang masalah yang dikaji sehingga mereka akan termotivasi 

untuk melakukan pembelajaran secara mandiri dan bervariasi sesuai dengan 

kebutuhannya. Oleh karena itu akan ada banyak solusi yang bisa diajukan sebagai 

cara untuk menyelesaiakn permasalahannya. Solusi dari permasalahan akan lebih 

afektif diperolah jika peserta didik bekerjasama dalam menuangkan pendapatnya 

karena peserta didik juga pasti memiliki pengalaman dan pengetahuan awal yang 

berbeda, maka diperlukan kerja sama dalam bentuk kelompok. 

 
4. Tahapan Dan Prosedur Model Pembelajaran Problem Based Learning 

 
Agar proses pembelajaran Problem Based Learning berjalan dengan baik 

dan pendidik siap dengan segala perangkatnya dan telah terbentuk kelompok-

kelompok kecil dan kelompok tersebut menjalankan proses pembelajaran maka 

diperlukan tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang terencana, menurut M. 

Taufiq Amir, tahapan dan langkah-langkah Problem Based Learning adalah :113 
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a. Langkah 1: Mengklarifikasikan istilah dan konsep yang belum jelas. 

Memastikan setiap anggota memahami berbagai istilah dan konsep yang 

ada dalam masalah, langkah-langkah ini dapat pula dikatakan tahap yang 

membuat setiap peserta didik berangkat dari cara memandang yang sama atas 

istilah-istilah atau konsep yang ada dalam masalah. 

b. Langkah 2: Merumuskan Masalah. 

Fenomena yang ada dalam suatau masalah menuntut penjelasan 

hubungan-hubungan apa yang terjadi diantara fenomena itu. Kadang-kadang ada 

hubungan yang masih belum nyata antara fenomenanya, atau ada yang sub-sub 

masalah harus diperjelas dahulu. 

c. Langkah 3: Menganalisis masalah.  

Peserta didik dalam kelompok tersebut mengeluarkan pendapatnya 

terkait apa yang sudah dimiliki anggota kelompok tentang masalah. Disini akan 

terjadi diskusi yang membahas informasi faktual yang ada dalam masalah dan 

juga informasi yang ada dalam fikiran anggota kelompok, mereka akan mendapat 

kesempatan bagaimana menjelaskan, melihat alternatif atau hipotesis yang terkait 

dengan masalah. 

d. Langkah 4: Menata gagasan yang sistematis dan menganalisis secara 

mendalam. 

Bagian yang sudah dianalisis dilihat keterkaitannya satu sama lain, mana 

yang saling menunjang, mana yang bertentangan dan sebagainya. Analisis adalah 

upaya memilah-milah sesuatu menjadi bagian-bagian yang membentuknya. 

e. Langkah 5: Memformulasikan tujuan pembelajaran. 

Masing-masing Kelompok dapat merumuskan tujuan pembelajaran 



 

 

karena kelompok sudah tahu pengetahuan mana yang masih kurang, dan mana 

yang masih belum jelas. Tujuan pembelajaran akan dikaitkan dengan analisis 

masalah yang dibuat. Inilah yang akan menjadi dasar gagasan yang akan 

dihasilkan dari tugas kelompok. 

f. Langkah 6: Mencari informasi tambahan dari sumber yang lain (diluar diskusi 

kelompok) 

Saat masing-masing kelompok sudah tahu informasi apa yang dimiliki, 

dan sudah ada upunya tujuan pembelajaran. kini saatnya mereka harus mencari 

informasi tambahan lain, dan menentukan dimna hendak dicari. Mereka harus 

mengatur jadwal, menentukan sumber informasi. Setiap anggota harus mampu 

belajar secara mandiri, dan efektif. Mereka harus mencari data dan memilih serta 

meringkas sumber pembelajaran itu dengan kalimatnya sendiri. 

g. Langkah 7: Mensintesa (menggabungkan) dan menguji informasi baru, dan 

membuat laporan. 

Dari laporan individu ataupun kelompok dipresentasikan dihadapan 

anggota kelompok lain, maka kelompok lain akan mendapatkan informasi baru. 

Anggota kelompok lain yang mendengar harus kritis tentang laporan yang 

disajikan dan bisa memebuat pertanyaan yang harus disikapi oleh kelompok yang 

memepresentasikan. 

Menurut Savin baden dalam Draghicescu, dkk, 2014, Agar Problem 

Based Learning dapat diimplementasikan oleh pendidik dalam pembelajarannya, 

maka diperlukan tahapan-tahapan yang membimbing dalam penggunaan model 

tersebut. Tahapan Problem Based Learning tidak kaku melainkan berkembang 

sesuai dengan kebutuhan dan seiring dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan 



 

 

Teknologi (IPTEK). Hal tersebut dilatar belakangi oleh disiplin ilmu, tentang 

teknologi dan informasi, maka kebutuhan kompetensi harus dicapai oleh peserta 

didik. Beberapa ahli berpendapat bahwa Problem Based Learning sangat fleksibel 

dan dapat memiliki berbagai informasi, desain tergantung pada disiplin 

penerapannya. Lebih jauh tahapan-tahapan atau langkah-langkah Problem Based 

Learning adalah :114 

a. Tahapan Problem Based Learning yang diusulkan Mathews dan Aydinli. 

Tahapan Problem Based Learning dari Mathews dan Aydini dibuat pada 

tahun 2007. Tahapan ini pembelajaran Problem Based Learning diawali dengan 

penemuan masalah dan berakhir dengan mempertimbangkan konsekuensi dan 

solusi, memilih solusi yang paling layak. 

1. Penemuan masalah (meeting the problem). Pembelajaran dimulai dengan 

menjelaskan tujuan, manfaat, sasaran, dan aktivitas-aktivitas Problem Based 

Learning yang akan diaksanakan. Dengan demikian peserta didik memahami 

manfaat dan sasaran Problem Based Learning, selain itu peserta didik diajak 

untuk memahami pentingnya kegiatan pembelajaran. Pada tahapan ini peserta 

didik akan menemui masalah dengan memperkenalkan vidio, teks, dan kosa 

kata yang ada kaitannya dengan masalah. 

2. Eksplorasi yang diketahui dan yang tidak diketahui, yaitu peserta didik harus di 

tanya tentang pengalaman pribadi sebelumnya dengan masalah dan dapat 

diberikan latihan pra baca didalamnya, selama proses eksplorasi diketahui dan 

tidak diketahui, peserta didik harus memahami masalahnya, mengetahui bahwa 
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tidak ada jawaban atau solusi tunggal dan mengidentifikasi solusi yang paling 

tepat dan bersiap untuk menjelaskan mengapa mereka memilihnya. 

3. Menghasilkan solusi yang mungkin. Berdasarkan informasi yang diperolahnya 

pada tahap eksplorasi, peserta didik membuat dan dan mencatat solusi-solusi 

yang mungkin untuk dipecahkan. 

4. Mempertimbangkan konsekuensi dan memilih solusi yang paling layak. 

Ditahapan ini peserta didik memepertimbangkan konsekuensi berbagai solusi 

yang telah dihasilkan dan memeilih solusi mana yang paling tepat digunakan 

dalam pemecahan masalah yang terkait. pada tahap ini peserta didiik diberi 

kesempatan untuk mempresentasikan dan membagikan hasil pekerjaan mereka. 

b. Sedangkan Tahapan Problem Based Learning yang diusulkan oleh Akademi 

Ilmu Pengetahuan dan Matematika Illinois. 

Tahapan model Problem Based Learning yang diusulkan oleh Akademi 

Ilmu Pengetahuan dan Matematika dari Illinois terdiri dari tiga tahap yaitu: 

pemahaman masalah (understanding of problem), penjelajahan kurikulum 

(curriculum exploring), dan pemecahan masalah (problem solving). (Draghicescu, 

dkk). Ketiga tahap tersebut) masing-masing dibagi menjadi beberapa sub tahap 

berikut: 

1) Pemahaman masalah (Understanding of problem). 

1. Konfrontasi dengan masalah. Pada tahap ini, tenaga pendidik memberikan 

masalah yang tidak terstruktur atau terstruktur kepada peserta didik, atau 

bisa juga para peserta didik mengusulkannya. Masalah yang diberikan dapat 

didorong oleh rasa ingin tahu, minat dan kebutuhan mereka untuk lebih 



 

 

tahu. 

2. Identifikasi Pengetahuan yang mungkin diperlukan untuk pendekatan 

masalah. Peserta didik bersama kelompoknya melengkapi daftar yang 

tersusun, meliputi: apa yang kita ketahui, apa yang harus kita ketahui, apa 

yang harus kita lakukan. 

3. Mendefinisikan situasi atau masalah. Peserta didik mengefektifkan kegiatan 

dan memastikan mereka agar berhasil. 

2) Penjelasan kurikulum (curriculum eksploring). 

a) Pengumpulan informasi atau dokumentasi. Peserta didik merencanakan 

cara mereka memperoleh atau mengumpulkan informasi yang diperlukan, 

memberi banyak relevansi dari berbagai sumber. 

b) Pertukaran Informasi. Peserta didik membagikan informasi yang mereka 

kumpulkan dalam kelompok mereka dan membahas relevansinya dengan 

masalah yang diteliti. Kemudian mengumpulkan informasi yang diperoleh 

untuk menghasilkan solusi 

3) Pemecahan masalah (Problem solving). 

a) Penentuan solusi paling memadai. peserta didik mengatur hasil yang 

diperoleh kelompok mereka dan memilih solusi optimal. 

b) Presentasi sosial. Peserta didik mempresentasikan solusinya untuk 

mendapatkan umpan balik dari mereka yang tertarik dengan masalah. 

c) Pelaporan. Peserta didik meyajikan hasil yang diperoleh kelompok mereka 

dan menyelesaikan pembelajaran dengan menguji presentasi rekan kerja 

lainnya. Laporan peserta didik mengenai penyelidikan masalah, menggaris 



 

 

bawahi isi dan kompetensi yang dipelajari. 

c. Tahapan Problem Based Learning yang diusulkan Wood. 

Selain kedua model tahapan Problem Based Learning diatas, terdapat 

juga model lain yang diusulkan oleh Wood pada Tahun 2007. Implementasi 

Problem Based Learning ini didasarkan pada penjabaran skenario yang 

mencakup tujuh langkah yang secara ringkas dijelaskan sebagai berikut :115 

1) Langkah 1: Mengidentifikasi dan mengklarifikasi istilah yang tidak dikenal 

yang disajikan dalam skenario. Peserta didik mencatat istilah-istilah yang 

tidak dapat dijelaskan, setelah diskusi. 

2) Langkah 2: Mendefinisikan masalah-masalah yang akan dibahas. Peserta 

didik mungkin memiliki pendapat yang berbeda, tetapi semua pendapat harus 

dipertimbangkan. 

3) Langkah 3: Sesi brainstorning untuk membahas masalah- masalah tersebut, 

memberikan pendapat berdasarkan pengetahuan terdahulu, dan 

mengidentifikasi area pengetahuan yang belum lengkap, Peserta didik 

menjawab semua diskusi. 

4) Langkah 4: Peserta didik meninjau kembali langkah 2 dan 3 dan menjelaskan 

penjelasan untuk elaborasi dan mengatur penjelasan, serta 

menstrukturisasinya. 

5) Langkah 5: Peserta didik memebuat formasi sasaran pembelajaran dan 

kelompok mencapai persetujuan dari tujuan pembelajaran, dan pendidik 

memastikan bahwa tujuan pembelajaran dapat tercapai, relevan dan 
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mememdai. 

6) Langkah 6: Studi mandiri (semua peserta didik mengumpulkan informasi 

yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran) 

7) Langkah 7: Kelompok yang ditunjuk menyebarkan hasil penelitiannya (para 

peserta didik mengidentifikasi sumber belajar mereka dan berbagi dengan 

yang lain). Pendidik mengkontrol cara dimana pelajaran dihasilkan dan 

mengevaluasi kelompok. 

Problem Based Learning (PBL) atau Pembelajaran Berbasis Masalah 

(PBM) adalah Pembelajaran yang meyajiakan suatu permasalahan dunia nyata, 

dengan melibatkan peserta didik untuk kemudian berpikir secara kritis, terampil 

dalam memecahkan masalah, dengan belajar secara mandiri untuk menggali 

informasi baik secara individu maupun kelompok dan menggunakan sumber 

pelajaran yang sesuai dengan kurikulum. Problem Based Learning merupakan 

pembelajaran yang bercirikan adanya kisah nyata yang ada disekeliling sebagai 

konteks bagi peserta didik untuk berpikir kritis, mandiri dan bertanggung jawab 

dengan belajar memanfaatkan masalah untuk memperoleh pengetahuan. 

 
5. Kelebihan dan kekurangan Model Pembelajaran Problem Based 

Learning 
 
Setiap model pembelajaran pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Begitupun model pembelajaran Problem Based Learning, juga memiliki kelebihan 

dan kekurangan, akan penulis uraikan sebagai berikut: 

a. Kelebihan Model Pembelajaran Problem Based Learning. 

Menurut Sanjaya, kelebihan model Problem Based Learning antara lain: 



 

 

1) Menantang kemampun peserta didik dan menemukan pengetahuan baru bagi 
mereka; 

2) Meningkatkan motivasi baru bagi peserta didik; 
3) Meningkatkan pengetahuan peserta didik untuk lebih memamhami masalah 

dunia nyata; 
4) Membantu peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan baru dan 

bertangung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan; 
5) Problem Based Learning dapat mendorong peserta didik untuk mengevaluasi 

sendiri hasil dan proses belajarnya; 
6) Mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis dan 

mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan 
pengetahuan baru; 

7) Memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengaplikasikan 
pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata; 

8) Mengembangkan minat peserta didik untuk secara terus menerus belajar 
sekalipun belajar pada pendidikan formal telah berakhir; 

9) Memudahkan peserta didik dalam menguasai konsep yang dipelajari guna 
memecahkan masalah dunia nyata.116 

 
Selanjutnya menurut Ahmad Shoimin, menjelaskan kelebihan dari model 

Problem Based Learning, antara lain:  

1) Peserta didik dilatih untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah dalam 
keadaan nyata,   

2) mempunyai kemampuan dalam membangun pengetahuan sendiri melalui 
aktifitas belajar,  

3) pembelajaran berfokus pada masalah sehingga materi yang tidak ada 
hubungannya tidak perlu dipelajari oleh peserta didik 

4) terjadi aktifitas ilmiah pada peserta didik melalui kerja kelompok, 
5) peserta didik memiliki kemampuan menilai kemajuan belajarnya sendiri, 
6) peserta didik memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi ilmiah 

dalam kegiatan diskusi atau presentasi hasil pekerjaan mereka, dan 
7) kesulitan belajar peserta didik secara individual dapat diatasi melaui kerja 

kelompok dalam bentuk peer teaching.117 
 
Selanjutnya menurut Ahmad Susanto kelebihan model pembelajaran 

Problem Based Learing  adalah sebagai berikut : 

1) Pemecahan masalah merupakan tehnik yang cukup baik untuk memahami isi 
pembelajaran, 
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2) Pemecahan masalah dapat menantang kemampuan peserta didik dalam 
penemukan pamahaman baru, 

3) Pemecahan masalah dapat meningktkan aktivitas pembelajaran peserta didik, 
4) Pemecahan masalah dapat membantu peserta didik mentransfer pengatahuan 

mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata, 
5) Dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan pengetahuan barunya 

dan bertanggung jawab atas pelajaran yang mereka lakukan, 
6) Problem Based Learning dianggap lebih menyenagkan dalam diskusi peserta 

didik, 
7) Dapat mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis, 
8) Dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengaplikasikan 

pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata.118 
 
Menurut Abuddin Nata, model pembelajaran Problem Based Learning 

memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut: 

1) Dapat digunakan didunia pendidikan seperti disekolah karena lebih relevan 
dengan kehidupan, khususnya pada dunia kerja, 

2) Dapat membiasakan peserta didik menghadapi dan memecahkan masalah 
dengan cara terampil, kemudian mereka dapat meerapkannya di masyarakat, 

3) Dapat mendorong dalam mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik 
secara kreatif dan menyeluruh, karena dalam proses pembelajarannya peserta 
didik banyak melakukan kegiatan yang membahan tentang permasalahan dari 
berbagai aspek119 
 

Menurut asumsi penulis kelebihan dari model pembelajaran Problem 

Based Learning ini adalah dapat melatih keterampilan berpikir peserta didik 

dalam memecahkan masalah, mampu berpikir secara kritis dan ilmiah serta kreatif 

dan bertaggung jawab selama proses pembelajaran karena peserta didik 

memberikan tanggapan sesuai dengan pendapat sendiri  yang terkait berbagai 

macam permasalahan dari berbagai aspek. 

b. Kekurangan Model Pembelajaran Problem Based Learning 

                                                 
118 Ahmad Susanto. Teori Belajar Pembelajaran Di Sekolah, (Jakarta: Predana Media 

Group, 2019), h. 88-89. 
119 Nata Abuddin. Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran, (Jakarta: Ibnu 

Kencana, 2019), h. 250.  



 

 

Adapun kelemahan model pembelajaran Problem Based Learning 

menurut sanjaya antara lain sebagai berikut : 

1) Kadang peserta didik tidak memiliki minat atau tidak mempunyai 
kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka 
mereka enggan untuk mencobanya, 

2) Sebagaian peserta didik menganggap jika pemahaman tentang materi yang 
diperlukan untuk menyelesaikan masalah mengapa mereka harus berusaha 
untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka akan 
belajar apa yang mereka ingin pelajari.120 

 
Sedangkan, kekurangan model Problem Based Learning menurut Ahmad 

Shoimin, antara lain: 

1) Model ini tidak dapat diterapkan untuk setiap materi pelajaran, ada bagian 
pendidik berperan aktif dalam menyajikan materi. Problem Based Learning 
lebih cocok untuk pembelajaran yang menuntut kemampuan tertentu yang 
kaitannya dengan pemecahan masalah, dan  

2) dalam suatu kelas yang memiliki tingkat keragaman peserta didik yang tinggi 
akan kesulitan dalam pembagian tugas.121 

 
Kelemahan dari penerapan model Problem Based Learning menurut 

Susanto, antara lain: 

1) Bila peserta didik tidak memiliki minat atau tidak percaya bahwa masalah 
yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan 
untuk mencoba, 

2) Keberhasilan pendekatan pembelajaran dalam pemecahan masalah 
membutuhkan cukup waktu untuk persiapan, 

3) Tanpa pemahaman mereka dalam memecahkan masalah yang sedang 
dipelajari, mereka tidak akan belajar.122 

 
Ada pun kekurangan model pembelajaran Problem Based Learning 

menurut Abuddin Nata, yaitu: 

                                                 
120 Wina Sanjaya. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, 

(Jakarta: Ibnu Kencana, 2016), h. 220. 
121 A. Shoimin. Model Pembelajaran Inovatif Dalam Kurikulum 2013, (Yogyakarta: 

Ar-Ruzz Media), h. 102. 
122 Ahmad Susanto. Teori Belajar Pembelajaran Di Sekolah, (Jakarta: Predana Media 

Group, 2019), h. 88-89. 



 

 

1) Terjadinya kesulitan dalam menemukan permasalahan yang sesuai dengan 
tingkat berpikir peserta didik. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya 
perbedaan pada tingkat pola pikir masing-masing peserta didik, 

2) Perlunya waktu yang lebih banyak dibanding dengan metode konvensional, 
3) Mengalami kesulitan dalam merubah kebiasaan belajar, dari semula belajar 

dengan mendengar, mencatat dan menghafal informasi yang disampaikan 
oleh pendidik, kini berubah menjadi belajar dengan cara mencari data, 
analisis, menyusun hipotesis, dan memecahkan masalah sendiri.123 

 
Dari beberapa pendapat ahli yang dikemukan tersebut penulis berasumsi 

bahwa adapun kekurangan dari model pembelajaran Problem Based Learning 

seringnya peserta didik menemukan kendala dalam menjawab permasalahan, 

jenuh dan tak jarang peserta didik terkendala pada pencarian data, menganaliasis, 

dan merumuskan hipotesis karena tingkat kecerdasan yang berbeda. Serta 

memerlukan waktu yang cukup panjang untuk membahasan sebuah permasalahan 

guna mendapatkan jawaban dalam pemecahan masalah disinilah peran pendidik 

sangat diharapkan dalam mendampingi peserta didik sehingga hambatan-

hambatan tersebut dapat diatasi. 

 
6. Faktor pendukung dan penghambat Model Pembelajaran Problem 

Based Learning 
 

a. Faktor pendukung implementasi model pembelajaran Problem Based Learning 
 
Sehebat dan sebagus apapun model pembelajaran yang dikembangkan 

oleh para ahli, namun tidak bisa digunakan secara maksimal dalam pembelajaran 

apabila faktor-faktor pendukungnya tidak berfungsi secara baik. Beberapa 

keberhasilan dari implementasi Problem Based Learning dalam pembelajaran 

sangat ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu tenaga pendidik, peserta didik, dan 
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sumber belajar. 

1) Tenaga Pendidik 

Pendidik sangat berperan dalam keberhasilan proses pembelajaran dan 

sebagai tutor yang memfasilitasi dalam implementasi Problem Based Learning. 

Ada dua tanggung jawab utama seorang Pendidik pada Problem Based Learning 

yaitu untuk memfasilitasi pengembangan kemampuan berpikir dan menalar bagi 

Peserta didik dalam memecahkan masalah, serta membantu peserta didik menjadi 

pelajar yang mandiri dan kreatif serta inovatif.124 Dengan demikian, efektifitas 

tenaga pendidik sebagai fasilitator sangat penting bagi keberhasilan Problem 

Based Learning. Selain itu sebagai tenaga pendidik juga berperan dalam 

mengevaluasi proses pembelajaran dan kinerja peserta didik sebagai umpan balik 

untuk perbaikan implementasi Problem Based Learning atau pemahaman konsep 

bagi peserta didik.125 

2) Peserta Didik 

Dalam proses Problem Based Learning, para peserta didik berperan 

sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran mereka sendiri, inquiri dan 

pemecahan masalah selama proses pembelajaran, dan mereka tidak lagi menjadi 

penerima informasi pasif. Peserta didik memiliki tanggung jawab terhadap 

pemebelajarannya sendiri. Oleh karena itu, mereka harus memiliki mampu 

memecahkan persoalan dan keterampilan manajemen.126 Pada awalnya peserta 
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didik akan mengalami kendala saat perubahan pembelajaran dari tradisional ke 

Problem Based Learning. Tetapi setelah Problem Based Learning di terapkan 

secara terus menerus maka peserta didik dapat menyesuaikan dengan model 

pembelajaran tersebut, menyadari manfaat Problem Based Learning, merasa 

nyaman, serta menyadari tanggung jawab dan kompetensi meningkat secara 

signifikan, seperti halnya persepsi mereka mengenai materi pelajaran.127 

3) Sumber belajar 

Sumber belajar juga berperan untuk memperoleh informasi dalam 

mencari berbagai alternatif dan solusi dalam membantu proses pembelajaran. 

Penggunaan teknologi juga diperlukan untuk meningkatkan motivasi dan 

keterlibatan peserta didik dalam tugas.128 

b. Faktor penghambat implementasi model pembelajaran Problem Based 
Learning 
 

Selain faktor pendukung keberhasilan Problem Based Learning dalam 

pembelajaran, terdapat pula faktor penghambatnya. Beberapa hambatan dalam 

implementasi Problem Based Learning adalah: 

1) Problem Based Learning pada awalnya dikembangkan untuk melatif para 

mahasiswa kedokteran, tenaga pendidik mengasumsikan bahwa peserta didik 

secara kognitif siap untuk memecahkan masalah terstruktur dan terlibat dalam 

pembelajaran mandiri. Karena peserta didik lebih mudah dalam memecahkan 

masalah yang kompleks dan tidak terstruktur dan mengrahkan sendiri 

pembelajaran mereka. Misalnya dari karakteristik para peserta didik, tingkat 
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perkembangan, kepercayaan epistemologis, kontrol kognitif, kedewasaan, 

kemampuan membaca yang terkait dengan Problem Based Learning yang 

belum ditangani secara signifikan.129 

2) Melaksanakan sesuatu yang bisa menjadi kesulitan bagi peserta didik maupun 

tenaga pendidik sendiri. Dibutuhkan waktu untuk membiasakan dan mengubah 

peserta didik yang sebelumnya terbiasa disuapi agar lebih mandiri dan 

bertanggung jawab dalam proses belajarnya. Begitu pula dengan tenaga 

pendidik yaitu dibutuhkan waktu untuk membiasakan dalam proses 

pembelajaran yang awalnya sebagai pemberi pengetahuan menjadi 

fasilitator.130 Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ertmer and 

Simons dalam Spronken-Smith dan Harland bahwa ketika melakukan Problem 

Based Learning pendidik hendaknya dapat mengatasi apa yang disebut 

“rintangan implementasi”. Perubahan bisa menjadi sesuatu yang kompleks, 

terutama bagi para pendidik yang yang sudah terbiasa dengan sebuah konsep 

mengajar konvensional (teacher-centered).131 

3) Dalam pelaksanaannya, implementasi model pembelajaran Problem Based 

Learning memerlukan waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan metode 

ceramah ataupun metode yang lain. Peserta didik membutuhkan waktu untuk 

memecahkan masalah yang diberikan. Sementara itu, waktu pelaksanaan 
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pembelajaran harus disesuaikan dengan beban kurikulum.132 

4) Kurangnya ketersediaan sumber belajar seperti buku referensi dan fasilitas 

teknologi (komputer dan internet), terutama didaerah-daerah terpencil yang 

menyebabkan kurangnya keleluasan peserta didik untuk mengumpulkan dan 

mencari informasi.133 

7. Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning 

Konsep penerapan model pembelajaran Problem Based Learning sangat 

jelas, tidak rumit dan sangat mudah untuk menangkap ide-ide dasar yang terkait 

dalam model ini namun tetap membutuhkan banyak latihan dalam penerapannya. 

Ada beberapa macam prinsip pembelajaran mirip dengan prinsip 

pembelajaran yang telah dideskripsikan cooperative learning, pengajaran 

langsung dan presentasi akan tetapi sebagian lainnya sangat unik untuk Problem 

Based Learning. Penekanannya ditujukan untuk ciri khusus dalam kegiatan 

pelaksanaannya adalah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi/penilaian.134 

Dalam penerapan model Pembelajaran Problem Based Learning ada 

tiga proses yang dilakukan pendidik yaitu: 

a. Perencanaan pembelajaran. 

Pada tingkat yang paling mendasar yakni perencanaan dengan cara 

peserta didik bekerja dalam berpasangan atau kelompok kecil untuk kemudian 

melakukan penyelidikan terhadap masalah dunia nyata yang belum teridentifikasi 
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dengan baik. Pendekatan yang berpusat pada peserta didik ini memerlukan suatu 

perencanaan untuk memudahkan tenaga pendidik dalam merancang pelaksanaan 

pembelajaran selanjutnya. Dalam menentukan tingkat kebutuhan peserta didik 

selanjutnya dapat dilakukan dengan cara: 

1) Menganalisis kurikulum 

Analisis ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi kompetensi yang 

akan dideskripsikan dalam menentukan kompetensi Dasar (KD) mana yang 

tepat untuk digunakan dalam model pembelajaran Problem Based Learning. 

Pada kurikulum 2013 telah dideskripsikan kompetensi inti (KI) dan kompetensi 

Dasar (KD) yang selanjutnya menjabarkan setiap KD menjadi Indikator 

pencapaian Kompetensi (IPK), dengan melengkapi materi pokok dan materi 

pembelajaran, serta memilih pengalaman belajar yang relevan. Berdasarkan 

komponen inilah, selanjutnya diterapkan bahan ajar yang relevan untuk 

dikembangkan. 

Adapun cara menganalisis kurikulum sebelum membuat perangkat 

pembelajaran yang penjabarannya sebagai berikut: 

a) Mengisi identitas silabus yang terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas 

dan semester 

b) Menuliskan standar kompetensi 

c) Menuliskan kompetensi dasar 

d) Mengembangkan kegiatan pembelajaran 

e) Merumuskan indikator 

f) Penilaian 



 

 

g) Penilaian diri 

h) Menentukan alokasi waktu 

i) Menetukan sumber belajar135 

Pada dasarnya, pembelajaran berbasis masalah atau Problem Based 

Learning diawali dengan peserta didik bekerja secara berpasangan atau kelompok 

kecil untuk menyelidiki masalah nyata dan membingunkan, karena jenis pelajaran 

ini sangat efektif sehingga kadang dianggap banhwa perencanaan yang rinci 

tidaklah penting dan bisa jadi tidak mungkin. Hal demikian tidak benar karena 

perencanaan model Problem Based Learning yang berbasis pada masalah dan 

yang pendekatan pengajarannya berpusat kepada peserta didik membutuhkan 

banyak usaha dalam perencanaan sehingga peran tenaga pendidik untuk 

memfasilitasi melalui berbagai tahapan pembelajaran berbasis masalah dan 

tercapai tujauan yang diharapkan. 

2) Menentukan tujuan pembelajaran.  

Dalam pembelajaran Problem Based Learning merupakan salah satu 

dari tiga komponen penting perencanaan. Dalam hal ini tujuan dari 

pembelajaran Problem Based Learning dirancang untuk mencapai peningkatan 

keterampilan intelektual dan keterampilan dalam memecahkan masalah dan 

membantu peserta didik untuk belajar mandiri. Namun pendidik akan 

menekankan pada satu atau dua tujuan pembelajaran tertentu. 

Dalam menentukan tujuan pembelajaran Problem Based Learning 

merupakan salah satu pertimbangan perencanaan yang penting ,pendidik bisa 

                                                 
135 Imas Rosmiati. Perencanaan Pembelajaran. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2019), h. 
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menekankan satu atau dua tujuan pembelajaran. Dalam hal ini bertujuan untuk 

meningkatkan keterampilan intelektual dan keterampilan dalam memecahkan 

masalah dan memebantu peserta didik untuk belajar mandiri. 

3) Mendesain aktifitas pembelajaran. 

Problem Based Learning didasarkan pada sebuah situasi masalah yang 

penuh dengan berbagai pertanyan dan masalah yang tidak terdefinisikan secara 

jauh akan mendorong rasa ingin tahu peserta didik dan membuat mereka 

tertarik untuk menyelidiki. Menurut Sanjaya bahwa bahan pembelajaran atau 

masalah yang ditawarkan adalah suatu kesenjangan antara situasi nyata dan 

kondisi yang diharapkan, atau keadaan.136 Kesenjangan tersebut bisa dirasakan 

dari adanya suatu keresahan, keluhan, kerisauan, dan kecemasan. Oleh karena 

itu masalah akan muncul dalam bebagai bentuknya, tenaga pendidik bisa saja 

menyajikan dalam bentuk: 

a) Masalah yang mengandung isu atau konflik yang sumbernya dapat berupa 

rekaman vidio, berita, dan lainnya; 

b) Bahan yang dipilih merupakan hal yang bersifat familiar bagi peserta didik, 

sehingga peserta didik dapat menyimak dengan seksama; 

c) Bahan yang dipilih merupakan yang berhubungan dengan orang banyak 

sehingga terasa manfaatnya; 

d) Bahan yang dipilih merupakan bahan mendukung tujuan pembelajaran dan 

kompetensi peserta didik yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku; 

e) Bahan yang dipilih sesuai dengan minat peserta didik sehingga mereka 

                                                 
136 Wina Sanjaya. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, 

(Jakarta: Ibnu Kencana, 2016), h. 216. 



 

 

termotivasi untuk mempelajarinya.    

4) Mempersiapkan aktivitas pembelajaran. 

Problem Based Learning mendorong peserta didik untuk bekerja dengan 

berbagai bahan dan alat, untuk melakukan persiapan sebelum memulai 

pembelajaran yaitu menyiapkan alat pembelajaran, begitu pula dengan tenaga 

pendidik yang harus sigap dalam menyiapkan perangkat pembelajaran yang akan 

menunjang tercapainya tujuan pembelelajaran, baik didalam kelas maupun diluar 

kelas, oleh karena itu persiapan aktivitas pembelajaran yang direncanakan dengan 

baik menjadi tugas utama bagi tenaga pendidik. 

Perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan hasil 

berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu 

perencanaan pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan pembelajaran yang 

harus dilakukan sebagai upaya mencapai pembelajaran dengan memanfaatkan 

segala potensi dan sumber belajar yang ada. 

Perencanaan pembelajaran memainkan peran yang sangat penting dalam 

pelaksanaan pembelajaran yang meliputi rumusan tentang apa yang diajarkan 

pada peserta didik, bagaimana cara mengajarkannya dan seberapa baik peserta 

didik mampu menyerap tujuan pembelajaran. 

b. Pelaksanaan model pembelajaran. 

Problem Based Learning pada umunya dapat dilakukan dalam lima sintak 

yaitu :137 

1) Orientasi Peserta Didik terhadap masalah. 

                                                 
137 M. Ibrahim Dan M. Nur. Pengajaran Berdasarkan Masalah. (Surabaya: Unesa 

University Press, 2000), h. 243. 



 

 

Orientasi peserta didik pada masalah yaitu pendidik menjelaskan tujuan 

utama pembelajaran dan aktifitas yang akan dilakukan agar peserta didik 

mengetahui tujuan utama dari pembelajaran, masalah apa yang dibahas, 

bagaimana pendidik akan mengevaluasi proses pembelajaran dan pendidik harus 

bisa memeberikan motivasi kepada peserta didik agar terlibat aktif didalam 

memecahkan masalah yang dipilih. Permasalahan yang di kemukakan tenaga 

pendidik bisa dengan menampilkan gambar, vidio, berita atau lainnya yang 

kemudian dapat memunculkan pertanyaan dan mencari informasi. Peserta didik 

didorong untuk mengekspresikan ide-idenya secara terbuka dan bebas namun 

masih dalam batas yang sopan. 

2) Mengorganisasikan Peserta didik untuk belajar. 

Pada tahapan ini yakni pengorganisasian peserta didik untuk belajar, 

pendidik mengatur peserta didik kedalam kelompok yang bertujuan untuk 

mengembangkan keterampilan kerja sama diantara peserta didik. Sikap yang ingin 

dicapai adalah hal-hal yang berhubungan dengan kinerja peserta didik. Maka 

tenaga pendidik akan meminta kepada peserta didik untuk mencari informasi 

terkait masalah yang sedang dibahas, berkenaan dengan hal tersebut peserta didik 

memerlukan bantuan pendidik untuk merencanakan penyelidikan dan tugas-tugas 

pelaporan. Kinerja yang diambil oleh tenaga pendidik adalah kinerja, cara kerja, 

bekerjasama antar teman saat presentasi (dalam pemecahan masalah). 

3) Penyelidikan individu atau kelompok. 

Penyelidikan yang dilakukan adalah menilai dengan cara tenaga pendidik 

mengarahkan peserta didik untuk mengumpulkan data dan eksprimen dari 



 

 

berbagai sumber, kemudian peserta didik akan menciptakan sebuah ide sendiri 

dan menjelaskan apa yang sudah mereka kerjakan dengan cara diskusi. Selama 

peserta didik diskusi dengan kelompoknya maka tenaga pendidik boleh 

melakukan penilaian dengan indikator yang sudah dibuat karena dari proses 

pembelajaran yang sedang berlangsung akan dapat menghasilkan indikator 

pencapaian ketika peserta didik berproses dalam penyelesaian masalah, dan 

mengukur pemahaman mereka dalam penyelesaian masalah. 

4) Pengembangan, penyajian dan penyelesaian masalah. 

Ketika peserta didik selesai diskusi maka tenaga pendidik akan 

membantu peserta didik dalam menganalisis data yang telah mereka kerjakan 

kemuduan peserta didik memberikan penjelasan terhadap jawaban dari hasil 

pemecahan masalah dan menulis dalam bentuk laporan, LKS, atau data. 

Kemudian dipresentasikan oleh masing-masing kelompok dengan penyelesaian 

masalah yang terstruktur, dan memberikan solusi, tenaga pendidik akan menilai 

keterampilan peserta didik dalam mempresentasikan tugas. 

5) Analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. 

Pada tahap ini, pendidik meminta kepada peserta didik untuk 

merekonstruksi atau menjelaskan kembali pelajaran yang telah dilakukan selama 

proses pembelajaran. Tenaga pendidik dan peserta didik bersama-sama 

menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah yang telah 

dipresentasikan setiap kelompok, kemudian menyimpulkan materi. Diakhir 

pembelajaran, tenaga pendidik memberikan penguatan agar peserta didik memiliki 

minat belajar yang tinggi tentang apa yang dipelajari dan bisa juga dengan 



 

 

pemberian kuis atau evaluasi diri tujuannya adalah untuk mengukur hasil 

pencapaian indikator yang telah dibuat. 

Pelaksanaan (proses pembelajaran) Problem Based Learning yaitu proses 

kegiatan yang melibatkan semua sumber daya manusia, dana dan prasarana yang 

sesuai dengan pedoman dan petunjuk, waktu dan juga tempat yang telah 

ditetapkan dalam melaksanakan kegiatan. Pada proses pembelajaran, tenaga 

pendidik harus menempatka peserta didik sebagai subjek belajar, dengan begitu 

pelaksaan proses pembelajaran didalam kelas akan aktif dan optimal. 

c. Penilaian atau Evaluasi model pembelajaran Problem Based Learning ini 

dapat dilakukan dengan cara evaluasi diri dan penilaian dalam kelompok 

diskusi. 

 
Penilaian atau evaluasi pembelajaran adalah sebuah cara dalam 

menetapkan nilai pada pembelajaran yang sudah disusun secara proporsional, dan 

dilakukan secara objektif, komprehensip dan berkelanjutan. Penilaian dalam 

Problem Based Learning dapat dilakukan dengan cara evaluasi diri dan penilaian 

dalam diskusi. 

1) Penilaian diri dilakukan oleh peserta didik itu sendiri terhadap usahanya dan 

hasil pekerjaannya dengan merujuk kepada tujuan yang ingin dicapai oleh 

peserta didik dalam belajar. 

2) Penilaian dalam kelompok diskusi. Untuk memberikan penilaian terhadap 

upaya dan hasil penyelesaian tugas-tugas yang telah dilakukan sendiri maupun 

oleh temannya dalam suatu kelompok. 

Penilaian atau evaluasi dilakukan dengan memadukan tiga aspek: 

1) Pengetahuan (kognitif); 



 

 

Penilaian pengetahuan mencakup seluruh kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan dengan pemberian kuis, pekerjaan rumah, dokumen, laporan, ujian 

tengah semester dan ujian akhir semester. 

2) Keterampilan (afektif); 

Penilaian terhadap keterampilan dapat dilakukan dari penguasaan peserta 

didik terhadap media, alat, sumber belajar atau alat bantu pembelajaran. 

3) Sikap (psikomotorik). 

Penilaian terhadap sikap dititik beratkan pada keaktifan peserta didik 

didalam kelas, partisipasi dalam kelompok diskusi, dan kemampuan bekerja sama 

dalam kelompok. 

 
C. Konsep Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Dalam bahasa Indonesia, istilah pendidikan adalah merupakan kosa kata 

yang berasal dari akar kata dasar “didik” dengan memberinya awalan “pe” dan 

akhiran “an”. Mengandung arti “perbuatan” (hal, cara, atau sebagainya). Istilah 

pendidikan ini semula berasal dari bahasa yunani “paedagogie”, yang berarti 

bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan 

kedalam bahasa Inggris “education”, yang berarti pengembangan atau bimbingan. 

Dari segi terminologis, Syamsul Nizar menyimpulkan dari  beberapa 

pemikiran ilmuwan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan 

secara bertahap dan simultan (proses), terencana yang dilakukan oleh orang yang 



 

 

memiliki persyaratan tertentu sebagai tenaga pendidik.138 Menurut penulis 

pendidikan islam ialah bimbingan secara sadar yang diberikan oleh seseorang 

yang berprofesi sebagai tenaga pendidik dan memiliki keahlian atau sertifikasi 

kepada orang lain, agar orang lain dapat berkembang secara maksimal sesuai 

tuntunan ajaran dalam agama islam. 

Dalam bahasa Arab, pengertian pendidikan sering digunakan beberapa 

istilah antara lain al-ta‟lim al-tarbiyah dan al-ta‟dib al-ta‟lim berarti pengajaran 

yang bersifat pemberian atau penyampaian pengetahuan dan keterampilan. Al-

tarbiyah berarti mengasuh pendidik dan al-ta‟dib lebih condong pada proses 

mendidik yang bermuara pada penyempurnaan akhlak atau moral peserta didik.139 

Akan tetapi istilah pendidikan ini lebih sering diterjemahkan dengan istilah 

“tarbiyah” yang berarti pendidikan.140 

Pendidikan Agama Islam adalah satu dari tiga subyek pelajaran yang 

harus dimasukkan dalam kurikulum setiap lembaga pendidikan formal di 

Indonesia, hal ini karena setidaknya beragama merupakan salah satu dimensi 

kehidupan yang diharapkan dapat terwujud secara terpadu.141 

Pendidikan Agama Islam sebagai mana yang tertuang dalam BGPP PAI 

di sekolah umum, dijelaskan bahwa Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar 

dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, 

menghayati, hingga mengimani ajaran Agama Islam, yang di barengi dengan 

                                                 
138 Samsul Nizar, Pengatar Dasar-Dasar Pemikiran Pendidikan Islam. (Jakarta: Gaya 

Media Pratama, 2001), h. 92. 
139 Samsul Nizar, Pengatar Dasar-Dasar Pemikiran Pendidikan Islam, h. 86-88. 
140 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Cet. V; Jakarta: Kalam Mulia, 2006), h. 13. 
141 Chabib Thoha, dkk, Metodologi Pengajaran Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

1999), h. 1. 



 

 

tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan 

kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan 

bangsa.142 

Bidang studi Pendidikan Agama Islam secara keseluruhannya dalam 

lingkup al-Qur‟an dan Al-Hadits, Keimanan, Akhlak, Fiqhi, dan sejarah. 

Sekaligus menggambarkan bahwa ruang lingkup Pendidikan Agama Islam 

mencakup perwujudan keserasian, keselarasan dan keseimbangan hubungan 

manusia dengan Allah swt. Diri sendiri, sesama manusia, mahluk lainnya maupun 

lingkungannya (hablum minallah wa hablum minannas).143 

Jadi Pendidikan Agama Islam merupakan usaha sadar yang dilakukan 

oleh pendidik dalam rangka mempersiapkan pesaerta didik untuk meyakini, 

memahami, dan mengamalkan ajaran agama islam melaluia kegiatan bimbingan, 

Pengajaran atau pelatihan yang telah di tentukan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. 

Dari pengertian tersebut dapat ditemukan beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalm pembelajaran pendidikan agama islam, yaitu sebagai berikut: 

a. Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar yang dilakukan dalam rangka 
suatu kegiatan berupa bimbingan, pengajaran dan latihan yang dilakukan 
secara berencana, berkesinambungan dan sadar atas untuk mencapai suatu 
tujuan-tujuan tertentu yang hendak di capai. 

b. Peserta didik yang hendak disiapkan untuk mencapai tujuan, dalam arti ada 
yang di bimbing, diajari dan atau dilatih dalam peningkatan keyakinan, 
pemahaman, penghayatan, dan pengalaman terhadap ajaran Islam. 

c. Tenaga pendidik bidang studi Pendidkan Agama Islam yang melakukan 
kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau pelatihan secara sadar terhadap 
peserta didiknya untuk mencapai tujuan Pendidikan Agama Islam. 
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d. Kegiatan pembelajaran bidang studi Pendidikan Agama Islam diarahkan untuk 
meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengalaman ajaran 
islam, yang disamping untuk membentuk kesalehan pribadi, juga sekaligus 
membentuk kesalehan sosial.144 
 

Dalam Kurikulum 2013 Pendidikan Agama Islam mendapatkan 

tambahan kalimat “dan Budi Pekerti” sehingga menjadi Pendidikan Agama Islam 

dan Budi Pekerti sehingga dapat diartikan sebgai pendidikan yang memberikan 

pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian dan keterampilan peserta didik 

dalam mengamalkan ajaran Agama Islam yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 

melalui bidang studi pada semua jenjang pendidikan. 

Pendidikan Agama Islam menurut Direktorat Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah Umum Negeri adalah suatu usaha bimbingan dan asuhan terhadap anak 

didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan seseorang dapat memahami 

apa yang terkandung di dalam Islam secara keseluruhan, menghayati makna dan 

maksud serta tujuannya dan pada akhirnya dapat mengamalkannya serta 

menjadikan ajaran-ajaran Agama Islam yang telah dianutnya itu sebagai 

pandangan hidupnya sehingga dapat mendatangkan keselamatan dunia dan akhirat 

kelak.145 

Sedangkan yang di maksud dengan Pendidikan Agama Islam yaitu upaya 

sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, 

menghayati hingga mengimani, bertaqwa dan berakhlaq mulia dalam 

mengamalkan ajaran Agama Islam dari al-Qur‟an dan Hadist, melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran, latihan serta penggunaan pengalaman. 
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145 Zakiyah Darajat, Ilmu Pendikan Islam, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), h. 87. 



 

 

Pengertian mengenai Pendidikan Agama Islam ini dipertegas oleh 

Achmadi dalam bukunya Ideologi Pendidikan Islam, menurutnya “pendidakan 

Agama Islam adalah usaha yang lebih khusus ditekankan untuk mengembangkan 

fitrah keberagaman (religiuitas) subjek peserta didik agar lebih mampu 

memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam”.146 Jadi 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang di maksud dalam penelitian ini 

adalah pembelajaran bidang studi Pendidkan Agama Islam yang harus dialami dan 

dilalui oleh peserta didik muslim dalam menyelesaiakan pendidikannya pada 

tingkatan tertentu supaya mereka dapat mencapai tujuan hidup sesuai dengan 

ajaran Agama Islam. 

2. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Agama Islam. 

a. Fungsi Pendidikan Agama Islam 

Sebagai suatau subjek pelajaran, Pendidikan Agama Islam mempunyai 

fungsi berbeda dengan pelajaran yang lain, ia memiliki fungsi yang bermacam-

macam, sesuai dengan tujuan yang ingin di capai masing-masing lembaga 

pendidikan.147 Namun secara umum, Abdul Majid mengemukakan bahwa 

kurikulum Pendidikan Agama Islam untuk sekolah/madrasah berfungsi sebgai 

berikut : 

1) Pengembangan yaitu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik 
kepada Allah swt. Yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Pada 
dasarnya dan pertama-tama kewajiban dilakukan oleh setiap orang tua dalam 
keluarga. Sekolah berfungsi untuk menumbuhkan penanaman keimanan dan 
ketakwaan dilakukan oleh setiap orang tua dalam keluarga. Sekolah berfungsi 
untuk menumbuh kembangkan lebih lanjut dalam diri anak melalui bimbingan, 
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pengajaran dan pelatihan agar keimanan dan ketakwaan tersebut dapat 
berkembang secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya.  

2) Penanaman nilai, sebgai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan hidup 
didunia dan di akhirat. 

3) Penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, 
baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan dapat mengubah 
lingkungannya sesuai dengan ajaran agama Islam. 

4) Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-
kekurangan, dan kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, 
pemahaman dan pengalaman ajaran Agama dalam kehidupan sehari-hari. 

5) Pencegahan yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkunagan atau dari 
budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat 
perkembangannya menuju manusia Indonesia seutuhnya. 

6) Pengajaran, tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum (alam nyata 
dan nir-nyata), sistem dan fungsinya. 

7) Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat khusus 
dibidang Agama Islam agaar bakat tersebut dapat berkembang secara optimal 
sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan bagi orang lain.148 
 

b. Tujuan Pendidikan Agama Islam. 

Pada prinsipnya setiap kegiatan dan usaha yang dilakukan mempunyai 

tujuan atau sasaran yang ingin di capai. Proses kearah pembinaan dan pencerdasan 

tidak terlepas dari tujuan dan saran yang akan di capai. Dalam artian bahwa tujuan 

pendidikan bukanlah merupakan suatu hal yang konstan dan statis, akan tetapi ia 

merupakan suatu proses yang senantiasa dinamis kearah pembinaan keseluruhan 

dari kepribadian seseorang yang berkenan dengan aspek kehidupan. 

Tujuan mempunyai arti suatu yang hendak dicapai, yaitu yang akan 

dituju dengan suatu usaha atau kegiatan. Dalam bahasa Arab dinyatakan dengan 

ghayat atau maqasid. Sedangkan dalam bahasa Inggeris, istialah tujuan 

dinyatakan dengan “goal atau purpose atau objective”.
149 Suatu kegiatan akan 

berakhir, bila tujuannya sudah terlaksan, kalau tujuan tersebut bukan tujuan akhir, 
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kegiatan selanjutnya akan segera dimulai untuk mencapai tujauan selanjutnya dan 

terus begitu sampai kepada tujuan yang paling akhir. 

Dengan demikian, yang dimaksud dengan tujuan adalah sasaran yang 

hendak dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang yang melakukan suatu 

kegiatan. Oeh karena itu, tujuan pendidikan Islam adalah sasaran atau idealita 

yang hendak dicapai dalam melaksakan suatu kegiatan pendidikan. Dalam hal ini, 

Pendidikan Islam bertujuan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tujuan 

pendidikan Islam menata kehidupan individu maupun kelompok atau masyarakat. 

Dalam mencapai tujuan atau sasaran pendidikan yang hendak dicapai maka 

dilakukan melalui sebuah proses yang terencana dan sistematis., artinya bahwa 

semua kegiatan pada dasarnya tidak ada yang hampa tujuannya. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Ahmad D. Marimba mengidentifikasi 

fungsi dan tujuan dalam suatu kegiatan yang dilakukan pada empat macam, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Mengakhiri usaha  
b. Mengarahkan usaha 
c. Tujuan merupakan titik pangkal untuk tujuan-tujuan lain, baik merupakan 

tujuan-tujuan baru maupun tujuan-tujuan lanjutan dari tujuan utama. 
d. Memberi nilai (sifat) pada usaha-usaha yang dilakukan.150 

Dengan demikian, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa tujuan atau 

sasaran yang hendak dicapai dalam suatu kegiatan merupakan faktor yang sangat 

urgen dan menentukan keberhasilan atau kesuksesan suatu kegiatan yang 

dilaksanakan. Dikatakan demikian karena tanpa adanya antisipasi (pandangan 

kedepan) kepada tujuan, penyelewengan akan banyak terjadi, demikian pun 

                                                 
150 Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, (Cet. I; Bandun:  Al-

Ma‟arif, 1980), h. 45-46. 



 

 

kegiatan-kegiatan yang tidak efisien. Itu artinya bahwa kegiatan atau usaha yang 

mempunyai tujuan luhur, lebih mulia dari pada usaha yang tidak mempunyai 

tujuan. 

Dalam merumuskan tujuan tentunya tidak boleh menyimpang dari ajaran 

Islam. Sebagaimana yang telah diungkapkan Zakiyah Darajat dalam bukunya 

Metodologi Pengajaran Agama Islam menyebutkan tiga prinsip dalam 

merumuskan tujuan, yaitu: 

a. Memelihara kebutuhan pokok hidup yang vital seperti agama, jiwa dan raga, 
keturunan, harta, akal dan kehormatan. 

b. Menyempurnakan dan melengkapi kebutuhan hidup sehingga yang diperlukan 
mudah didapat kesulitan dapat diatasi dan dihilangkan. 

c. Mewujudkan keindahan dan kesempurnaan dalam suatu kebutuhan.151 

Pendidikan Agama Islam disekolah atau madrasah bertujuan untuk 

menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan 

pengetahuan, penghayatan, pengamalan, serta pengalaman peserta didik tentang 

Agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam 

hal keimanan, ketakwaannya, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat 

melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi.152 

Penekanan terpenting dari ajaran Agama Islam pada dasarnya adalah 

hubungan antar sesama manusia yang sangat erat dengan nilai-nilai yang 

berkaitan dengan moralitas sosial itu. Sejalan dengan hal ini, arah pelajaran etika 

didalam al-Qur‟an dan secara tegas dalam Hadis Nabi mengenai diutusnya Nabi 

adalah untuk memeperbaiki moralitas bangsa Arab waktu itu. Oleh karena itu, 

                                                 
151 Zakiyah Daradjat, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 

1996), h. 74. 
152 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, h. 

135. 



 

 

berbicara tentang Pendidikan Agama Islam, baik makna maupun tujuannya 

haruslah mengacu pada penanaman nilai-nilai Islam dan tidak dibenarkan 

melupakan etika sosial atau moralitas sosial. Penanaman nilai-nilai ini juga dalam 

rangka menuai keberhasilan hidup (hasanah) didunia bagi peserta didik yang 

kemudian akan mampu membuahkan kebaikan di akhirat kelak. 

3. Karakteristik Pendidikan Agama Islam 

Karakteristik pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

pada setiap satuan pendidikan terkait erat pada Standar Kompetensi Lulusan yang 

memberikan kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus 

dicapai. Standar Isi memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan belajar dan 

pembelajaran dari tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi. 

Adapun karakteristik mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti adalah sebagai berikut: 

a. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti merupakan mata pelajaran yang 
dikembangkan dari materi pokok Pendidikan Agama Islam (al-Qur‟an dan 

Hadis, Akidah Akhlak, Fiqih. dan Sejarah Peradaban Islam). 
b. Ditinjau dari segi muatan Pendidikannya, Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti merupakan mata pelajaran pokok yang menjadi satu komponen yang 
tidak dapat dipisahkan dengan Mata Pelajaran lain yang bertujuan untuk 
pengembangan Moral dan Kepribadian peserta didik. Maka semua mata 
pelajaran yang memiliki tujuan tersebut harus seiring dan sejalan dengan tujuan 
yang ingin dicapai oleh mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 
Pekerti. 

c. Diberikannya mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti bertujuan untuk 
terbentuknya peserta didik   yang beriman dan bertaqwa kapada Allah swt. 
berbudu Pekerti yang luhur (berakhlak yang mulia), dan memiliki pengetahuan 
yang cukup tentang Islam terutama sumber ajaran dan sendi-sendi Islam 
lainnya, sehingga dapat dijadikan bekal untuk mempelajari berbagai bidang 
Ilmu atau mata pelajaran tanpa harus di bawah oleh pengaruh-pengaruh negatif 
yang mungkin ditimbulkan oleh Ilmu dan Mata Pelajaran tersebut. 

d. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti adalah mata pelajaran yang tidak 
hanya mengantarkan peserta didik dapat menguasai berbagai kajian keislaman, 
tetapi Pendidikan Agama Islam lebih menekankan bagaimana peserta didik 



 

 

mampu menguasai kajian keislaman tersebut sekaligus dapat mengamalkannya 
dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, 
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti tidak hanya menekankan pada 
aspek kognitif saja, tetapi yang lebih penting adalah adalah pada aspek afektif 
dan psikomotornya. 

e. Secara umum, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 
didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada pada dua sumber pokok ajaran 
Islam, yaitu al-Qur‟an dan Hadis Nabi Muhammad saw., juga melalui metode 

Ijtihad (dalil aqli), para ulama dapat mengembangkannya dengan lebih rinci 
dan mendetail dalam kajian Fiqih dan hasil-hasil ijtihad lainnya. 

f. Tujuan akhir dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 
adalah terbentuknya peserta didik yang memiliki akhlak yang mulia (budi 
pekerti yang luhur) yang merupakan misi utama utusannya Nabi Muhammad 
saw di dunia. Hal ini tidak berarti bahwa Pendidikan Agama Islam tidak hanya 
memperhatikan pendidikan jasmani, akal, ilmu ataupun segi-segi pendidikan 
akhlak seperti juga segi-segi lainnya.153 

 
Sesuai dengan standar kompetensi lulusan, sasaran pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti mencakup perkembangan ranah sikap, 

Pengetahuan dan Keterampilan yang di elaborasi untuk setiap satuan Pendidikan. 

Ketiga ranah kompetensi tersebut memiliki lintasan perolehan (proses psikologis) 

yang berbeda. Sikap diperolah melalui aktivitas menerima, menjalankan, 

menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Pengetahuan diperoleh melalui 

aktivitas mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan 

mencipta. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas mengamati, menanya, 

mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Karakteristik kompetensi beserta 

perbedaan lintasan perolehan turut serta mempengaruhi karakteristik standar 

proses. 

4. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam 

                                                 
153 Lihat lampiran III, Peraturan Menteri Pendididkan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 
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Setelah kita mengetahui tuajuan, fungsi maupun lapangan Pendidikan 

Agama Islam, tentunya Pendidikan Agama Islam sangat penting dalam 

mengarahkan prestasi dan kepribadian peserta didik dalam pendidikan Islam. 

Begitu pentingnya Pendidikan Agama Islam disekolah dalam mewujudkan tujuan 

pendidikan Nasional. Oleh karena itu, Pendidikan Agama Islam di Indonesia 

dimasukkan kedalam kurikulum nasiolanl yang wajib diikuti oleh seluruh peserta 

didik mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai kepada perguruan tinggi. 

Bagi umat Islam tentulah pendidikan agama yang wajib diikutinya yaitu 

Pendidikan Agama Islam, dalam hal ini Pendidikan Agama Islam mempunyai 

tujuan kurikuler yang merupakan penjabaran dari tujuan Pendidikan Nasional 

sebagai man ayang terdapat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 

Nomor 20 Tahun 2003, yakni: Pendidikan Nasional bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

beratakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.154 

Mengingat begitu pentingnya Pendidikan Agama Islam dalam 

mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional maka Pendidikan Agama Islam harus 

diberikan dan dilaksanakan disekolah dengan sebaik-baiknya.155 

Pendidikan Agama Islam sebagai Ilmu, mempunyai ruang lingkup yang 

sangat luas, karena didalamnya banyak segi-segi atau pihak-pihak yang ikut 

terlibat, baik langsung atau tidak langsung. 
                                                 

154 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas, Bab II 
pasal 3 (Bandung: Fermana, 2006), h. 68. 

155 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Islam Berbasis Kompetensi, h. 140. 



 

 

Adapun segi-segi dan pihak-pihak yang terlibat dalam Pendidikan Islam 

sekaligus menjadi ruang lingkup Pendidikan Islam adalah sebgai berikut: 

a. Perbuatan mendidik itu sendiri, seluruh kegiatan perbuatan atau tindakan 
(sikap) yang dilakukan oleh pendidik sewaktu menghadapi anak didik. 

b. Anak didik adalah pihak yang merupakan objek penting dalam Pendidikan. 
c. Dasar dan tujuan Pendidikan Islam, landasan yang menjadi fundamental serta 

sumber dari segala kegiatan pendidikan Islam itu sendiri. 
d. Pendidik, subyek yang melaksanakan Pendidikan Islam. 
e. Materi Pendidikan Islam, bahan-bahan, ataupun pengalaman belajar Ilmu 

Agama Islam yang disusun oleh para tenaga kependidikan. 
f. Metode Pendidikan Islam, merupakan cara yang tepat dilakukan oleh para 

pendidik untuk menyampaikan materi pendidikan Islam kepada anak didik. 
g. Evaluasi Pendidikan, didalamnya memuat cara-cara penilaiain terhadap hasil 

belajar anak didik. 
h. Alat-alat Pendidikan Islam, digunakan selama melaksanakan proses 

pembelajaran agar tujuan pendidikan Agama Islam berhasil. 
i. Lingkungan sekitar Pendidikan Islam, yang ikut berpengaruh didalam 

pelaksanaan pendidikanIslam.156 
 

Ruang lingkup sebagai salah satu aspek Pendidikan Islam mencakup 

kegiatan-kegiatan pendidikan yang dilakukan secara konsisten dan 

berkesinambungan dalam berbagai bidang atapun lapangan manusia. Ruang 

lingkup Pendidikan Islam, meliputi: 

a. Lapangan hidup keagamaan, agar pertumbuhan dan perkembangan pribadi 
manusia sesuai dengan ajaran Islam. 

b. Lapangan hidup berkeluarga, agar manusia dapat berkembang menjadi 
keluarga yang sejahtera. 

c. Lapangan hidup ekonomi, agar manusia dapat berkembang dan terlibat didalam 
sistem kehidupan yang bebas dari kejahatan sesama manusia itu sendiri. 

d. Lapangan hidup kemasyarakatan, agar terbina msyarakat yang adil dan 
makmur, aman dan tentram dalam lindungan Allah swt. 

e. Lapangan hidup politis, agar tercipta sistem demokrasi yang sehat dan dinamis 
sesuai dengan ajran-ajaran Islam. 

f. Lapangan hidup seni budaya, agar dapat menjadikan hidup penuh dengan 
keindahan tanpa keluar dari nilai moral agama. 
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g. Lapangan hidup sesuai dengan pengetahuan, agar manusia dinamis dan dapat 
mencapai kesejahateraan hidup yang terkontrol oleh nilai-nilai keimanan dan 
ketakwaan kepada Allah swt.157 
 

Berdasarkan beberapa point diatas, maka yang menjadi ruang lingkup 

Pendidikan Islam meliputi seluruh ajaran Islam yang meliputi aspek akidah, 

Ibadah dan muamalah yang implementasinya mempengaruhi proses berpikir, 

berbuat serta membentuk pribadi yang berkualitas yang terpancar dalam akhlak 

yang mulia yang tetap berpegang teguh pada nilai-nilai keimanan dan ketakwaan 

kepada Allah swt. 

Sedangkan ruang lingkupnya sebagai bidang studi Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti yang termuat dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam 

yang tersusun dalam beberpa mata pelajaran, yaitu sebagai berikut: 

a.  Al-Qur‟an al-Hadits, yang menekankan pada kemampuan membaca, menulis 
dan menterjemahkan serta menampilkan dan mengamalkan isi kandungan al-
Qur‟an dan Al-Hadits dengan baik dan benar. 

b. Akidah, yang menekankan pada kemampuan untuk memahami dan 
memepertahankan keyakinan, menghayati serta meneladani dan mengamalkan 
sifat-sifat Alla swt serta nilai keimanan dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Akhlak dan Budi Pekerti yang menekankan pada sikap terpuji dan menghindari 
akhlak yang tercela. 

d. Fiqih, menekankan pada kemampuan memahami, meneladani, dan 
mengamalkan ibadah dan muamalah yang baik dan benar. 

e. Sejarah Kebudayaan Islam, menekankan pada kemampuan mengambil 
pelajaran dari peristiwa-peristiwa bersejarah tentang Islam meneladani para 
tokoh muslim yang berprestasi, serta menghubungkan dengan fenomena sosial 
untuk merawat dan mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam.158 
 

Sedangkan menurut Hasbi Ash Shidiqi bahwa ruang lingkup Pendidikan 

Islam meliputi: 

a. Tarbiyah jismiyah, yaitu segala rupa pendidikan yang sifatnya menyuburkan 
dan menyehatkan tubuh. agar dapat menghalau masalah yang di hadapi. 
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b. Tarbiyah Aqliyah yaitu sebagaimana wajah pendidikan dan pelajaran yang 
dapat mencerdaskan akal, menajamkan otak contohnya ilmu berhitung. 

c. Tarbiyah adabiyah yaitu baik praktek maupun teori yang dapat meningkatkan 
sikap dan perbuatan baik.159 
 

Sesuai karakteristik Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bahwa 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti merupakan mata pelajaran yang 

dikembangkan dari ajaran-ajaran pokok yang terdapat dalam agama Islam, yang 

memuat nilai-nilai yang baik dan bertakwa kepada Allah swt, sehingga  

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti adalah mata pelajaran yang tidak 

hanya mengantarkan peserta didik dapat menguasai berbagai kajian keislaman 

tersebut sehingga dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari ditengah-

tengah masyarakat. 

Dengan demikian, Pendidikan Agama Islam tidak hanya menekankan 

pada ranah kognitif saja, akan tetapi yang lebih penting adalah ranah afektif dan 

ranah psikomotornya. Tujuan akhir dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

dan Budi Pekerti disekolah umum adalah terbentuknya peserta didik yang 

memiliki pribadi dan akhlak yang mulia. 

 
D. Kerangka Konseptual 

Menurut Ridwan Abdullah Sani Problem Based Learning merupakan 

model pembelajaran yang penyampaiannya dilakukan dengan cara menyajikan 

suatu permasalahan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, memfasilitasi 

penyelidikan, dan membuka dialog.160 Permasalahan yang dikaji hendaknya 

merupakan permasalahan kontekstual yang ditemukan oleh peserta didik dalam 
                                                 

159 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Islam Berbasis Kompetensi, h. 138. 
160 Ridwan Abdullah Sani, Pembelajaran Saintifik untuk Implementasi Kurikulum 

2013, Cet.1, (Jakarta: Bumi Aksara. 2014), h. 127. 



 

 

kehidupan sehari-hari. Permasalahan harus dipecahkan dengan menerapkan 

beberapa konsep dan prinsip yang secara simultan dipelajari dan tercakup dalam 

kurikulum mata pelajaran. 

Sejak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberlakukan 

Kurikulum 2013. Pemberlakukan Kurikulum 2013 diikuti pula dengan perubahan 

paradigma pembelajaran, yakni digunakannya pendekatan saintifik. Perubahan 

paradigma pembelajaran dari teacher centered menuju student centered 

menjadikan siswa lebih aktif dan belajar kontekstual bukan hanya belajar 

khayalan atau dongeng semata. Berdasarkan teori Dyer dapat dikembangkan 

pendekatan saintifik (scientific approach) dalam pembelajaran yang memiliki 

komponen proses pembelajaran antara lain: mengamati, menanya, mencoba, 

menalar/asosiasi dan membentuk jaringan (melakukan komunikasi).161 

Pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan telah diatur dengan 

standar proses pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses 

Pendidikan Dasar dan Menengah, pelaksanaan pembelajaran meliputi 

perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta 

penilaian proses pembelajaran dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektifitas ketercapaian lulusan. Melihat fakta-fakta tersebut, penelitian ini 

berusaha mengeksplorasi tentang implementasi model pembelajaran Problem 

Based Learning dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada aspek 

perencanaan, pelaksanaan serta kegiatan penilaiannya. 
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2013, Cet.1, (Jakarta: Bumi Aksara. 2014), h. 53. 



 

 

Untuk memberikan gambaran singkat mengenai alur yang diinginkan 

dalam penelitian ini, dapat dilihat pada bagan kerangka konseptual yang tertuang 

pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari alur kerangka konseptual tersebut dapat dijelaskan tentang 

implementasi model pembelajaran Problem Based Learning dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam Pada SMA Negeri 2 Kalukku Kabupaten Mamuju, 

sebagai berikut: 

1. Perencanaan pembelajaran adalah perencanaan pembelajaran yang 

dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang 

mengacu pada silabus. 

Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran ((RPP) yang berdasarkan pada suatu standar isi. 

Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan dan 
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penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan 

skenario pembelajaran.162 Adapun tahapan perencanaan pembelajaran model 

Problem Based Learning dapat dilakukan melalui tahapan, yaitu: menganalisis 

kurikulum, menentukan tujuan pembelajaran, mendesain aktivitas pembelajaran, 

mempersiapkan aktifitas pembelajaran. 

2. Pelaksanaan pembelajaran adalah penerapan dari perencanaan pembelajaran 

yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. 

Pelaksanaan pembelajaran diimplementasikan dalam penyusunan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP). Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta 

didik dalam upaya untuk mencapai kompetensi dasar (KD). Setiap pendidik pada 

satuan pendidikan berkewajiban menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran dapat berlangsung secara 

efektif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik 

untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreatifitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik 

dan psikologis peserta didik. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) disusun 

berdasarkan KD atau Sub. Tema yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan 

atau lebih.163 Adapun pelakasanaan proses pembelajaran Problem Based 

Learning, meliputi: orientasi peserta didik terhadap masalah, mengorganisasikan 

peserta didik, membimbing penyelidikan individu atau kelompok, pengembangan, 

                                                 
162 Permendikbud Nomor 65 tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan 

Menengah. h. 5. 
163 Republik Indonesia, Permendikbud Nomor 65 tahun 2013 tentang Standar Proses 

Pendidikan Dasar dan Menengah. h. 6. 



 

 

penyajian dan penyelesaian masalah, serta analisis dan evaluasi proses 

penyelesaian masalah. 

3. Penilaian pembelajaran adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh, 

menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta 

didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. 

Penilaian pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan untuk 

memperoleh, menganalisis, dan memanfaatkan data tentang proses dan hasil 

belajar peserta didik yang dilakukan secara sistimatis dan berkesinambungan, 

sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. 

Adapun evaluasi atau penilaian proses pembelajaran Problem Based Learning  

dapat dilakukan dengan memadukan tiga aspek yaitu meliputi: penilaian 

kompetensi sikap (psikomotorik), penilaian kompetensi pengetahuan (kognitif), 

dan penilaian kompetensi keterampilan (afektif). 

  



 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian 
 
1. Jenis Penelitian 

Terkait jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Margono Penelitian 

Kualitatif ialah suatu alur penelitian ilmiah yang menghasilkan data-data 

deskriptif berupa kalimat-kalimat yang tertulis maupun ucapan lisan dari orang-

orang dan perilaku atau perbuatan yang dapat dilihat serta diamati.164 

Menurut Lexy J. Moleong: 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berfungsi dalam rangka 
memahami gejala-gejala atau fenomena yang terkait mengenai apa yang dirasakan 
oleh subyek penelitian. Contoh persepsi, motivasi, perilaku, perbuatan, dan 
tindakan yang secara holistik serta dengan cara deskriptif baik dalam bentuk kata-
kata, kalimat-kalimat maupun bahasa pada suatu konteks khusu yang alamiah 
dengan memanfaatkan berbagai macam metode yang ilmiah.165  

 
 

Dalam kajian tesis ini penulis berkeinginan untuk mendekripsikan 

implementasi model pembelajaran Problem Based Learning dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam Pada SMA Negeri 2 Kalukku Kabupaten Mamuju. 

Berdasarkan pada jenis penelitian digunakan penulis menggunakan metode 

penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kulitatif. Penelitian ini 

menyelidiki fenomena-fenomena atau gejala-gejala social kaitannya dengan 

masalah model pembelajaran Poblem Based Learning, pada penelitian ini dibuat 

                                                 
164 Margono. Metodologi Penelitian Pendidikan. (Jakarta: PT. Rinekacipta, 2018), h. 36. 
165 J. Moleong, Lexy. Metode Penelitian Kualitatif. (Cet. Ke-27; Bandung: PT. Remaja 

Rosda Karya, 2016), h. 6. 



 

 

suatu gambaran kompleks laporan rinci tentang pendapat responden dengan 

melaksanakan suatu studi pada keadaan apa adanya.166 

Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa penelitian deskriftif adalah suatu 

penelitian dengan mengungkap karakter suatu sifat-sifat individu, gejala atau 

keadaan, serta kelompok tertentu dengan alami.167  

2. Lokasi Penelitian 

SMA Negeri 2 Kalukku merupakan lokasi penelitian ini akan 

dilaksanakan, letak SMA Negeri 2 Kalukku tepatnya berada dikawasan Dusun 

Ampallas Kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Provinsi 

Sulawesi Barat. Sebagai lembaga pendidikan formal SMA Negeri 2 Kalukku 

Kabupaten Mamuju, menggunakan Kurikulum 2013 yang didalam model 

pembelajarannya memakai Model Pembelajaran Problem Based Learning, 

khususnya bidang studi Pendidikan Agama Islam. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan bisa dikonotasikan sebagai aktivitas dalam kegiatan 

penelitian guna mengadakan interaksi-interaksi dengan obyek yang diteliti. 

Pendekatan adalah usaha untuk mencapai target melalui upaya-upaya yang telah 

ditentukan untuk maksud dan tujuan penelitian. Suharsimi Arikunto menjelaskan 

sesungguhnya masalah-masalah yang terdapat dalam penelitian semuanya sama, 

namun biasanya terkadang peneliti dapat memilih salah satunya atau lebih dari 

                                                 
166 Sugiono. Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, R&D Dan 

Penelitian Pendidikan). (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 361. 
167 Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Metodologi Penelitian, Panduan Bagi Peneliti 

Pemula, (Gowa: Pusaka Almaida, 2019), h. 127. 



 

 

jenis pendekatan yang biasanya digunakan dalam memecahkan masalah.168  

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Pendekatan paedagogis, adalah suatu penggunaan pendekatan dengan tujuan 

mengetahui aspek-aspek pendidikan yang berkaitan dengan proses 

pembelajaran yang dilaksanakan pendidik dalam mengarahkan peserta didik 

memahami dan mengerti secara maksimal materi pembelajaran di lingkungan 

sekolah. 

2. Pendekatan ilmu jiwa/psikologis, yaitu suatu pendekatan yang dipergunakan 

untuk menganalisis, memahami, dan mengetahui perkembangan peserta didik 

selama berlangsungnya kegiatan pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan ilmiah melalui model pembelajaran Problem Based Learning baik 

di kelas maupun diluar kelas. 

3. Pendekatan yuridis, adalah peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang 

terkait masalah pendidikan sebagai landasan atau pedoman dalam penelitian. 

4. Pendekatan sosiologis yaitu suatu pendekatan yang digunakan dengan 

mengamati situasi lingkungan peserta didik dalam lingkungan sekolah, 

interaksi antara proses pembelajaran yang terlaksana di dalam kelas dan diluar 

kelas. 

C. Sumber Data 

Sumber data secara garis besar, yaitu keseluruhan yang berhubungan 

dengan SMA Negeri 2 Kalukku Kabupaten Mamuju yang terdiri atas struktur 
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Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), h. 108. 



 

 

organisasi, program kerja, sejarah dan latar belakangnya. Dalam penelitian ini 

sumber data terbagi atas dua data primer dan data sekunder. 

1. Sumber Data Primer. 

Sumber data perimer dalam penelitian ini adalah data-data yang 

berkaitan langsung obyek atau informan penelitian.169 Adapun yang menjadi 

sumber data primer adalah yang bersumber dari wawancara pendidik bidang 

studi Pendidikan Agama Islam, peserta didik dan dokumen berupa perangkat 

pembelajaran (Silabus dan RPP) pada SMA Negeri 2 Kalukku Kabupaten 

Mamuju. 

2. Sumber Data Sekunder. 
 

Sumber data sekunder yaitu yang data yang tidak langsung dengan 

informan atau obyek penelitian akan tetapi dapat bisa dipakai sebagai sara 

pendukung dalam penelitian ini.170 Data sekunder dalam penelitian ini antara lain 

Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum, buku-buku, jurnal 

kepustakaan, dan dokumen lain yang terkait dengan penelitian di SMA Negeri 2 

Kalukku Kabupaten Mamuju. 

 
D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah teknik yang dipakai oleh seorang 

peneliti untuk merangkum dan menggali data dalam penelitian. Pengumpulan 

data dalam penelitian ini dilaksanakan cara deskriptif dengan perpedoman pada 
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Pendidikan). h. 410. 
170 Sugiono. Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, R&D Dan Penelitian 

Pendidikan). h. 410. 



 

 

pandangan deduktif. 

Dalam rangka memperoleh data yang akurat dan valid dalam penelitian 

ini dibutuhkan suatu metode pengumpulan data yang termuat dalam penelitian 

ini dimana penulis menggunakan obervasi, wawancara dan dokumentasi. 

1. Observasi 

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka peneliti menggunakan 

cara, teknik, dan metode dengan melakukan pengamatan (observasi) dan 

pencatatan yang terstruktur terhadapa gejala-gejala atau fenomena-fenomena 

pada obyek atau lokasi penelitian. Menurut Sugiono, observasi partisipatif terkait 

dengan tiga aspek pokok meliputi tempat, pelaku, dan aktifitas.171 

Selanjutnya menurut Suharsimi Arikunto Observasi atau yang sering 

dikenal dengan pengamatan meliputi penglihatan, penciuman, pendengaran, 

peraba dan pengecap. Jadi observasi yang dimaksud penulis dalam penelitian ini 

adalah untuk melihat, mengamati, dan memantau pelaksanaan Implementasi 

model pembelajaran Problem Based Learning dalam pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam Pada SMA Negeri 2 Kalukku Kabupaten Mamuju. 

2. Test hasil belajar 

Penilaian yang dilakukan oleh pendidik dikelas terkait dengan kegiatan 

pembelajaran merupakan sebuah proses menghimpun fakta-fakta dan belajar 

peserta didik untuk melakukan perbaikan program pembelajaran. pendidik dapat 

melakukan penilaian mengumpulkan catatan pertemuan, observasi, portofolio, 

catatan harian, produk, ujian, data hasil interview, survei, dan sebagainya. 
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3. Wawancara/Interviuw 

Wawancara atau interview adalah merupakan suatu cara yang merupakan 

model instrument yang biasa dan sering dipergunakan dalam penelitian yang 

berfungsi untuk mendapatkan keterangan atau data secara langsung dari obyek 

penelitian. Menurut Muhajir wawancara atau interview adalah cara pengumpulan 

data dengan menggunakan pedoman berupa pertanyaan yang langsung kepada 

subyek penelitian untuk memperoleh respon secara spontan. Dalam penelitian ini 

wawancara/interview dilaksanakan dengan tidak terstruktur dan mendalam hanya 

berdialog langsung apa adanya dengan pendekatan kontekstual yang meliputi 

tahap persiapan, pelaksanaan dan penilaian.172 

Menurut S. Margono, wawancara adalah pengajuan pertanyaan secara 

lisan maka harus dijawab dengan cara lisan juga dan sebaliknya. Dengan ciri-

cirinya tatap muka dengan berhadap langsung antara pencari informasi (interview) 

dengan sumber informasi (informan).173 

4. Dokumentasi 

Istilah dokumentasi berasal dari akar kata document yang bermakna 

barang-barang atau benda-benda yang tertulis atau yang tercatat. Dengan 

menggunakan teknik dokumentasi ini dimungkinkan untuk mendapatkan makna 

yang lebih mendalam dan valid keabsahannya.  

Menurut Suharsimi Arikunto, kejadian merupakan suatu proses yang 

berlangsung tak terbatas yang harapkan mampu untuk tersingkap secara 
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173 S. Margono. Metodologi Penelitian Pendidikan. (Cet. Ke-II; Jakarta: PT. Rineka 
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mendalam dengan pendekatan empiris dan mampu di jadikan sebagai 

pembuktian yang lebih akurat dan valid. Metode dokumentasi berkeinginan 

sekuat kemampuan untuk menjelaskan gambaran sesuatu hal yang terkait dengan 

buku, catatan penting, traskrip penting, majalah, surat kabar, agenda dan 

sebagainya.174 Dalam metode dokumentasi ini peneliti mengumpulkan dokumen-

dokumen tertulis yang dimiliki sekolah selanjutnya diformulasi dengan 

menyusun dalam bentuk laporan sesuai keperluan, dengan cara di harapkan 

peneliti dapat mendapatkan bukti dan data akurat dari metode observasi dan 

wawancara. 

E. Instrument Penelitian 

Penelitian yang valid dapat dilihat dari hasil penelitian, sedangkan 

kualitas dari hasil penelitian sangat ditentukan pada instrumen dan kualitas 

pengumpulan data. Istrumen penelitian adalah alat bantu yang dipakai dalam 

melakukan penelitian yang didasarkan pada metode dan teknik yang 

dipergunakan. Menurut Djam‟an, dkk, dikemukakan bahwa instrumen penelitian 

adalah merupakan unsur utama dan komponen kunci dalam suatu kegiatan 

penelitian ilmiah.175  

Jadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri, peneliti selaku 

instrumen penelitian akan memperoleh data yang akurat, valid, dan realibel. Hal 

ini dikarenakan peneliti sendiri yang langsung ke lokasi untuk memperoleh data. 

Instrumen lain yang dapat dipakai dalam penelitian adalah pedoman observasi, 

                                                 
174 Arikunto, Suharsimi, dkk, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 

206. 
175 Djam‟an Satori dan Aan Qomariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. II; 

Bandung: Alfabeta, 2010), h. 62. 



 

 

pedoman wawancara atau interviuw dan catatan-catatan dari dokumen yang 

diperoleh dari observasi dan wawancara. 

Dalam proposal penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa model 

instrumen penelitian, antara lain: 

1. Pedoman observasi. 

Pedoman observasi adalah alat bantu yang berupa pedoman 

pengumpulan data implementasi atau penerapan model Problem Based Learning. 

2. Test hasil belajar 

Teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian hasil belajar 

meliputi penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri, penilaian 

teman sejawat, dan jurnal. Penilaian kompetensi pengetahuan melalui test tulis, 

test lisan, dan penugasan. Penilaian kompetensi keterampilan melalui test praktek, 

proyek dan portofolio. 

3. Pedoman interviuw atau wawancara. 

Pedoman interviuw atau wawancara, yaitu merupakan alat yang berupa 

catatan-catatan pertanyaan yang dipergunakan dalam pengumpulan data-data dan 

alat-alat lainya seperti HP yang memiliki kamera digital. 

4. Cheek List dokumentasi. 

Cheek List dokumentasi, yaitu catatan yang berupa peristiwa atau 

kejadian yang berbentuk dokumen tertulis, arsip-arsip, gambar atau karya 

monumentalis yang terdapat di SMA Negeri 2 Kalukku Kabupaten Mamuju. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Terkait dengan kajian yang akan peneliti laksanakan, maka penelitian 



 

 

ini dilaksanakan dengan menitikberatkan pada jenis penelitian kualitatif. Metode 

yang di pakai dalam penelitian ini yaitu teknik dekriptif analisis dengan 

pendekatan natural setting atau kondisi yang alamiah.176 Yang dimaksudkan 

dengan natural setting adalah suatu rancangan yang mendeskripsikan keadaan-

keadaan atau kondisi-kondisi yang terjadi serta menjadi tujuan atau sasaran 

penelitian secara alamiah. Maksunya alamiah disini adalah keadaan atau kondisi 

yang menjadi tujuan utama penelitian dianalisis seperti apa adanya tanpa disertai 

perlakuan, pengukuran, dan perhitungan analisis statistik. 

Langkah-langkah analisis deskriptif menurut Miles dan Huberman 

adalah dilaksanakan dengan proses interaktif sampai tuntas atau sampai jenuh 

berdasarkan pengumpulan data, reduksi data (data reduction), penyajian data 

(data display), verifikasi data (data verification), dan penarikan kesimpulan 

(conclusion drawing).177 Adapun tahapan-tahapan adalah sebagai berikut: 

1. Reduksi data. 

Reduksi data adalah merupakan kegiatan penyederhanaan, pemusatan 

perhatian dan pemilihan data mentah yang didapatkan. Data yang sudah didapat 

tadi kemudian ditulis dengan rinci, hati-hati dan teliti. Mereduksi data 

maksudnya adalah menyimpulkan atau merangkum dan memilih hal-hal yang 

dianggap penting, memfokuskan pada hal-hal yang dianggap pokok, selanjutnya 

menemukan pola atau tema yang dianggap sesuai dan relevan serta berkaitan 

dengan implementasi model pembelajaran Problem Based Learning dalam 
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177 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Kuatitatif, Kualitatif, R&D dan Penelitian 

Pendidikan), h. 416. 



 

 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada SMA Negeri 2 Kalukku Kabupaten 

Mamuju. Selanjutnya data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran 

pemahaman yang jelas sehingga akan memudahkan dalam melaksanakan 

pengumpulan data kedepan. 

2. Penyajian data 

Selanjutnya sesudah mereduksi data, langkah berikutnya yaitu 

melakukan penyajian data. Data yang disajikan dalam penelitian ini 

dailaksanakan dalam bentuk uraian atau penjelasan singkat, keterkaitan antara 

kategiri dengan kategori yang lainnya. Penyajian data terbut dilaksanakan dalam 

rangka memudahkan pemahaman yang terjadi selanjutnya merencanakan 

kegiatan berikutnya. 

3. Penarikan kesimpulan. 

Selanjutnya data yang sudah disusun, dipolakan dan difokuskan dengan 

sistematis dalam bentuk narasi maka data tersebut dapat disimpulkan dengan 

menggunakan metode pendekatan induksi, sehingga makna data dapat ditemukan 

dalam bentuk argument dan tafsiran. Dari kesimpulan yang didapat kalau masih 

terdapat kekurangan maka bisa ditambahkan masuk pada yang masih terdapat 

kekurangan tadi. 

Kemudian, dari analisis pengolahan data yang peneliti lakukan adalah 

diawali dengan kegiatan observasi, kemudian wawancara dengan mendalam, 

selanjutnya mereduksi data, dalam hal ini peneliti memilih atau memilah mana 

data yang dianggap penting dan relevan dengan tema yang ada. Kemudian 

peneliti menyajikan hasil penelitian dengan menjelaskan penemuan-penemuan 



 

 

yang baru kemudian membandingkan dengan penelitian sebelumnya. Maka pada 

akhirnya peneliti menarik kesimpulan dan implikasi serta saran-saran pada 

bagian terakhir dari penelitian ini. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Pada penelitian kualitatif penting menetapkan keabsahan data dalam 

rangka menghindari data yang tidak valid. Uji keabsahan data dalam penelitian 

biasanya hanya menekankan pada uji realiabilitas dan validitas, dalam rangka 

menghindari adanya jawaban dari informan yang tidak jujur. 

Untuk menguji dan mengecek keabsahan yang terdiri dari sumber, 

metode dan waktu dapat dilaksanakan dengan menggunakan triangulasi.178 

1. Triangulasi dengan menggunakan sumber data adalah membandingkan 

dengan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh peneliti dari lapangan melalui sumber yang berbeda. 

2. Triangulasi dengan menggunakan metode adalah suatu cara yang dilakukan 

dengan membandingkan hasil wawancara dengan data observasi, sehingga 

dapat disimpulkan kembali untuk memperoleh derajat dan sumber sehingga 

menjadi data terakhir yang autentik sesuai dan sejalan dengan permasalahan 

penelitian. 

3. Triangulasi dengan menggunakan waktu adalah suatu cara yang dilakukan 

dengan pengecekan observasi, wawancara atau metode yang lainnya dalam 

situasi dan waktu yang berbeda sehingga menghasilkan data yang terpercaya 
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sesuai dengan permasalahan penelitian.179 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini membahas tentang data hasil penelitian dan pembahasan 

mengenai profil SMA Negeri 2 Kalukku Kabupaten Mamuju, implementasi model 

pembelajaran Problem Based Learning dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam, dilihat dari proses perencanaan model pembelajaran Problem Based 

Learning, penerapan model pembelajaran Problem Based Learning, dan penilaian 

hasil pembelajaran model pembelajaran Problem Based Learning dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam terhadap pendidik dan peserta didik pada 

SMA Negeri 2 Kalukku Kabupaten Mamuju. 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil SMA Negeri 2 Kalukku Kabupaten Mamuju 

Adapun sejarah singkat SMA Negeri 2 Kalukku Kabupaten Mamuju 

yaitu berangkat dari awal mula berdirinya SMA Negeri 2 Kalukku yang 

merupakan salah satu sekolah menengah atas yang ada di Kabupaten Mamuju 

Provinsi Sulawesi Barat berdiri sejak tahun 2008 dengan SK pendirian sekolah 

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor: 890/1028.a/VII/2008 tanggal 07 Juli 2008, dan selanjutnya 

SMA Negeri 2 Kalukku yang secara operasional dikelola sebagai sekolah 

menengah atas yang bertatus sebagai sekolah negeri dengan status kepemilikan 

oleh pemerintah daerah. Adapun nama-nama kepala sekolah yang sudah pernah 

menjabat berdasarkan periode kepemimpinan, sebagai berikut:: 

  



 

 

Tabel 4.1 
Daftar Nama-Nama Kepala Sekolah 

No. Nama Priode Jabatan 

1 Dra. Hj. Darmawati Halim, M.Pd 2009-2014 

2 Drs. Sudirman, M.Pd 2014-2017 

3 Tale, S.Pd 2017-2018 

4 Dra. Hj. Nurnaningsih 2018-2021 

5 Abdullah Habban, S.Pd 2021-sekarang 

 
Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa SMA Negeri 2 

Kalukku Kabupaten Mamuju telah memberikan sumbangsi yang sangat besar 

terhadap masyarakat Mamuju dalam meningkatkan dan memajukan pendidikan 

Agama Islam di Kabupaten Mamuju sejak berdirinya sampai dengan sekarang.180 

SMA Negeri 2 Kalakukku Kabupaten Mamuju beralamat di jalan Poros 

Mamuju – Kalukku Nomor 17 Ampallas Kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku 

Kabupaten Mamuju Kode Pos 91561 dengan memiliki luas areal ± 2,5 hektar, 

yang bertatus kepemilikan negeri atau hak milik pemerintah provinsi Sulawesi 

Barat. 

Seperti pada umumnya dan lazimnya sekolah, berdasarkan hasil 

musyawarah dari seluruh komponen sekolah, segenap sivitas akademik SMA 

Negeri 2 Kalakukku Kabupaten Mamuju mempunyai visi dan misi, adapun visi 

dan misi SMA Negeri 2 Kalakukku Kabupaten Mamuju sebagai berikut: 

Visi : Unggul dalam Prestasi, Berkarakter, Berbudaya, Peduli Lingkungan, 

Berwawasan Global yang dilandasi Iman dan Taqwa. 
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Misi : 1. Membina peserta didik unggul dalam prestasi akademis dan non-

akademis ditingkat daerah maupun nasional. 

2. Membina peserta didik unggul dalam perolehan nilai ujian sekolah 

dan ujian nasional serta berhasil untuk masuk perguruan tinggi negeri. 

3. Membudayakan disiplin, toleransi, saling menghargai, percaya diri 

sehingga terbentuk sikap peserta didik yang santun dan berbudi 

pekerti yang luhur. 

4. Mengembangkan semangat kebangsaan yang berakar pada nilai-nilai 

budaya bangsa dengan tetap mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan dan tekhnologi 

5. Menumbuh kembangkan budaya sekolah sehat dan peduli lingkungan. 

6. Menumbuhkembangkan perilaku religius dalam diri peserta didik 

sehingga dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 

dianutnya dalam segala aspek kehidupan.181 

Adapun struktur dan susunan organisasi SMA Negeri 2 Kalukku 

Kabupaten Mamuju, adalah sebagai berikut: 

Nama Sekolah : SMA Negeri 2 Kalukku 

Kabupaten/Kota : Mamuju 

Provinsi : Sulawesi Barat 

NSS : 30.1.33.01.03.024 

NDS : - 

NPSN : 40605302 
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Kepala Sekolah : Dra. Hj. Nurnaningsih 

Wakil Kepala Sekolah : 

1. Wakasek Kurikulum : Junaedi, Z.A, S.Pd 

2. Wakasek Kesiswaan : Abdul Muthalib, S.Pd 

3. Wakasek Sarana dan Prasarana : Sriwidarti, S.Pd 

4. Wakasek Koordinator TU : Nurbiyah, S.IP 

2. Keadaan Tenaga Pendidik SMA Negeri 2 Kalukku Kabupaten Mamuju 

Tenaga pendidik atau guru adalah salah satu komponen utama dan 

terpenting dalam dunia pendidikan yang turut menunjang dan sekaligus 

menentukan jalannya berperan penting dalam pelaksanaan proses pembelajaran 

dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan, baik sebagai mediator maupun 

sebagai fasilitator yang menyediakan fasilitas bagi peserta didik, maupun 

memberikan motivasi dan dorongan kepada peserta didik agar senantiasa 

termotivasi untuk senantiasa belajar secara berkesinambungan. Adapun keadaan 

tenaga pendidik atau guru Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri 2 Kalukku 

Kabupaten Mamuju sebanyak 2 orang dapat dilihat pada tabel berikut ini:: 

  



 

 

Tabel 4.2 
Keadaan Tenaga Pendidik/Guru Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri 

2 Kalukku Kabupaten Mamuju 
Tahun Pelajara 2021/2022 

No. 
Nama Tenaga 
Pendidik/Guru 

Jumlah 
Jam 

Kelas Yang 
Diajar Keterangan 

1 Sabriah, S.Pdi 24 X, XI dan XII 
Guru Tidak 

Tetap 

2 Reni Wahab, SE 24 X, XI dan XII 
Guru Tidak 

Tetap 

 

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa tenaga pendidik atau 

guru bidang studi Pendidikan Agama Islam yang ada pada SMA Negeri 2 

Kalukku Kabupaten Mamuju sebanyak 2 orang, kesemuanya itu tenaga pendidik 

atau guru tidak tetap dan berstatus P3K yang satu berkualifikasi Sarjana (S1) 

Pendidikan Agama Islam dari berbagai perguruan tinggi yang berlainan.182 

3. Keadaan Peserta Didik SMA Negeri 2 Kalukku Kabupaten Mamuju 

Peserta didik merupakan sasaran atau obyek utama untuk dididik dan 

diajar. Dengan demikian setiap lembaga pendidikan hendaknya terdapat suatu 

sistem pengajaran yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, 

yaitu disamping adanya berbagai fasilitas, adanya tenaga pendidik atau guru, juga 

terdapat peserta didik yang merupakan bagian integral dalam pendidikan formal. 

Peserta didik sebagai salah satu komponen pendidikan yang sangat utama 

dan penting, baik sebagai obyek maupun sebagai subyek pendidikan sehingga 

perlu disediakan suatu wadah yang representatif untuk dikelola secara profesional 

dalam mengaplikasikan proses pembelajaran secara optimal dan maksimal, karena 

                                                 
182 SK Pembagian Tugas Tenaga Pendidik Semester Ganjil SMA Negeri 2 Kalukku 

Kabupaten Mamuju Tahun Pelajaran 2021-2022 



 

 

keberhasilan suatu lembaga pendidikan atau sekolah tercermin atau dapat dilihat 

bagaimana kualitas lulusannya. Adapun keadaan peserta didik pada SMA Negeri 

2 Kalukku Kabupaten Mamuju, dapat dilihat pada tabel berikut ini:: 

Tabel 4.3 
Keadaan Peserta Didik pada SMA Negeri 2 Kalukku Kabupaten Mamuju 

Tahun Pelajara 2021/2022 

No. Kelas 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
L P 

1 X 59 53 112 

2 XI 73 53 126 

3 XII 59 67 126 

 
JUMLAH 

 
191 173 364 

 
Berdasarkan dari tabel tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa secara 

keseluruhan jumlah total peserta didik yang ada pada SMA Negeri 2 Kalukku 

Kabupaten Mamuju sebanyak 364 orang. Dari jumlah tersebut tersebar pada tiga 

tingkatan dengan 12 kelas paralel, yakni kelas X terdiri dari 4 kelas paralel dengan 

jumlah paserta didik sebanyak 112 orang, kemudian kelas XI terdiri dari 4 kelas 

paralel dengan jumlah peserta didik sebanyak 126 orang, selanjutnya kelas XII 

terdiri dari 4 kelas paralel dengan jumlah peserta didik sebanyak 126 orang. 

Komposisi jumlah peserta didik kelas X, XI, serta kelas XII rata-rata berjumlah 30 

orang, dengan melihat jumlah tersebut sudah dapat memenuhi rasio rata-rata atau 

perbandingan antara tenaga pendidik atau guru dengan peserta didik dalam proses 

pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas.183 
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B. Implementasi Model Pembelajaran Problem Based Learning dalam 
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri 2 Kalukku 
Kabupaten Mamuju 

 
Perubahan merupakan suatu keniscayaan tidak ada yang abadi kecuali 

perubahan begitu juga dunia pendidikan. Perubahan merupakan sesuatu yang 

harus dan mesti terjadi pada dunia pendidikan. Perubahan yang terjadi adalah 

pergantian Kurikulum 2013 dari Kurikulum sebelumnya. Pelaksanaan pendidikan 

yang bermutu, pemerintah telah menetapkan Kurikulum Tahun 2013 untuk 

diterapkan pada sekolah atau madrasah. Penerapan kurikulum ini tentu dilakukan 

secara bertahap. Ada banyak komponen yang melekat pada Kurikulum Tahun 

2013 ini. Hal yang paling menonjol adalah pendekatan dan strategi 

pembelajarannya. Guru masih memahami dan menerapkan pendekatan dan 

strategi pembelajaran Kurikulum sebelumnya yaitu Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). 

Hal ini diperlukan adanya pola perubahan mindset dari metodologi 

pembelajaran pola lama untuk mencapai metodologi pembelajaran pola yang baru 

sesuai dengan yang diterapkan pada Kurikulum Tahun 2013. Pendekatan saintifik 

atau scientific approach terdapat beberapa ranah pencapaian hasil belajar yang 

tertuang pada kegiatan proses kegiatan pembelajaran. Proses kegiatan 

pembelajaran menyentuh tiga ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

Hasil belajar melahirkan peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif dan afektif 

melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. 

Menurut pendapat penulis sesungguhnya hal yang paling penting dalam 

dunia pendidikan yaitu perubahan, sebab dalam proses orientasi perubahan adalah 



 

 

peningkatan mutu atau sumber daya manusia khususnya di bidang pendidikan 

sangat utama dan penting. Hal utama dan penting dalam pendidikan terkait 

dengan implementasi model pembelajaran Problem Based Learning dalam 

pembelajaran, akan penulis uraikan dalam pembahasan hasil penelitian yang 

dilakukan pada SMA Negeri 2 Kalukku Kabupaten Mamuju. Dari hasil 

wawancara penulis dengan ibu Hj. Nurnaningsih, dijelaskan bahwa: 

Sebelumnya SMA Negeri 2 Kalukku merupakan sampling atau piloting 
project dalam pelaksanaan kurikulum 2013 Pada tahun 2013, kelas X 
Menggunakan Kurikulum 2013 sedangkan kelas XI dan XII masih 
menggunakan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), setelah 
pada tahun 2014 Kelas X dan XI menggunakan Kurikulum 2013 
sedangkan Kelas XII menggunakan KTSP. Untuk tahun 2015 yang lalu, 
semua kelas telah menggunakan kurikulum 2013. Mengenai pertanyaan 
adik, kapan mulai menerapkan model pembelajaran Problem Based 
Learning dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam maka 
jawabannya sejak diberlakukannya kurikulum 2013 dalam 
pembelajaran.184 
 
Berdasarkan penjelasan ibu Hj. Nurnaningsih tersebut, sudah barang 

tentu dapat dipastikan pada prinsipnya bahwa pada SMA Negeri 2 Kalukku 

Kabupaten Mamuju telah di implementasikan model pembelajaran Problem Based 

Learning dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam seperti halnya di 

implementasikannya kurikulum 2013 di sekolah tersebut sejak bulan juli tahun 

2013. 

Hasil temuan peneliti bahwa langkah awal yang dilakukan oleh pihak 

sekolah yakni melakukan sosialisasi sebagaimana pernyataan bapak Junaedi, ZA, 

dijelaskan bahwa::  
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Wawancara, Mamuju, 15 Maret 2021. 



 

 

Terkait sosialisasi implementasi model pembelajaran Problem Based 
Learning dalam kurikulum 2013 di SMA Negeri 2 Kalukku, sejak 
dikeluarkannya aturan kurikulum 2013, kami sudah mengadakan 
sosialisasi bersama dengan teman-teman pendidik, dengan melaksanakan 
rapat koordinasi terlebih dahulu untuk pemantapan kerja, setelah itu kita 
laksanakan lagi melalui rapat MGMP, jadi MGMP setiap bidang studi itu 
kita laksanakan dimana setiap kelompok Pendidikan Agama bersama 
kelompok IPS, kelompok IPA bergabung dengan kelompok olahraga dan 
bahasa bergabung dengan sesama bahasa. Itu yang pertama kami 
lakukan. Jadi kita tekankan kepada teman-teman melalui rapat MGMP, 
juga mengutus teman-teman tenaga pendidik untuk mengikuti Workshop 
terkait K.13.185 
 
Berdasarkan penjelasan tersebut memberikan pemahaman bahwa hal 

utama yang seharusnya dilaksanakan dengan adanya aturan dan kebijakan baru, 

yaitu kurikulum 2013 yang berorientasi pada pendekatan model pembelajaran 

Problem Based Learning yaitu sosialisasi, hal tersebut berguna untuk 

menyamakan persepsi dan pemahaman seluruh warga di lingkungan SMA Negeri 

2 Kalukku Kabupaten Mamuju, selanjutnya menurut peneliti hal ini penting untuk 

membangun kekompakan antar seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. 

Kemudian dari pada itu perlu dilakukan persiapan-persiapan dalam rangka 

mengimplementasikan kebijakan baru yang telah digagas oleh pemerintah dalam 

hal ini Kementerian Pendidikan Nasional, selanjutnya menurut penjelasan dan 

pendapat dari ibu Hj. Nurnaningsih selaku kepala sekolah, yaitu: 

Terkait dengan persiapan-persiapan yang dilakukan dalam implementasi 
model pembelajaran Problem Based Learning dalam pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam, yakni pertama, dilakukan pelatihan kurikulum 
2013 pada semua guru masing-masing bidang studi mata pelajaran yang 
dilakukan oleh Kementerian Pendidikan di LPMP Majene, termasuk 
pendidikan Agama Islam sebagaimana yang ibu teliti. Kedua, yaitu 
melakukan sosialisasi kepada orang tua/wali peserta didik, bahwa telah 
terjadi perubahan kurikulum, dan ketiga, yaitu menghimbau kepada 
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Kalukku Kabupaten Mamuju, Wawancara, Mamuju, 17 Maret 2021. 



 

 

seluruh guru mata pelajaran untuk memperkuat kompetensinya 
khususnya dalam mengunakan IT dalam pembelajaran sebagaimana 
tuntutan kurikulum 2013.186 
 
Berdasarkan hasil wawancaran dan keterangan peneliti tersebut, dapat 

dipahami bahwa pada SMA Negeri 2 Kalukku Kabupaten Mamuju, telah 

melakukan berbagai upaya berupa persiapan-persiapan atau langkah-langkah 

dalam rangka mendukung implementasi model pembelajaran Problem Based 

Learning dalam pembelajaran Pendidikan  Agama Islam sebagaimana yang 

diamanahkan dan diharapkan dalam kurikulum 2013, pandangan peneliti bahwa 

warga sekolah cukup aktif, sehingga perlu diberikan apresiasi oleh berbagai pihak 

tentunya dengan menjadi piloting project pelaksanaan kurikulum ini tentunya 

sekolah dituntut proaktif karena kaitannya dengan peningkatan kualitas atau mutu 

sekolah yang bersangkutan. Bagi peneliti orang tua peserta didik juga perlu 

memahami terkait dengan perubahan kurikulum ini, agar mereka dapat 

menyusaikan dengan kebutuhan anak-anak mereka dalam sekolah, olehnya itu 

sosialisasi terhadap orang tua peserta didik adalah langkah tepat untuk dilakukan. 

Bagaimana dengan tanggapan pihak sekolah terkait implementasi model 

pembelajaran Problem Based Learning dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam dalam kurikulum 2013 tersebut, berikut hasil wawancara peneliti dengan 

pihak Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa: 

Pelaksanaan model pembelajaran Problem Based Learning dalam 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam saya anggap sangat baik, karena 
pelaksanaannya dalam proses pembelajaran sangat efektif dimana peserta 
didik dituntut untuk berfikir kritis. Tetapi sering terjadi perubahan yang 
dapat menyulitkan guru khususnya pada penilaian, akan tetapi kita 
sepakat tetap menggunakan pola penilaian yang lama. Pelatihan yang 
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dilakukan di LPMP Majene baru-baru ini selama 1 (satu) minggu sistem 
penilaian berubah lagi, karena dulu sistem penilaian seperti sikap 
langsung dinilai oleh guru sekarang tidak lagi, tapi sebatas wacana 
karena belum ada permen (peraturan menteri) baru sementara diajukan. 
Ini tidak hanya berlaku untuk guru agama tetapi semua mata pelajaran 
yang diajarkan.187 
 
Selanjutnya menurut tanggapan wakil kepala sekolah bidang kurikulum 

dalam penjelasan dan keterangannya mengemukakan bahwa : 

Menurut saya kurikulum 2013 ini sangat bagus untuk diterapkan 
disekolah, karena anak-anak betul-betul dituntut untuk kreatif, mandiri dan aktif 
dalam proses pembelajaran. Apalagi dengan adanya model pembelajaran Problem 
Based Learning dalam kurikulum 2013 yang digunakan dalam proses 
pembelajaran, namun yang perlu diasah terus yaitu kompetensi tenaga pendidik 
atau guru dalam menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning ini 
dikelas. Bahkan masih ada guru yang belum cukup memahami model 
pembelajaran Problem Based Learning ini. Tetapi harapan kita dengan adanya 
pendekatan baru ini, dapat memudahkan proses pembelajaran dikelas disertai 
dengan prestasi yang terus meningkat.188 

 
Berdasarkan penjelasan dan penyataan kedua informan tersebut di atas, 

terkait tanggapannya tentang implementasi model pembelajaran Problem Based 

Learning, pada perinsipnya kedua informan tersebut mengapresiasi dengan baik 

implementasi dan penerapan model pembelajaran Problem Based Learning 

tersebut. Hanya saja masih ada rasa pesimis khususnya dalam penilaian 

pembelajaran, bahwa tenaga pendidik cukup kesulitan dalam mengikuti prosedur 

penilaian kurikulum 2013 atau pendekatan model pembelajaran Problem Based 

Learning karena dianggap rumit, bahkan ada kesepakatan untuk menggunakan 

penilaian pola lama sebagaimana yang berlaku dalam kurikulum lama. Kalau itu 

betul terjadi, artinya masih ada rasa setengah hati dalam menjalankan kurikulum 

baru. Tetapi pendapat peneliti, jika kompetensi tenaga pendidik sudah terpenuhi 
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dengan maksimal dan baik, khususnya kompetensi profesionalitas tenaga pendidik 

menurut peneliti tetap secara maksimal akan berusaha mengikuti prosedur 

penilaian yang berlaku dalam pendekatan model pembelajaran Problem Based 

Learning. Sedangkan dalam hal prestasi peserta didik dalam kelas, keduanya 

tampak optimis bahwa kurikulum baru akan memberikan peningkatan dalam 

prestasi belajar peserta didik karena pendekatan model pembelajaran Problem 

Based Learning mengedepankan student oriented atau pembelajaran yang 

berpusat kepada peserta didik bukan lagi teacher oriented atau berpusat kepada 

tenaga pendidik. 

Selanjutnya dalam temuan peneliti, bahwa secara keseluruhan tenaga 

pendidik Pendidikan Agama Islam yang berjumlah 2 orang tersebut telah 

mengikuti sosialisasi atau pelatihan kurikulum 2013, jadi mereka telah dibekali 

dengan berbagai macam materi dan keahlian serta kecakapan khususnya dalam 

menggunakan pendekatan model pembelajaran Problem Based Learning dalam 

proses pembelajaran di kelas, serta model pembelajaran terbaru. 

Selajutnya menurut pengamatan penulis bahwa pada SMA Negeri 2 

Kalukku Kabupaten Mamuju tentunya memang sudah memenuhi syarat untuk 

diterapkannya pendekatan model pembelajaran Problem Based Learning karena 

ditunjang dengan beberapa pendukung, sesuai dengan keterangan dari informan di 

bawah ini: 

Menurut hemat saya faktor pendukung yang paling penting adalah 
sarana-prasarana yang memadai dalam pelaksanaan pembelajaran karena 
sebagus dan sehebat apapun konsep atau teori yang diterapkan tetapi 
tidak disertai dengan sarana dan prasarana saya kira akan kurang 
hasilnya. Namun kalau sekolah sudah difasilitasi dengan buku-buku, 
internet, perpustakaan dan yang terpenting sebenarnya adalah Proyektor 



 

 

karena itu sangat membantu sekali bagi pendidik dan peserta didik dalam 
pelaksanaan pembelajaran.189 
 
Tidak hanya sampai disitu, dari hasil penjelasan dan wawancara peneliti 

dengan ibu Hj. Nurnaningsih, dijelaskan bahwa: 

Upaya-upaya yang dilakukan SMA Negeri 2 Kalukku, adalah pertama, 
meningkatkan kompetensi semua warga pada SMA Negeri 2 Kalukku, 
mulai dari proses sosialisasi kepada orang tua peserta didik, pelatihan 
kepada semua tenaga pendidik bidang studi baik tentang penggunaan 
kurikulum dan penggunaan IT, terkhusus guru Pendidikan Agama Islam 
semuanya sudah melakukan pelatihan kurilukum 2013. Kedua, yaitu 
menyediakan LCD/proyektor disetiap ruangan kelas walaupun masih 
terbatas menggunakan anggaran dana bantuan dana operasional sekolah 
(BOS). Ketiga, menyediakan buku-buku untuk tenaga pendidik dan 
peserta didik penunjang pembelajaran masing-masing bidang studi. Perlu 
juga ibu ketahui bahwa SMA Negeri 2 Kalukku sementara diusul sebagai 
sekolah model, untuk memenuhi itu disiapkan 3P (penampilan, 
pelayanan dan prestasi) olehnya itu diharapkan dukungan seluruh 
stakeholder dalam rangka pelaksanaan kurikulum 2013 dan terwujudnya 
sekolah Model pertama di Kabupaten Mamuju.190 
 
Berdasarkan penjelasan dan keterangan dari informan di atas, pihak 

sekolah memang sudah melakukan berbagai upaya untuk mendukung 

implementasi model pembelajaran Problem Based Learning dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri 2 Kalukku Kabupaten Mamuju, 

dalam penelitian ini yang menjadi hal mendasar, yang harus tersedia dalam 

implementasi model pembelajaran Problem Based Learning dalam proses 

pembelajaran di kelas. Dari hasil paparan wawancara tersebut di atas dengan 

informan narasumber pendukung menjadi dasar pijakan peneliti dalam 

mengembangkan pembahasan penelitian untuk masuk dalam kajian utama peneliti 

yakni implementasi model pembelajaran Problem Based Learning dalam 
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pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri 2 Kalukku Kabupaten 

Mamuju. 

Pendidikan Agama Islam adalah bidang studi yang dikembangkan dari 

ajaran-ajaran pokok (dasar) yang terdapat dalam ajaran agama Islam, sehingga 

Pendidikan Agama Islam merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 

ajaran Islam. Pendidikan Agama Islam adalah mata pelajaran yang tidak hanya 

mengantarkan peserta didik dapat menguasai berbagai materi ilmu keislaman, 

akan tetapi juga lebih menekankan bagaimana peserta didik mampu menguasai 

materi keislaman tersebut sekaligus dapat mengamalkannya dalam kehidupan 

sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, Pendidikan Agama 

Islam tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan saja, tetapi yang lebih 

penting adalah pada aspek sikap dan keterampilan. 

Oleh kerena itu, seperti halnya fokus kajian awal dari penelitian tesis ini 

terkait dengan implementasi perencanaan model Pembelajaran Problem Based 

Learning, penerapan model pembelajaran Problem Based Learning, dan Penilaian 

model pembelajaran Problem Based Learning dalam pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam terhadap tenaga pendidik dan peserta didik. Maka penulis akan 

memaparkan dan menjelaskan hasil temuan dari penelitian yang telah 

dilaksanakan pada SMA Negeri 2 Kalukku Kabupaten Mamuju, adalah sebagai 

berikut:: 

1. Perencanaan Model Pembelajaran Problem Based Learning dalam 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 



 

 

Adapun komponen perencanaan atau persiapan di dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam kaitannya dengan penelitian ini terdiri atas beberapa 

indikator, diantaranya silabus pembelajaran, RPP, tujuan pembelajaran, metode 

pembelajaran, media, alat dan sumber pembelajaran. Indikator tersebut menjadi 

dasar peneliti untuk melihat instrument perencanaan pembelajaran bagi tenaga 

pendidik atau guru dalam menyusun rencana, strategi dan tujuan yang ingin 

dicapai dalam proses pembelajaran dikelas. Untuk lebih jelasnya peneliti 

menguraikan data-data atau temuan terkait perencanaan proses pembelajaran 

tersebut, sebagai berikut:: 

a. Silabus Pembelajaraan 

Menurut pendapat M. Fadlillah Silabus adalah rencana pembelajaran 

pada suatu mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup kompetensi inti, 

kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi 

waktu dan sumber belajar. 191 

Didalam pengamatan peneliti tenaga pendidik bidang studi Pendidikan 

Agama Islam pada SMA Negeri 2 Kalukku Kabupaten Mamuju sudah melengkapi 

diri dengan memiliki silabus pembelajaran karena merupakan salah satu 

administrasi pembelajaran yang harus dipenuhi dan dibuat oleh seorang tenaga 

pendidik. Akan tetapi silabus yang dimiliki oleh tenaga pendidik pada sekolah 

tersebut merupakan silabus yang diperoleh dari tim pelatih pada kegiatan 

pelatihan kurikulum 2013 yang telah diikutinya di LPMP Majene. 

b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
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Pada Peraturan Menteri Pendiddikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 

2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah dijelaskan bahwa 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran 

tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Maksud dari Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dalam kurikulum 2013, yaitu penyusunan rencana 

pelaksanaan pembelajaran untuk setiap muatan pembelajaran. Selanjutnya hasil 

dari wawancara peneliti dengan Sabriah, S.Pd.I. tenaga pendidik bidang studi 

Pendidikan Agama Islam pada kelas XII pada SMA Negeri 2 Kalukku Kabupaten 

Mamuju, menjelaskan bahwa:: 

Kalau penyusunan RPP tentu biasanya kami secara kelompok bersama 
dengan guru mata pelajaran agama lainnya di sekolah. Kami juga 
mengembangkan RPP tapi secara individu, tergantung dengan seperti apa 
kita mengelola kelas pembelajaran.192 
 
Hal yang sama dengan apa yang dijelaskan oleh ibu Reni Wahab, SE. 

bahwa:: 

Dalam penyusunan RPP selama ini dengan cara berkelompok melalui 
MGMP, tapi kalau MGMP tidak jalan apalagi kalau waktunya mepet mau 
disupervisi oleh pengawas kita bikin sendiri, tapi umumnya kita secara 
kelompok.193 

 
Dari hasil wawancara peneliti dengan kedua tenaga pendidik tersebut 

diatas, menegaskan bahwa penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Pendidikan Agama Islam dirumuskan dalam rapat MGMP (Musyawarah Guru 

Mata Pelajaran), sehingga memberikan kemudahan bagi tenaga pendidik untuk 

saling berinteraksi, berdiskusi dan bertukar pikiran jika menemui kendala dalam 
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menyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Tapi penulis mendapati 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang didownload di Internet kemudian 

diedit oleh tenaga pendidik setempat, hal ini terjadi karena tenaga pendidik 

tersebut ingin praktis apalagi jika pengawas akan melakukan supervisi perangkat 

pembelajaran. Dalam hemat peneliti, hal ini sulit untuk dihilangkan sebab sudah 

menjadi kebiasaan bagi tenaga pendidik apalagi dengan adanya HP Android 

sekarang yang memudahkan untuk mendapatkan informasi dengan cepat. 

c. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran adalah segala sesuatu yang ingin dicapai dalam 

proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini biasanya berhubungan dengan 

kompetensi inti maupun kompetensi dasar yang ingin dicapai. Tujuan 

pembelajaran juga tercantum dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

Dalam wawancara peneliti dengan ibu Sabriah, S.Pd.I, ia mengatakan bahwa:: 

Berkaitan dengan tujuan pembelajaran, yah,,, kami sesuaikan dengan 
Kompetensi Inti dan Kompetensi dasar yang ingin dicapai dalam setiap 
pembelajaran dikelas. Jadi kami tidak asal buat, karena semuanya 
memiliki panduan atau pedoman.194 
 
Hal yang sama juga dijelaskan oleh ibu Reni Wahab, SE. bahwa:: 

Tujuan Pembelajaran itu kan ada di rencana pelaksanaan pembelajaran 
(RPP), tapi kalau ada indikator yang kita ingin capai, saya kaitkan saja 
dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. Jadi apa yang ingin kita 
capai itu yang kita masukkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran 
(RPP).195 
 
Menurut pendapat peneliti, apa yang telah disampaikan oleh ibu Sabriah, 

S.Pd.I, sama  dengan hasil wawancara penulis dengan Ibu Reni Wahab, SE tidak 
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ada perbedaan dalam hal merumuskan tujuan pembelajaran, sebab tujuan 

pembelajaran menjadi instrumen kunci apa yang ingin diketahui oleh peserta 

didik, sehingga maksud dan tujuan dalam pembelajaran dapat tercapai 

sebagaimana harapan dari para tenaga pendidik.. 

d. Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran adalah suatu cara atau strategi yang digunakan 

untuk menyampaikan suatu materi tertentu dalam kegiatan pembelajaran sehingga 

apa yang menjadi tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal. Kaitannya 

dengan penelitian penulis, bahwa pada hakikatnya Problem Based Learning 

merupakan sebuah metode pembelajaran yang dalam kurikulum 2013 berubah 

menjadi sebuah model pembelajaran. Problem Based Learning menggabungkan 

berbagai macam metode yang umumnya digunakan oleh para tenaga pendidik, 

misalnya ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab dan demonstrasi tetapi Problem 

Based Learning lebih praktis dan konpehensif sehingga mudah diaplikasikan 

dalam pembelajaran. Maksud peneliti semua metode yang penulis sebutkan 

sebelumnya secara terpisah di atas sudah dirangkai dalam Problem Based 

Learning. Menurut ibu Sabriah, S.PdI, dia menjelaskan bahwa:: 

Kami menggunakan metode pembelajaran yang dipergunakan didalam 
kelas, misalnya ceramah, diskusi kelompok, dan lain-lainya. Tapi perlu 
diketahui bahwa dalam Problem Based Learning itu sebenarnya metode 
tapi dalam dalam Kurikulum 2013 cakupannya lebih luas menjadi model 
pembelajaran.196 
 
Menurut penulis, metode sangat penting digunakan dalam pelaksanaan 

proses pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran, senada dengan 
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apa yang disampaikan oleh ibu Sabriah, S.PdI, pernyataan yang sama juga 

diberikan oleh Ibu Reni Wahab, SE, menurutnya : 

Berbicara soal metode pembelajaran, saya banyak menggunakan metode 
diskusi, dan Tanya jawab, sedangkan ceramah saya kurangi karena 
terkadang peserta didik cepat merasa jenuh dan bosan.197 
 
Berdasar dari hasil wawancara di atas, peneliti berkesimpulan bahwa 

tenaga pendidik bidang studi Pendidikan Agama Islam menggunakan metode 

yang sama dalam pembelajaran Problem Based Learning tersebut. Hal ini 

menandakan bahwa tidak ada perbedaan dalam hal penggunaan metode, namun 

hasil observasi penulis memang benar apa yang dikatakan oleh kedua tenaga 

pendidik bidang studi Pendidikan Agama Islam tersebut di atas, jadi pada 

hakikatnya telah digunakan berbagai macam metode dalam pembelajaran dan 

tidak ada metode yang digunakan secara stagnan dan monoton. 

e. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 

Pada prinsipnya media, alat dan sumber pembelajaran itu mudah 

diperoleh dan digunakan hal tersebut, disesuaikan saja dengan materi pelajaran 

apa yang sedang diajarkan. Berdasarkan pendapat ibu Sabriah, S.PdI, mengatakan 

bahwa:: 

Benar, saya tentu menggunakan media pembelajaran itu untuk membantu 
tenaga pendidik untuk menyajikan materi didalam kelas, kalau yang saya 
selalu sediakan yaitu laptop, sedangkan LCD kan disediakan oleh pihak 
sekolah. Sedangkan sumber belajar anak-anak, menggunakan buku paket 
dan al-Qur‟an dan terjemahannya yang juga ada disekolah.198 
 
Pernyataan subjek penelitian di atas, memiliki sumber belajar yang 

tersedia di sekolah, sehingga guru tidak perlu repot dalam mencari sumber 
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pembelajaran lagi, pendapat yang serupa juga dikemukakan oleh Ibu Reni Wahab, 

SE, dalam keterangannya mengatakan:: 

Sumber pembelajaran, ada al-Qur‟an jadi di masjid itu tersedia al-qur‟an, 

ada buku paket dan buku-buku penunjang lainnya. Kemudian yang 
paling banyak membantu itu adalah internet. Pembelajaran agama juga 
sering diarahkan untuk belajar di mesjid, utamanya yang kaitannya 
dengan pembelajaran al-Qur‟an.199 
 
Setelah peneliti menelaah pernyataan dari masing-masing informan di 

atas, maka dapat dikatakan bahwa fasilitas yang dimiliki oleh SMA Negeri 2 

Kalukku Kabupaten Mamuju memberikan kemudahan kepada para tenaga 

pendidik bidang studi Pendidikan Agama Islam dalam menyajikan materinya di 

ruangan kelas. Akan tetapi, peneliti berkesimpilan bahwa tersedianya fasilitas 

dalam menunjang pembelajaran, belum menjamin terciptanya pembelajaran yang 

efektif. Hal tersebut peneliti temukan  dalam  kegiatan proses observasi peneliti, 

bahwa dalam hal penggunaan media pembelajaran masih ditemukan kekurangan 

pada para tenaga pendidik, dimana setelah menyajikan materi ajarnya dalam 

bentuk power point, terkadang ada kalimat-kalimat tertentu yang peserta didik 

kurang mengerti, sebab tenaga pendidik tidak memberikan penjelasan secara jelas. 

Tetapi itu bukan hal yang paling urgen dalam pembelajaran. 

Untuk menguatkan penelitian ini, penulis menggunakan panduan 

observasi atau pengamatan terkait komponen perencanaan pembelajaran, dengan 

cara melihat langsung bagaimana komponen perencanaan yang sebelumnya telah 

digambarkan oleh informan melalui wawancara sebagai bahan perbandingan atau 

menguatkan data yang peneliti temukan, antara lain sebagai berikut:: 
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Tabel 4.4 
Data Observasi Perencanaan Pembelajaran 

 

No. Komponen 
Indikator 

Yang Diamati Hasil Pengamatan 

1 Silabus 

Pembelajaran 

1. Memuat kompetensi 

inti 

Tenaga pendidik 

menggunakan silabus 

sebagai panduan 

penyusunan dan 

pengembangan RPP, 

yang diperoleh dari Tim 

Pelatih Kurikulum 2013 

dan internet. Selain itu 

indikator yang diamati 

oleh peneliti sudah 

tercantum atau telah 

dimuat dalam dokumen 

silabus pembelajaran 

tenaga pendidik 

2. Materi pembelajaran 

3. Kegiatan 

pembelajaran 

4. Penilaian 

5. Alokasi waktu dan 

sumber belajar 



 

 

2 Rencana 

Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) 

1. Memuat kompetensi 

inti terdiri dari KI 1, 

KI 2, KI 3 dan KI 4 

Dalam penyusunan RPP 

mata pelajaran PAI dan 

Budi Pekerti dilakukan 

secara kolektif atau 

bersama-sama melalui 

MGMP untuk 

memudahkan guru saling 

bertukar pikiran dalam 

pengembangkan 

perangkat 

pembelajarannya. 

Artinya guru belum 

sepenuhnya mampu 

menyusun RPP secara 

mandiri. Muatan RPP 

dalam pengamatan 

peneliti sudah baik 

2. Kompetensi dasar 

dan indikator 

3. Langkah-langkah 

kegiatan 

pembelajaran 

4. Penilaian  



 

 

3 Tujuan Pembelajaran 1. Memuat kesesuaian 

dengan indikator 

Perumusan tujuan 

pembelajaran disesuaikan 

dengan kompetensi inti 

dan kompetensi dasar 

yang ingin dicapai oleh 

tenaga pendidik. Aspek 

ini sudah terpenuhi 

dengan baik 

2. Mencakup 

kompetensi 

pengetahuan, 

keterampilan dan 

sikap 

4 Metode 

Pembelajaran 

1. Memuat model 

Problem Based 

Learning 

Model yang digunakan 

yaitu model 

pembelajaran Problem 

Based Learning dengan 

menggabungkan berbagai 

macam metode, 

diantaranya ceramah, 

diskusi kelompok, tanya 

jawab dan demonstrasi. 

Tidak ada metode yang 

digunakan secara 

monoton, tetapi 

dilakukan secara terpadu 

agar peserta didik tidak 

mudah jenuh dalam 

2. Ceramah, diskudi, 

tanya jawab, 

demonstrasi/praktek. 



 

 

proses pelaksanaan 

pembelajaran 

5 Media, Alat dan 

Sumber 

Pembelajaran 

1. Memanfaatkan 

media pembelajaran 

yang bervariasi 

(baik sederhana 

maupun 

canggih/multimedia) 

Dalam aspek ini, tenaga 

pendidik sudah cukup 

berusaha memanfaatkan 

media/alat pembelajaran 

yang tersedia.  

Fasilitas sumber 

pembelajaran misalnya 

seperti buku paket yang 

disediakan oleh 

pemerintah ataupun 

pihak sekolah, al-Qur‟an 

dan terjemahannya serta 

sumber lainnya. 

Tenaga pendidik juga 

sudah mengaitkan materi 

pembelajarannya dengan 

realitas sosial-masyarakat 

terkait dengan kehidupan 

kekinian yang secara 

2. Sesuai dengan 

materi pembelajaran 

dan pendekatan 

model 

pembelajaraan 

Problem Based 

Learning serta 

sesuai dengan 

karakteristik peserta 

didik 

3. Menggunakan buku 

teks pelajaran dari 

pemerintah 



 

 

4. Memanfaatkan 

lingkungan alam dan 

sosial. 

langsung ditemui oleh 

peserta didik. 

 
Demikianlah data hasil wawancara dari kedua informan atau narasumber 

dan data observasi peneliti terkait dengan komponen perencanaan pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dalam penelitian ini. 

Dari hasil analisa data yang peneliti temukan diatas, maka peneliti 

berkesimpulan bahwa: Pertama, dengan adanya silabus maka akan memudahkan 

untuk membuat dan mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran setiap 

mata pelajaran karena merupakan acuan utama bagi seorang tenaga pendidik, 

olehnya itu sangat urgen untuk dimiliki khususnya khususnya tenaga pendidik 

Pendidikan Agama Islam disekolah tersebut. Kedua, Setiap tenaga pendidik 

disekolah manapun ia berada ia wajib memiliki dan menyusun RPP mata 

pelajaran yang diampunya pengembangan RPP dalam hemat peneliti itu dilakukan 

diawal tahun pembelajaran atau awal semester ganjil itu dapat dilakukan baik 

secara mandiri maupun kelompok MGMP khususnya Pendidikan Agama Islam 

sebagaimana yang telah dilakukan oleh tenaga pendidik bidang studi Pendidikan 

Agama Islam pada SMA Negeri 2 Kalukku Kabupaten Mamuju. Ketiga, Tujuan 

pembelajaran, merupakan hal yang sangat substansial untuk dicapai dalam setiap 

proses pembelajaran, oleh karena itu memuat indikator yang ingin dicapai, 

mencakup kompetensi pengetahuan, sikap dan keterampilan yang relevan dengan 

kompetensi inti yang penjadi pokok dalam bidang studi Pendidikan Agama Islam, 

tenaga pendidik harus mampu menyesuaikannya dengan peserta didik agar 



 

 

mampu tercapai dalam pembelajaran dikelas. Keempat, pada aspek metode 

pembelajaran tenaga pendidik harus mampu membaca bagaimana karakteristik 

peserta didiknya agar mamapu merancang metode yang tepat untuk peserta 

didiknya materi yang disampaikan atau disajikan oleh tenaga pendidik dapat 

diterima dengan baik. Dalam hemat peneliti, disini sangat dibutuhkan kompetensi 

pedagogik dari tenaga pendidik. Kelima, media, alat dan sumber pembelajaran, 

menurut peneliti idealnya ketiga aspek tersebut merupakan kebutuhan primer bagi 

tenaga pendidik atau peserta didik untuk membantu telaksananya proses 

pembelajaran dengan baik di kelas, akan tetapi juga harus disesuaikan dengan 

materi pembelajaran yang akan diajarkan. 

Sebagai kesimpulan dari penelitian ini terkait tahapan atau komponen 

perencanaan pembelajaran bidang studi Pendidikan Agama Islam adalah: 1). 

Tenaga pendidik untuk bidang studi Pendidikan Agama Islam memiliki pendapat 

yang sama dalam uraian komponen perencanaan pembelajaran, penulis tidak 

menjumpai perbedaaan persepsi diantara keduanya hal ini disebabkan karena 

perumusan perangkat pembelajaran dilakukan secara besama-sama melalui 

MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. 2). Aspek 

pengetahuan tenaga pendidik tentang pendekatan model pembelajaran Problem 

Based Learning secara menyeluruh dinilai sudah cukup meski pun para tenaga 

pendidik mengerti kerangka dasar dari pendekatan model pembelajaran Problem 

Based Learning seperti orientasi kurikulum yang mengarah pada pembentukan 

karakter peserta didik maupun kedudukan tenaga pendidik hanya sebagai 

fasilitator pembelajaran. 3). Keberhasilan pembelajaran bidang studi Pendidikan 



 

 

Agama Islam juga bisa dilihat dari metode pembelajaran yang digunakan. Apakah 

tenaga pendidik bidang studi Pendidikan Agama Islam dalam 

mengkomunikasikan materi pembelajaran menggunakan multi metode. Artinya, 

materi pembelajaran disampaikan dengan beberapa metode yang berbeda atau 

disebut metode campuran sehingga peserta didik tidak merasah bosan dan jenuh 

dengan pembelajaran yang mereka ikuti. Tidaklah tepat bila satu pokok bahasan 

disampaikan dengan hanya menggunakan metode ceramah. Tetapi idealnya adalah 

metode campuran antara ceramah, tanya jawab, demonstrasi dan diskusi 

kelompok. 

2. Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning dalam 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning, 

peserta didik dituntut berfikir kritis untuk menjadi lebih aktif mengkonstruksi 

pengetahuan dan keterampilannya, juga mendorong siswa untuk melakukan 

penyelidikan guna menemukan fakta-fakta dari suatu fenomena atau kejadian.  

Proses pembelajaran dengan pendekatan model pembelajaran Problem Based 

Learning, peserta didik dibiasakan untuk menemukan kebenaran ilmiah dalam 

melihat suatu fenomena, mereka dilatih untuk berfikir logis dan sistematis. 

Menurut hemat peneliti proses pembelajaran yang semula menggunakan 

eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi dilengkapi dengan mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi, mengolah dan mengkomunikasikan. Belajar tidak 

hanya dalam ruang kelas, tetapi juga di lingkungan sekolah dan masyarakat. 



 

 

Tenaga pendidik bukanlah satu-satunya sumber belajar, sikap tidak diajarkan 

secara verbal tetapi melalui contoh atau teladan. 

Proses pelaksanaan pembelajaran merupakan kegiatan inti dalam suatu 

pembelajaran dengan menggunakan durasi waktu tertentu. Kegiatan inti dalam 

pendekatan model pembelajaran Problem Based Learning ditujukan untuk 

terkonstruksinya konsep, hukum atau prinsip oleh peserta didik dengan bantuan 

dari tenaga pendidik melalui langkah-langkah kegiatan pembelajaran. 

Dalam proses pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas, 

menurut ibu Sabriah, S.PdI. bahwa:: 

Kami menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning dalam 
setiap kegiataan proses pembelajaran, namun kami juga terkadang hanya 
saintifik proses saja. Tergantung materi apa yang sedang diajarkan, 
contohnya pada sesi materi beriman kepada Allah swt. Kami 
mempergunakann model Problem Based Learning tersebut, karena dapa 
membantu peserta didik memecahkan masalah seperti apa yang 
dimaksud dengan beriman itu, dimana materi yang terkait dengan bacaan 
ayat-ayat al-Qur‟an, biasanya peserta didik diberikan tugas mencari 
hukum bacaan tertentu, maka mereka harus proaktif mencari apa hukum 
bacaan tersebut dalam setiap kalimat.200 
 
Menurut pemahaman penulis, model-model pembelajaran tidak hanya 

berkaitan dengan perangkat pembelajaran, tetapi lebih merupakan instrumen 

dalam mengelola pembelajaran dalam kelas. Sedangkan hasil wawancara peneliti 

dengan Ibu Reni Wahab, mengatakan:: 

Kami menggunakan model-model pembelajaran, dalam rangka 
membantu kami untuk menyusun perangkat pembelajaran. Model 
pembelajarannya adalah Problem Based Learning karena dapat 
membantu pendidik khususnya dalam kegiatan proses pembelajaran yang 
dapat membuat peserta didik mampu berfikir kritis dan mampu 
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menemukan sendiri apa yang menjadi inti materi pembelajaran dalam 
kelas.201 
 
Berdasarkan hasil petikan wawancara peneliti dengan kedua tenaga 

pendidik bidang sutdi Pendidikan Agama Islam tersebut di atas, bahwa tenaga 

pendidik telah menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau 

pembelajaran pemecahan masalah dalam menyajikan materi didalam kelas. 

Pernyataan tersebut menjadi dasar peneliti untuk melakukan observasi dan 

wawancara secara lanjut untuk menggali seperti apa penerapannya dalam 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran sebagaimana dalam komponen pelaksanaan 

pembelajaran yang jadi indikator permasalahan dalam penelitian ini. Dalam 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran meliputi tiga kegiatan pokok, yaitu kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan 

bertujuan untuk menciptakan suasana awal pembelajaran yang efektif yang 

memungkinkan peserta didik untuk dapat mengikuti proses kegiatan pembelajaran 

dengan baik. 

Dalam pengamatan peneliti terhadap tenaga pendidik bidang studi 

Pendidikan Agama Islam  pada tanggal 09 Maret 2021 pada SMA Negeri 2 

Kalukku Kabupaten Mamuju dalam melaksanakan kegiatan pendahuluan 

pembelajaran yaitu sebelum proses kegiatan pembelajaran berlangsung, ketika 

memulai pembelajaran, tenaga pendidik menyapa peserta didik dengan nada 

bersemangat dan gembira (mengucapkan salam), mengecek kehadiran para 

peserta didik dan menanyakan ketidakhadiran peserta didik apabila ada yang tidak 

hadir, kemudian tenaga pendidik mengingatkan kembali tentang konsep-konsep 
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yang telah  dipelajari  oleh  peserta didik yang berhubungan dengan materi baru 

yang akan dibelajarkan. Hasil wawancara peneliti dengan ibu Sabriah, S.PdI 

selaku tenaga pendidik bidang studi Pendidikan Agama Islam, yang ia lakukan 

dalam kegiatan pendahuluan, yaitu: 

Berdasarkan kebiasaan yang lumrah kami lakukan adalah pertama-tama 
kami menyapa peserta didik, terkait kondisi kelas apakah ada yang absen 
atau tidak. Kemudian setelah itu menanyakan tugas kalau ada, serta 
mengaitkannya materi pembelajaran yang lalu dengan materi yang akan 
dipelajari saat itu.202 
 
Pada prinsipnya hal mendasar yang pertama dilakukan oleh tenaga 

pendidik yakni mengawali pembelajaran dengan cara menyapa peserta didik pada 

kegiatan pendahuluan, hal yang sama juga dilakukan oleh Ibu Reni Wahab 

sebagaimana hasil kutipan peneliti melalui wawancara, dia menjelaskan:: 

Menyapa peserta didik, menanyakan kondisinya. Kemudian mengkaitkan 
materi pembelajaran dengan pembelajaran sebelumnya. Membangkitkan 
gairan belajar peserta didik guna menguatkan pemahamannya.203 
 
Menurut hemat peneliti,  pendekatan  model pembelajaran Problem 

Based Learning memiliki  tujuan  utama  kegiatan pendahuluan adalah 

memantapkan pemahaman peserta didik terhadap konsep-konsep yang telah 

dikuasai yang berkaitan dengan materi pelajaran baru yang akan dipelajari oleh 

peserta didik. Dalam kegiatan ini tenaga pendidik harus mengupayakan 

mengupayakan agar peserta didik yang belum paham suatu konsep dapat 

memahami konsep tersebut, sedangkan peserta didik yang mengalami kesalahan 

konsep, kesalahan tersebut dapat dihilangkan. Pada kegiatan pendahuluan, 

disarankan tenaga pendidik menunjukkan fenomena atau kejadian yang “ganjil” 
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atau “aneh” sehingga mampu menggugah timbulnya pertanyaan pada diri peserta 

didik untuk dapat berfikir secara kritis. 

Adapun temuan peneliti terkait aplikasi Sintaks pelakasanaan proses 

pembelajaran Problem Based Learning, adalah sebagai berikut:: 

a. Orientasi peserta didik terhadap masalah 

Kegiatan awal pada pelaksanaan pembelajaran model Problem Based 

Learning adalah melakukan stimulasi atau pemberian rangsangan terhadap siswa 

atau peserta didik, dimana dalam kegiatan pembelajaran dimulai dengan 

mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku dan aktivitas belajar lainnya yang 

mengarahkan peserta didik pada persiapan pemecahan masalah. Dalam sintaks 

pembelajaran model Problem Based Learning hal ini dinamakan kegiatan 

orientasi peserta didik terhadap masalah, menurut Ibu menurut Ibu Reni Wahab, 

mengatakan:: 

Terhadap kegiatan Orientasi peserta didik terhadap masalah, peserta 
didik sangat aktif karena dalam menyimak informasi dan masalah yang 
disajikan. Terutama sekali dalam proses mengamati ditampilkan pada 
media pembelajaran berupa video/film yang kaitannya dengan 
pembahasan, jadi mereka mudah mencerna. Selain video juga 
ditampilkan gambar-gambar yang dapat menstimulus mereka untuk 
menanyakan materi yang belum dipahami dengan tetap ditunjang dengan 
buku paket dan al- Qur‟an dalam setiap pertemuan/tatap muka.204 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas, subjek penelitian memberikan 

informasi bahwa langkah awal dalam sintaks pembelajaran model Problem Based 

Learning dinamakan kegiatan orientasi peserta didik terhadap masalah, bertujuan 

untuk membuka wawasan berpikir kritis peserta didik yaitu dengan 

menstimulusnya terlebih dahulu agar peserta didik dapat belajar dengan baik. 
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Penyajian materi pembelajaran dengan bentuk power point akan memudahkan 

peserta didik untuk menangkap maksud dan tujuan dari pembelajaran yang 

hendak dicapai. Hal ini sangat berbeda jika pembelajaran hanya diawali dengan 

metode ceramah saja, hal senada sama dengan apa yang dilakukan oleh Ibu 

Sabriah, S.PdI, sebagaimana dalam keterangannya menyatakan bahwa:: 

Dalam model pembelajaran Problem Based Learning, memang proses 
pembelajaran itu diawali dengan kegiatan orientasi peserta didik terhadap 
masalah, memberikan stimulus terhadap peserta didik untuk mengantar 
masuk kedalam inti pembelajaran, siswa sangat antusias menyimak 
informasi dan masalah yang disajikan apalagi saat saya menampilkan 
video yang berkaitan dengan materi dikelas, saya menyajikan materi juga 
menggunakan power point yang saya sudah siapkan berisi gambar-
gambar atau animasi yang dapat berhubungan dengan pembelajaran.205 
 
Setelah mencermati keterangan dari Ibu Sabriah, S.PdI maka, peneliti 

mengasumsikan bahwa dalam sintaks kegiatan orientasi peserta didik terhadap 

masalah maka hal yang efektif adalah menyuguhkan peserta didik materi 

pembelajaran yang dikemas dalam bentuk power point dan video yang relevan 

dengan pembelajaran saat itu. Ini sangat penting bagi setiap tenaga pendidik, bagi 

peneliti hal ini akan mendorong tenaga pendidik akan lebih kreatif dalam 

menciptakan pembelajaran yang efektif, dinamis dan menyenangkan. Agar ini 

dapat tercapai dengan baik, penting kiranya bagi setiap tenaga pendidik atau guru 

mampu mengoperasionalkan komputer atau laptop dalam pembelajaran paling 

tidak mampu menjalankan Microsoft Office yang berkaitan dengan dokumen 

pembelajaran. 

Dari hasil wawancara peneliti dengan kedua tenaga pendidik bidang studi 

Pendidikan Agama Islam diatas dan selanjutnya dihubungkan atau 
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dikomparasikan dengan hasil wawancara peneliti dengan Fajriana. H, Ketua Kelas 

XII IPS.3, mengatakan bahwa:: 

Biasanya ibu Reni Wahab kalau memberikan materi pelajaran kami 
disajikan lebih awal masalah untuk dipecahkan, yang sebelumnya 
disuguhkan dalam bentuk film atau video terkait materi yang akan 
diajarkan kemudian menerangkan alur pembelajaran, selanjtnya kami 
diberi waktu untuk mencari solusi dari masalah yang disajikan, hal 
tersebut membuat kami merasa senang belajar dengan menggunakan 
model pembelajaran Problem Based Learning.206 
 
Hasil wawancara yang lain peneliti berhasil temukan adalah ketika 

menanyakan tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 

Nomor: 65 tentang standar proses terkait tentang kegiatan orientasi peserta didik 

terhadap masalah, kepada Ahmad Padel Saputra Wakil Ketua Kelas XII IPS.3, 

menurutnya: 

Sebelumnya ibu Reni Wahab, meminta kepada kami (peserta didik) 
mempelajari dan membaca buku pegangan siswa, kadang juga buku 
ensiklopedi yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Beberapa kali, 
kita diperlihatkan video atau vidio yang berkaitan dengan pelajaran, 
kemudian disuruh bertanya terkait dengan masalah yang belum jelas dana 
tau kurang dipahami, ini membuat kami tertarik untuk berfikir kritis dan 
memecahkan masalah.207 
 
Dari penjelasan peserta didik di atas, semakin menguatkan hasil temuan 

peneliti bahwa tenaga pendidik bidang studi Pendidikan Agama Islam benar telah 

melakukan orientasi kepada peserta didik terhadap masalah dalam pembelajaran 

di kelas. Menganalisa hasil wawancara yang berkaitan dengan kegiatan 

memberikan orientasi kepada peserta didik terhadap masalah di atas, keterangan 

antara tenaga pendidik dan peserta didik telah sesuai, tapi penulis berpendapat 
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bahwa, kedua tenaga pendidik tersebut tidak konsisten dalam memberikan 

orientasi kepada peserta didik pada proses pembelajaran. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil observasi peneliti pada salah satu pertemuan di kelas, peneliti 

menemukan tenaga pendidik tidak memberikan orientasi kepada peserta didik 

tetapi hanya langsung mengajak peserta didik membagi kelompok kemudian 

melakukan diskusi dan tanya jawab. Padahal kita sudah ketahui bersama bahwa 

perlu ada orientasi dalam mengawali pembelajaran berupa apersepsi sebagai 

pengantar memasuki inti pembelajaran. 

Pengamatan pertama pada tanggal 09 Maret 2021, penulis melakukan 

penelitian dengan mengamati, proses pembelajaran. Tenaga pendidik meminta 

kepada peserta didik untuk mengkaji buku atau mencari obyek masalah pada 

materi yang akan diajarkan, tenaga pendidik menggunakan media laptop, berupa 

presentasi power point, slide dalam menjelaskan materi sejarah perkembangan 

Islam di Indonesia. 

Berdasarkan kegiatan pembelajaran yang telah diamati, tenaga pendidik 

bidang studi Pendidikan Agama Islam dalam proses kegiatan belajar mengajar 

tenaga pendidik menyajikan permasalahan yang ada kemudian memberikan 

kesempatan bagi peserta didik untuk secara luas dan bervariasi melakukan 

pengamatan melalui kegiatan melihat, menyimak, mendengar, dan membaca. 

Tenaga pendidik memfasilitasi peserta didik untuk melakukan pengamatan, 

melatih mereka untuk memperhatikan (melihat, membaca, mendengar) hal yang 

penting dari suatu benda atau objek. Selanjutnya tenaga pendidik membuka 

kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, 



 

 

disimak, dan dibaca, kemudian bertanya tentang masalah kurang jelas dan belum 

dipahami. 

b. Mengorganisasikan peserta didik 

Setelah kegiatan orientasi peserta didik terhadap masalah, maka kegiatan 

yang dilakukan selanjutnya yaitu mengorganisasikan peserta didik yakni dengan 

membagi peserta didik dalam kelompok kecil dan menetapkan tugas-tugas yang 

harus dilaksanakan peserta didik kemudian memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengidentifikasi masalah sebanyak mungkin, tentu masalah 

yang diangkat yaitu masalah yang relevan dengan materi pembelajaran, kemudian 

salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk  hipotesis  atau  jawaban  

sementara atas pertanyaan yang muncul dari peserta didik. Jadi dalam kegiatan 

ini, pertanyaan muncul dari peserta didik, bukan dari tenaga peendidik yang 

menyodorkan pertanyaan kepada peserta didiknya untuk dicari apa jawabannya. 

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Sabriah, S.PdI, ia mengatakan bahwa:: 

Kalau sudah masuk pada kegiatan mengorganisasi peserta didik untuk 
meneliti, peserta didik membentuk kelompok dan membagi tugas belajar 
yang harus dilaksanakan dan diselesaikan dan mereka sangat aktif dalam 
menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya. Tetapi saya tetap 
mengarahkan sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai jadi tidak asal 
melaksanakan tugas saja. Walaupun masih ada juga peserta didik yang 
mungkin kurang aktif bekerjasama. Dan ini menjadi aspek penilaian 
utama pendidik, apakah peserta didik tanggap dalam pembelajaran atau 
tidak.208 
 
Dari keterangan di atas, menggambarkan bahwa keadaan peserta didik 

dalam kegiatan kerja kelompok memiliki partisipasi yang beragam, di sini dapat 

kita lihat bahwa ada peserta didik yang kurang aktif dalam pembelajaran. Boleh 
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jadi disebabkan karena kemampuan peserta didik yang rendah, sedangkan 

menurut keterangan Ibu Reni Wahab, bahwa:: 

Respon peserta didik sengat antusias mereka segera bergabung dengan 
kelompok mereka yang telah dibentuk sebelumnya dan membagi tugas 
belajar sesuai dengan tugas mereka masing-masing dan rata-rata peserta 
didik aktif berpartisipasi dalam kelompoknya masing-masing sesuai 
dengan tugasnya namun tetap ada kurang aktif dalam kelompoknya.209 
 
Tanggapan ibu Reni Wahab tentang kegiatan mengorganisasikan peserta 

didik di atas, memperjelas bahwa dalam setiap kelas kemampuan peserta didik itu 

beragam, sehingga peserta didik perlu melakukan teknik secara khusus untuk 

mensiasati jika menghadapi keadaan seperti itu dalam kelas. Dalam situasi seperti 

ini, maka akan ada peserta didik yang mendominasi setiap pembelajaran karena 

kemampuan peserta didik yang heterogen (beragam), olehnya itu menurut penulis 

dalam pembagian kelompok belajar saat melakukan kegiatan diskusi tenaga 

pendidik mesti mampu memperhatilkan hal itu. 

Salah satu caranya yaitu menempatkan peserta didik yang 

kemampuannya cukup baik pada kelompok yang berbeda, misalnya pada 

kelompok 1 (satu) terdiri dari 5 (lima) peserta didik maka, dalam kelompok 

tersebut ada peserta didik yang kemampuannya baik, sedang dan kurang baik. 

Agar tidak ada kelompok yang mendominasi saat terjadi diskusi. Ini bertujuan 

untuk merangsang peserta didik yang kurang aktif agar termotivasi dan 

bersemangat belajar. Selain itu, tenaga pendidik juga mesti mempersilahkan 

peserta didik yang kurang mampu untuk mengajukan pertanyaan, agar peserta 

didik tersebut mau belajar keras dan memberanikan diri untuk mengajukan 
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pertanyaan. Karena aktif dalam kegiatan bertanya merupakan salah satu indikator 

penilaian khususnya kognitif peserta didik 

Sedangkan menurut Fajriana. H, ia mengatakan bahwa:: 

Terkadang, ada sebagian teman-teman di ruangan jarang yang bertanya 
karena malu-malu, apalagi takut ditertawai kalau salah caranya 
mengajukan pertanyaan. Jadi kalau belajar Pendidikan Agama Islam, 
biasanya hanya beberapa orang teman saja yang bertanya.210 
 
Bahwa menurut hemat penulis apa yang telah diungkapkan oleh peserta 

didik di atas, menggambarkan keadaan atau situasi dalam kelas saat belajar bidang 

studi Pendidikan Agama Islam, sehingga tugas bagi tenaga pendidik untuk 

mencari solusinya. Tentu agar efektivitas pembelajaran dapat tercapai, dimana 

peserta didik banyak memberikan kontribusi dalam kegiatan pembelajaran. 

Karena pembelajaran mengarahkan pembelajaran berpusat kepada peserta didik 

untuk kegiatan diskusi dan kegiatan kerja kelompok, praktik diskusi kelompok, 

memberi ruang pada peserta didik untuk mengemukakan ide/gagasan dengan 

bahasa sendiri. Kegiatan belajarnya adalah mengajukan pertanyaan tentang 

informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 

mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari 

pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik). Kompetensi 

yang dikembangkan adalah mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, 

kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu 

untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang masa. 

c. Membimbing penyelidikan individu atau kelompok 
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Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan membimbing penyelidikan individu 

atau kelompok, yakni memberikan kesempatan terhadap peserta didik untuk 

mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan dengan materi untuk 

membuktikan benar tidaknya hipotesis pembelajaran atau menjawab pertanyaan 

yang sebelumnya muncul dari kegiatan menanya dalam menemukan ide untuk 

memecahkan masalah. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Sabriah, S.PdI, ia 

mengatakan bahwa:: 

Sebelum mengumpulkan data terkait permasalahan apa yang sedang 
ingin dilaksanakan sesuai tugas-tugasnya, peserta didik didorong untuk 
mendapatkan informasi yang tepat dan benar dengan memberikan 
pertanyaan-pertanyaan dan membimbing mereka untuk mendapatkan ide 
untuk memecahkan masalah, inilah yang menjadi teknik saya agar 
peserta didik dapat belajar secara bersama, tetapi saya tetap menilainya 
secara individu karena dalam setiap kelompok terkadang ada siswa yang 
aktif dan pasif dalam belajar seperti ini.211 
 
Dari pernyataan narasumber penelitian ini, bahwa dalam kegiatan 

membimbing penyelidikan individu atau kelompok berjalan dengan baik karena 

didukung dengan keaktifan peserta didik mencari informasi untuk memahami 

masalah dan merencanakan penyelesaian masalah. Sedangkan menurut Ibu Reni 

Wahab, ia mengatakan bahwa:: 

Dalam kegiatan mengumpulkan informasi dan data untuk memahami 
masalah dan merencanakan penyelesaian masalah peserta didik diarahkan 
untuk mencari materi yang berkaitannya dengan pembahasan pada  saat 
tersebut didalam buku dan al-Qur‟an sebagai penunjang, juga di internet 

karena disekolah akses internet  tersedia, kemudian melaksakan rencana 
penyelesaian masalah dan mengecek hasil pemecahan masalah Biasanya 
siswa menggunakan laptop, tapi tetap diarahkan ke buku-buku pedoman, 
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karena kalau di Internet cukup praktis, bahkan peserta didik cenderung 
malas karena semuanya sudah tersedia di internet.212 
 
Dari keterangan di atas, menegaskan bahwa dalam kegiatan membimbing 

penyelidikan individu atau kelompok berjalan dengan baik karena didukung 

dengan fasilitas belajar utamanya buku paket untuk peserta didik dan internet. 

Bagi penulis hal ini penting dilakukan oleh tenaga pendidik, sedangkan 

konsekuensi dari tahapan ini adalah peserta didik belajar secara aktif untuk 

menemukan sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi, 

dengan demikian secara tidak disengaja peserta didik akan menghubungkan 

masalah dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. 

Melalui langkah-langkah diatas, diharapkan kepada peserta didik agar 

dapat memperoleh data yang benar-benar faktual, kuat dan meyakinkan melalui 

informasi yang diperolehnya. Data itu pun mesti dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya karena mereka sendiri yang mengumpulkannya. Bagi peneliti, 

informasi dan data yang dapat tersebut diharapkan memberikan jawaban atas 

pertanyaan atau permasalahan yang sebelumnya dicari oleh peserta didik. Tenaga 

pendidik cukup memotivasi seluruh peserta didik dalam mencoba mempraktikkan 

dan mengembangkan kemampuan penguasaan pengetahuan dan penguasaan 

keterampilan pada bidang ini. 

d. Pengembangan, penyajian dan penyelesaian Masalah 

Setelah dilakukan penyelidikan individu atau kelompok maka tahapan 

selanjutnya adalah pengembangan, penyajian dan penyelesaian masalah. 

Pengembangan, penyajian dan penyelesaian masalah yakni peserta didik 
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menyiapkan artefak untuk mempersentasikan penyelesaian masalah hasil diskusi 

kelompoknya dan menanggapi, menyanggah, memberi saran terhadap hasil 

diskusi yang dipersentasikan kelompok lain. 

Berdasarkan hasil pengolahan dan tafsiran atau informasi yang ada, 

bahwa peserta didik berperan aktif dalam diskusi kelompoknya. Menurut bruner 

bahwa pembuktian, bertujuan agar proses belajar akan berjalan dengan baik dan 

kreatif jika tenaga pendidik atau guru memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan atau pemahaman melalui 

contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupannya, kemudian mempresentasikan 

dan menyajikannya dalam diskusi kelompok.213 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek penelitian ini, 

dijelaskan bahwa:: 

Bagi saya dalam kegiatan Pengembangan, penyajian dan penyelesaian 
masalah, sebagaimana halnya dengan apa yang terjadi dikelas, peserta 
didik mempersentasikan penyelesaian masalah hasil diskusi 
kelompoknya dan menanggapi, menyanggah, memberi saran terhadap 
hasil diskusi yang dipresentasikan kelompok lain.214 
 
Selanjutnya menurut argument Ibu Reni Wahab, dia menjelaskan bahwa:: 

Dalam kegiatan Pengembangan, penyajian dan penyelesaian masalah 
peserta didik mempersentasikan penyelesaian masalah hasil didskusi 
kelompoknya yang telah ditentukan oleh tenaga pendidik secara 
heterogen, peserta didik aktif mengkaji materi yang sedang dipelajarinya. 
Mereka saling bertukar pikiran, atas temuan mereka atas permasalahan 
yang sedang diangkat secara individudan menanggapi, menyanggah, 
memberi saran terhadap hasil diskusi yang dipersentasikan kelompok 
lain.215 
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Berdasarkan hasil dari wawancara peneliti dengan kedua informan 

tersebut diatas, maka peneliti berkesimpulan bahwa pemahaman informan masih 

kurang terkait dengan proses kegiatan pengembangan, penyajian dan penyelesaian 

masalah. Analisa penulis berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dalam kelas, 

dimana tenaga pendidik bidang studi Pendidikan Agama Islam pasif dalam 

membimbing peserta didik dalam melakukan kegiatan pengembangan, penyajian 

dan penyelesaian masalah. Dalam kegiatan pengembangan, penyajian dan 

penyelesaian masalah tersebut, peserta didik juga perlu diberikan pengarahan oleh 

tenaga pendidik sekiranya peserta didik menjumpai kendala dalam kegiatan 

tersebut. Tenaga pendidik perlu melakukan kontrol terhadap situasi kelas. Boleh 

jadi ada kelompok yang pasif sedangkan kelompok lainnya aktif dalam kegiatan 

pengembangan, penyajian dan penyelesaian masalah. Hasil dari pengembangan, 

penyajian dan penyelesaian masalah tersebut kemudian dicatat pada oleh peserta 

didik, dimana semua anggota kelompok akan bekerja secara aktif dalam kegiatan 

ini, ada yang bertugas mencatat, mencari data, mengolah data kemudian 

mengemasnya dalam bentuk fortopolio sebagai salah satu bentuk penilaian dalam 

kegiatan akhir pembelajaran tersebut. 

Peneliti juga menjumpai, peserta didik yang sama sekali tidak tahu apa 

tugasnya dalam kelompok, boleh jadi karena pemahamannya masih kurang 

memahami tujuan mereka secara berkelompok. Sehingga ada anggota kelompok 

yang merasa cemburu karena anggota lainnya tidak bekerja, sedangkan mereka 

menganggap memilik nilai yang sama padahal sama sekali tidak berkontribusi 

dalam kegiatan yang berlangsung dalam kelompoknya. Namun, dalam soal 



 

 

penilaian oleh tenaga pendidik walaupun peserta didik bekerja secara 

berkelompok, tetapi mereka dinilai secara individu. Seperti apa keaktifannya, 

kreasi, inovasi yang dilakukannnya dan lain-lainnya. 

Selanjutnya kompetensi yang ingin dikembangkan adalah sikap teliti, 

jujur, taat aturan, disiplin, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan 

kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan. Pada kegiatan 

ini peserta didik akan menalar yaitu menghubungkan apa yang sedang dipelajari 

dengan apa yang ada dalam kehidupan sehari-hari. peserta didik berlatih 

menerapkan apa yang dipelajari sesuai dengan kehidupan sehari-hari. 

e. Analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah 

Selanjutnya tahap akhir dari sintaks pelakasanaan proses pembelajaran 

Problem Based Learning adalah analisis dan evaluasi proses penyelesaian 

masalah dimana peserta didik mengkomunikasikan hasil kesimpulan dari diskusi 

kelompoknya. Kegiatan analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah 

mengajak peserta didik untuk menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan 

dalam kegiatan menganalisis dan mengevaluasi proses penyelesaian masalah. 

Hasil tersebut disampaikan di kelas dan dinilai oleh tenaga pendidik sebagai hasil 

belajar peserta didik atau kelompok peserta didik tersebut. Selanjutnya peserta 

didik melakukan evaluasi terhadap proses pemecahan dari masalah yang 

dilakukan dan memperbaiki yang perlu diperbaiki serta menganalisis apa yang 

telah dipelajari. 

Kegiatan ini dilakukan agar peserta didik dapat menganalisis dan 

mengevaluasi proses penyelesaian masalah melalui pengetahuan, keterampilan, 



 

 

dan penerapannya, serta kreativitas peserta didik melalui presentasi, membuat 

laporan, dan unjuk karya. Berdasarkan hasil verifikasi, maka dirumuskan prinsip- 

prinsip yang mendasari generalisasi, namun setelah menarik kesimpulan peserta 

didik harus memperhatikan pentingnya penguasaan pelajaran atas makna yang 

mereka temukan selama kegiatan proses pembelajaran berlangsung. 

Hasil temuan-temuan berharga melalui pemikiran yang kritis para peserta 

didik tersebut jangan dibiarkan terhenti dalam bentuk catatan-catatan 

berserakahan semata. Hasil kegiatan mereka perlu ditindak lanjuti dengan 

kegiatan mengkomunikasikan. Temuan-temuan mereka perlu dihargai, yakni 

berupa kegiatan seminar. Masing-masing peserta didik baik individu maupun 

kelompok melaporkan hasil kegiatannya di depan forum diskusi untuk ditanggapi 

oleh peserta didik lainnya. Dalam proses ini pun memungkinkan bagi peserta 

didik untuk saling memberikan masukan sehingga temuan yang mereka rumuskan 

menjadi lebih penting dan bermanfaat. Menurut ibu Sabriah, S.PdI, mengatakan:: 

Dalam kegiatan evaluasi peserta didik melakukan evaluasi terhadap 
pemecahan masalah yang dilakukan dan memperbaiki apa yang perlu 
diperbaiki dan menganalisa apa yang telah dipelajari sebelumnya.216 
 
Hal yang sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh ibu Reni Wahab 

yang mengatakan bahwa::  

Dalam kegiatan analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah, 
peserta didik secara bergantian melalui perwakilan dari kelompoknya 
menyampaikan hasil temuannya yang terkait dengan permasalahan mulai 
dari awal pembelajaran, mereka saling menanggapi jawaban masing-
masing kelompok. Setelah itu laporannya mereka kumpulkan secara 
tertulis sebagai tugas fortopolio kemudian melakukan evaluasi terhadap 
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proses pemecahan dari masalah yang dilakukan dan memperbaiki yang 
perlu diperbaiki dan menganalisis apa yang telah dipelajari.217 
 
Menurut hemat peneliti, apa yang telah dilaksanakan oleh kedua tenaga 

pendidik di atas seperti yang dikutip di atas sudah sangat tepat sesuai dengan 

acuan prosedur aplikasi dari model Problem Based Learning. Sesuai dengan 

temuan peneliti, dari observasi yang dilakukan dalam kelas, sebagaimana apa 

yang telah dijelaskan oleh informan sudah sejalan dengan kenyataan, fakta dan 

data di lapangan atau di kelas. 

Kompetensi yang dikembangkan adalah mengembangkan sikap jujur, 

teliti, toleransi, kemampuan berpikir kritis dan sistematis, mengungkapkan 

pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahasa 

yang baik dan benar. Pada tahapan ini peserta didik mempresentasikan 

kemampuan mereka mengenai apa yang telah dipelajari sementara peserta didik 

lain menanggapi. Tanggapan peserta didik lain bisa berupa pertanyaan, sanggahan 

atau dukungan tentang materi presentasi. Tenaga pendidik bertindak sebagai 

fasilitator tentang kegiatan ini. Dalam kegiatan ini semua peserta didik secara 

proporsional akan mendapatkan kewajiban dan hak yang sama. Peserta didik akan 

terlatih untuk menjadi narasumber, menjadi orang yang akan mempertahankan 

gagasannya secara ilmiah dan orang yang bisa mandiri serta menjadi orang yang 

bisa dipercaya. 

Selanjutnya data observasi peneliti pada aspek komponen penerapan 

model pembelajaran Problem Based Learning dalam pembelajaran bidang studi 
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Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri 2 Kalukku Kabupaten Mamuju, 

peneliti akan uraikan di bawah ini, sebagai berikut:: 

  



 

 

Tabel 4.5 
Data Observasi Sintaks Pelaksanaan Pembelajaran 

No. Komponen Indicator Yang 
Diamati 

Hasil Pengamatan 

1. Orientasi peserta 

didik terhadap 

masalah 

1. Pendidik 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

2. menyajikan masalah 

yang harus 

diselesaikan peserta 

didik 

3. mendeskripsikan 

kebutuhan logistik 

4. dan memotivasi 

peserta didik untuk 

terlibat dalam 

kegiatan mengatasi 

masalah 

Dalam kegiatan ini 

tenaga pendidik 

menyajikan materi 

pembelajaran dalam 

bentuk power point dan 

mempersentasekan 

materi juga dalam 

bentuk video yang 

berkaitan dengan materi 

pembelajaran. Peserta 

didik menyimak 

informasi dan masalah 

yang disajikan oleh 

pendidik, lalu 

menyiapkan logistik 

pembelajaran, serta 

menyakan hal-hal yang 

dirasa kurang jelas atau 

belum dipahami. Tapi 

belum berjalan maksimal 



 

 

2. Mengorganisasikan 

peserta didik 

1. Pendidik membagi 

peserta didik dalam 

kelompok kecil 

2. dan menetapkan 

tugas-tugas yang 

harus dilaksanakan 

oleh peserta didik 

Dalam kegiatan ini 

peserta didik membentuk 

kelompok dan membagi 

tugas belajar. Tapi belum 

sepenuhnya terlaksana 

dengan efektif 

3. Membimbing 

penyelidikan 

individu atau 

kelompok 

1. Pendidik mendorong 

peserta didik untuk 

mendapatkan 

informasi yang tepat 

dengan memberikan 

pertanyaan-

pertanyaan 

2. Membimbing peserta 

didik untuk 

mendapatkan ide 

untuk memecahkan 

masalah 

Pada aspek ini mengasah 

kemampuan berpikir atau 

menalar peserta didik 

dengan mengumpulkan 

informasi untuk 

memahami masalah dan 

merencanakan 

penyelesaian masalah, 

kemudian melaksakan 

rencana penyelesaian 

masalah dan mengecek 

hasil pemecahan 

masalah.  Pada kegiatan 

ini sudah berjalan 

dengan baik namun 

masih perlu bimbingan 



 

 

terhadap peserta didik. 

4. Pengembangan, 

penyajian dan 

penyelesaian 

Masalah 

1. Pendidik membantu 

peserta didik dalam 

merencanakan dan 

menyiapkan 

presentasi pemecahan 

masalah yang 

dilakukan 

2. Dan memotivasi 

peserta didik untuk 

berani 

mempresentasikan 

hasil diskusinya. 

Dalam kegiatan ini, 

peserta didik 

mempersentasikan 

penyelesaian masalah 

hasil didskusi 

kelompoknya dan 

menanggapi, 

menyanggah, memberi 

saran terhadap hasil 

diskusi yang 

dipersentasikan 

kelompok lain. Tenaga 

pendidik harus aktif 

mengontrol bagaimana 

keadaan peserta didiknya 

tahapan demi tahapan 

5. Analisis dan 

Evaluasi proses 

penyelesaian 

masalah. 

1. Pendidik memberi 

penguatan 

2. Membantu 

memperbaiki proses-

proses yang 

diguanakan peserta 

Pada fase ini merupakan 

tahap akhir dimana 

peserta didik melakukan 

evaluasi terhadap proses 

pemecahan dari maalah 

yang dilakukan dan 



 

 

didik untuk 

memecahkan 

masalah, dan 

3. Membantu peserta 

didik menganalisis 

apa yang telah 

dipelajari 

memperbaiki yang perlu 

diperbaiki dan 

menganalisis apa yang 

telah dipelajari, tenaga 

pendidik harus mampu 

mengatur jalannya kegiatan 

menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah. 

 
Dari data hasil observasi peneliti di atas, memberikan gambaran bahwa 

secara objektif terkait proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada SMA 

Negeri 2 Kalukku Kabupaten Mamuju. Terkait tanggapan peneliti setelah 

menelaah realitas tersebut terkait dengan data observasi di atas, antara lain sebagai 

berikut:: 

1. Orientasi peserta didik terhadap masalah, pada pelaksanaan kegiatan ini 

tenaga pendidik ditutut untuk pandai mengambil atau mengalihkan 

perhatian peserta didiknya untuk fokus dalam kegiatan penyajian masalah. 

Pembelajaran dimulai dengan menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

aktivitas- aktivitas yang akan dilakukan. Dalam penggunaan Problem 

Based Learning, tahapan ini sangat penting dimana tenaga pendidik harus 

mampu menjelaskan dengan rinci apa yang harus dilakukan oleh peserta 

didik begitupun tenaga pendidik, Tenaga pendidik harus mampu 

menyajikan atau mempresentasikan materinya agar lebih menarik 



 

 

sebaiknya menggunakan media pembelajaran utamanya laptop dan LCD 

dalam menampilkan gambar atau visual. Selain itu literature atau buku-

buku yang relevan dengan materi pembelajaran sangat urgen untuk 

dimiliki oleh seorang tenaga pendidik utamanya peserta didik agar mampu 

menunjang proses dan tujuan pembelajarannya. Feedback dari stimulation 

yaitu menggugah dan memotivasi peserta didik agar mampu menangkap 

materi yang disajikan oleh tenaga pendidik menemukan solusi dari 

masalah yang disajikan. Analisis peneliti setelah melihat hasil wawancara 

dan observasi di atas, maka tenaga pendidik masih perlu mengasah 

kemampuan verbalnya agar peserta didik dapat mengerti apa yang 

disajikan oleh tenaga pendidik dalam menemukan solusi dari masalah 

yang telah disajikan sebelumnya. 

2. Mengorganisasikan peserta didik, meneliti, dalam kegiatan ini maksud 

yang ingin dicapai setelah terjadi proses transformasi pengetahuan di kelas 

melalui kegiatan Orientasi peserta didik terhadap masalah yaitu peserta 

didik menanggapi materi yang telah disajikan oleh tenaga pendidik dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dianggap sudah untuk di 

mengerti oleh peserta didik. Disamping mengembangkan keterampilan 

memecahkan masalah, pembelajaran Problem Based Learning juga 

mendorong peserta didik belajar berkolaborasi. Pemecahan suatu masalah 

sangat membutuhkan kerjasama dan sharing antar sesama anggota. Oleh 

sebab itu, tenaga pendidik dapat memulai kegiatan pembelajaran dengan 

membentuk kelompok- kelompok peserta didik dimana masing-masing 



 

 

kelompok akan memilih dan memecahkan masalah yang berbeda. Prinsip-

prinsip pengelompokan peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dapat 

digunakan dalam konteks ini seperti: kelompok harus heterogen, 

pentingnya interaksi antar anggota, komunikasi yang efektif, adanya tutor 

sebaya, dan sebagainya. Tenaga pendidik sangat penting memonitor dan 

mengevaluasi kerja masing- masing kelompok untuk menjaga kinerja dan 

dinamika kelompok selama pembelajaran. Setelah peserta didik 

diorientasikan pada suatu masalah dan telah membentuk kelompok belajar 

selanjutnya tenaga pendidik dan peserta didik menetapkan subtopik-

subtopik yang spesifik, tugas-tugas penyelidikan, dan jadwal. Tantangan 

utama bagi tenaga pendidik pada tahap ini adalah mengupayakan agar 

semua peserta didik aktif terlibat dalam sejumlah kegiatan penyelidikan 

dan hasil-hasil penyelidikan ini dapat menghasilkan penyelesaian terhadap 

permasalahan tersebut. Dari data wawancara dan observasi dalam 

penelitian ini, memberikan gambaran bahwa pada aspek ini belum berjalan 

dengan maksimal, itu dilihat dari keaktifan peserta didik dalam 

memberikan tanggapan. Olehnya itu dalam hemat penulis, langkah solutif 

yang mesti dilakukan oleh tenaga pendidik yakni membantu peserta 

didiknya untuk bertanya, atau berkomentar ini bermanfaat agar 

kedepannya peserta didik akan berani bertanya. Masalah yang sering kita 

jumpai yakni kurang tanggapnya peserta didik dalam bertanya atau 

memberikan komentarnya. Selanjutnya tenaga pendidik perlu 



 

 

mendampingi peserta didiknya, agar rasa ingin tahunya dapat terlihat serta 

peserta didik mampu berpikir kritis. 

3. Membimbing penyelidikan individu atau kelompok, penyelidikan adalah 

inti dari Problem Based Learning. Meskipun setiap situasi permasalahan 

memerlukan teknik penyelidikan yang berbeda, namun pada umumnya 

tentu melibatkan karakter yang identik, yakni pengumpulan data dan 

eksperimen, berhipotesis dan penjelasan, dan memberikan pemecahan. 

Pengumpulan data dan eksperimentasi merupakan aspek yang sangat 

penting. Pada tahap ini, tenaga pendidik harus mendorong peserta didik 

untuk mengumpulkan data dan melaksanakan eksperimen (mental maupun 

aktual) sampai mereka betul-betul memahami dimensi situasi 

permasalahan. Tujuannya adalah agar peserta didik mengumpulkan cukup 

informasi untuk menciptakan dan membangun ide mereka sendiri. Pada 

fase ini seharusnya lebih dari sekedar membaca tentang masalah-masalah 

dalam buku-buku. Tenaga pendidik membantu peserta didik untuk 

mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber, dan 

ia seharusnya mengajukan pertanyaan pada peserta didik untuk berifikir 

tentang massalah dan ragam informasi yang dibutuhkan untuk sampai pada 

pemecahan masalah yang dapat dipertahankan, kegiatan mengumpulkan 

data dari berbagai sumber pembelajaran atau literatur hal yang cukup 

penting dalam setiap proses pembelajaran. Aspek ini mengasah 

kemampuan berpikir atau menalar peserta didik. Dalam wawancara dan 

observasi penelitian ini, masih belum maksimal. Selain dari masih 



 

 

kurangnya ketersediaan literatur atau buku paket yang masih minim juga 

tampak pada aktivitas peserta didik yang kurang aktif. Menurut peneliti, 

kemampuan peserta didik yang belum merata tentu mempengaruhi pada 

aspek ini. Olehnya itu, tenaga pendidik masih perlu bekerja secara 

maksimal membimbing peserta didik agar, peserta didik dapat bersama-

sama atau ikut terlibat dalam mengumpulkan data-data yang dianggap 

sebagai masalah. Kita tidak menginginkan ada peserta didik yang hanya 

menonton temannya yang lain belajar, atau tidak tahu apa yang mereka 

mesti lakukan. 

4. Pengembangan, penyajian dan penyelesaian masalah, pada kegiatan ini 

idealnya peserta didik harus bekerja sama secara aktif untuk melakukan 

diskusi di internal kelompoknya. Tahap penyelidikan diikuti dengan 

menciptakan artifak (hasil karya) dan pameran. Artifak lebih dari sekedar 

laporan tertulis, namun bisa suatu video tape (menunjukkan situasi 

masalah dan pemecahan yang diusulkan), model (perwujudan secara fisik 

dari situasi masalah dan pemecahannya), program komputer, dan sajian 

multimedia. Tentunya kecanggihan artifak sangat dipengaruhi tingkat 

berfikir peserta didik. Langkah selanjutnya adalah memamerkan hasil 

karyanya dan tenaga pendidik berperan sebagai organisator pameran. Akan 

lebih baik jika dalam pemeran ini melibatkan peserta didik lainnya 

lainnya, tenaga pendidik yang lain, orangtua, dan lainnya yang dapat 

menjadi “penilai” atau memberikan umpan balik. Peserta didik harus 

mencatat informasi-informasi yang diperolehnya dari buku atau literatur 



 

 

yang digunakannya. Interaksi antar sesama anggota kelompok diperlukan 

agar untuk menyatukan persepsi atau informasi, kalaupun terjadi 

perbedaan maka diperlukan kemampuan problem solving yang 

dihadapinya. Aspek ini ingin melihat bagaimana nilai-nilai demokrasi 

antara sesama kelompok dapat terbangun, dengan menghargai pendapat 

sesama anggota kelompok. Tenaga pendidik harus aktif mengontrol 

bagaimana keadaan peserta didiknya tahapan demi tahapan, karena ini 

berkaitan dengan kegiatan ilmiah atau saintifik maka perlu dilihat secara 

menyeluruh. Peserta didik masih perlu didampingi karena kondisi atau 

kemampuan berpikir peserta didik yang masih belum memadai. 

5. Analisis dan Evaluasi proses penyelesaian masalah, fase ini merupakan 

tahap akhir dalam Problem Based Learning. Fase ini dimaksudkan untuk 

membantu peserta didik menganalisis dan mengevaluasi proses mereka 

sendiri dan keterampilan penyelidikan dan intelektual yang mereka 

gunakan. Selama fase ini tenaga pendidik meminta peserta didik untuk 

merekonstruksi pemikiran dan aktivitas yang telah dilakukan selama 

proses kegiatan belajarnya. Pada fase ini menurut peneliti sama halnya 

melakukan validasi data yaitu mengecek kembali kebenaran data atau 

temuan peserta didik dari sumber-sumber yang digunakan. Peserta didik 

diarahkan agar betul-betul teliti dalam memberikan kesimpulan atau 

jawabannya. Generalization, tahapan akhir ini menurut hemat peneliti 

kemampuan verbal peserta didik akan dapat di lihat dimana hasil catatan-

catatan peserta didik akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. 



 

 

Menurut peneliti, tenaga pendidik harus mampu mengatur jalannya 

kegiatan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

tersebut, tenaga pendidik juga perlu mengkonfirmasi kebenaran pendapat 

yang dikemukakan oleh peserta didik selain itu ia juga perlu meluruskan 

jika terjadi perbedaan pendapat antar kelompok atau peserta didik. 

Kemampuan tenaga pendidik sebagai fasilitator harus lebih baik, dan tidak 

membiarkan diskusi berjalan tanpa arah yang jelas tetapi perlu dibatasi 

mengingat durasi waktu proses pembelajaran yang ada. Peserta didik yang 

aktif dan berani mengemukakan gagasan atau pendapatnya secara ilmiah 

tentu akan mendapatkan nilai yang lebih baik. Peserta didik yang masih 

mempunyai rasa takut dan kurang percaya diri akan terlatih sehingga 

menjadi pribadi yang mandiri dan pribadi yang bisa dipercaya. Semua 

kegiatan pembelajaran akan kembali kepada pencapaian ranah 

pembelajaran yaitu ranah sikap, ranah pengetahuan dan ranah 

keterampilan. 

Secara garis besar peneliti memberikan kesimpulan bahwa dalam 

kegiatan proses pembelajaran sebagaimana penerapan model pembelajaran 

Problem Based Learning dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang 

sudah panjang lebar peneliti uraikan diatas belum berjalan secara maksimal dan 

efektif. Rekomendasi peneliti tenaga pendidik perlu melakukan evaluasi terkait 

proses pembelajarannya dalam menggunakan model pembelajaran Problem Based 

Learning. Kompetensi profesional dan pedagogik agar terus ditingkatkan agar 



 

 

muatan Kurikulum 2013 dapat terpenuhi dalam penerapan pelaksanaan 

pembelajaran di kelas. 

3. Hasil belajar yang dicapai peserta didik setelah di Implementasikan 

Model Pembelajaran Problem Based Learning dalam Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam 

Bedasarkan kebijakan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan Nomor 66 tahun 2013 tentang standar 

penilaian, menyebutkan bahwa penilaian autentik merupakan penilaian yang 

dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari input (masukan), proses 

dan output (keluaran) pembelajaran. Penilaian tersebut meliputi penilaian sikap, 

pengetahuan dan keterampilan. Keterpaduan penilaian ketiga komponen input-

proses-output tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan hasil belajar 

peserta didik, bahkan mampu menghasilkan dampak instruksional (instructional 

effect) dan dampak pengiring (nurturant effect) dari pembelajaran. 

Bidang studi Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu mata 

pelajaran yang ada pada struktur kurikulum 2013, oleh sebab itu penilaian hasil 

belajar Pendidikan Agama Islam wajib dikembangkan sesuai dengan konsep 

penilaian Kurikulum 2013, yaitu penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk 

penilaian autentik, penilaian diri, penilaian projek, ulangan harian, ulangan tengah 

semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian  mutu tingkat 

kompetensi, ujian sekolah dan ujian nasional. 

Penilaian autentik merupakan salah satu perubahan mendasar dalam 

Kurikulum 2013, yang meliputi penilaian sikap, pengetahuan dan ketrampilan. 



 

 

Penilaian sikap dilaksanakan untuk melihat bagaimana sikap peserta didik selama 

mengikuti proses pembelajaran maupun di luar kelas. 

Terkait dengan bentuk penilaian yang dilakukan oleh tenaga pendidik 

bidang studi Pendidikan Agama Islam, berdasarkan hasil wawancara penulis 

dengan ibu Sabriah, S.Pdi, mengatakan bahwa:: 

Bentuk penilaian yang saya lakukan, adalah penilaian dalam bentuk tes 
lisan, tulisan, penugasan dan fortopolio, sebagaimana dengan petunjuk 
penilaian dalam kurikulum 2013.218 
 
Sedangkan, hasil wawancara peneliti dengan ibu Reni Wahab, 

mengatakan:: 

Kalau Penilaian yang saya lakukan, yaitu penilaian sikap, pengetahuan 
dan keterampilan. Tidak selamanya setiap pertemuan dilakukan 
penilaian, tetapi penilaian proses itu setiap pertemuan, lewat catatan guru 
siapa peserta didik yang aktif. Pengetahuannya itu dinilai dengan ulangan 
harian, lisan kemudian ada keterampilan. Kalau misalnya di BAB I, 
memang ada hal yang ingin dicapai yakni keterampilan membaca, 
menghafal dan mengartikan atau melafadzkan kemudian membuat 
uraian.219 
 
Dari kutipan wawancara dengan informan di atas, analisis penulis bahwa 

pada prinsipnya tenaga pendidik bidang studi Pendidikan Agama Islam pada SMA 

Negeri 2 Kalukku Kabupaten Mamuju, mengalami kesulitan pada aspek penilaian. 

Ini karena indikator penilaian yang cukup banyak. Namun, berdasarkan hasil 

pengamatan yang penulis lakukan di kelas. Tenaga pendidik masih tetap 

melakukan penilaian. Baik dari aspek sikap (afektif), keterampilan (psikomotor) 

dan pengetahuan (kognitif). 
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Adapun hasil wawancara peneliti terkait dengan kompetensi penilaian 

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, antara lain sebagai berikut: 

a. Penilaian sikap (afektif) 

Penilaian afektif atau sikap dilaksanakan untuk melihat bagaimana sikap, 

budi pekerti, akhlak atau tingkah laku peserta didik, selama mengikuti proses 

pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Idealnya tenaga pendidik 

secara mandiri bisa memberikan penilaian itu maupun antara sesama tenaga 

pendidik, tenaga pendidik bimbingan dan konseling dan kesiswaan. Hal ini 

dilakukan untuk melihat bagaimana sikap peserta didik secara keseluruhan. 

Dalam pelaksanaan penilaian di kelas XII IPS.1 pada tanggal 21 April 

2021. Penugasan yang diberikan mampu memacu peserta didik untuk mengamati 

benda dan menganalisis prosesnya. Tampak, tenaga pendidik memberikan 

penilaian observasi selama proses tersebut, sehingga peserta didik pun antusias 

mengikuti proses yang ada sampai selesai. Terlihat, tenaga pendidik menilai 

proses diskusi peserta didik yang dilakukan. Selama proses itu, memang ada 

beberapa peserta didik yang kurang memperhatikan, karena bukan kelompoknya 

yang bertugas mempresentasikan materi. Hal itu menjadi perhatian tenaga 

pendidik, dengan mengingatkan secara terus menerus, sikapnya itu mampu 

mengurangi nilainya. Seperti keterangan ibu Sabriah, S.PdI, mengatakan:: 

Hal yang biasa terjadi dalam pelaksanaan tanya jawab atau diskusi, 
terkadang ada beberapa peserta didik yang kurang focus memperhatikan, 
dikarenakan merasa bukan kelompoknya yang mempresentase. Kami ada 
solusi agar peserta didik tetap focus selama pelaksanaan pembelajaran 
yaitu peserta didik yang banyak membuat gaduh di minta untuk duduk di 
meja paling depan atau kelompoknya didahulukan majunya.220 
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Selanjutnya peneliti kemudian melakukan konfirmasi terhadap peserta 

didik bernama Rismayani Ketua Kelas XII IPS. 2, mengatakan bahwa:: 

Biasanya ibu membentuk kelompok kecil pada kelas kami dan meminta 
kami melakukan diskusi sesuai tema masing-masing. Selama diskusi 
kecil itu, beliau memberikan penilaian, sehingga rekan-rekan kami yang 
biasanya melakukan kegaduhan jadi tenang.221 
 
Selain penilaian observasi, dalam pengamatan penulis ibu Sabriah, S.PdI 

juga membuat form penilaian diri peserta didik yang diberikan kepada peserta 

didik Kelas XII IPS.2 pada tanggal 21 April 2021. Tenaga pendidik melakukan 

penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri, penilaian “teman 

sejawat” (peer evaluation) oleh peserta didik dan jurnal. Dari wawancara yang 

kami lakukan, penilaian sikap sudah dilakukan terhadap peserta didik baik 

menggunakan teknik observasi, penilaian diri, antar teman maupun jurnal. 

Menurut hemat peneliti, dalam kompetensi sikap tenaga pendidik perlu 

mengamati aspek KI 1 (spiritual) dan KI 2 (sosial) peserta didiknya, tidak hanya 

fokus melakukan penilaian pada KI 2 (pengetahuan) dan KI 4 (keterampilan). 

Sebab, muatan utama bidang studi Pendidikan Agama Islam adalah bagaimana 

mental spiritual dan sosial peserta didik dapat terbangun melalui pembiasaan 

bukan hanya sebatas pengetahuan teori semata tapi praktik atau pengamalannya 

masih kurang. Peneliti melihat, aspek ini belum terlaksana dengan baik, tenaga 

pendidik masih terjebak pada konstruksi teori saja padahal itu perlu untuk 

membangun mental dan karakter peserta didik yang berakhlak karimah, berbudi 

pekerti, dan taat terhadap ajaran Islam dan sunnah Rasulullah saw. 
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b. Penilai pengetahuan (kognitif) 

Dalam aspek penilaian kompetensi pengetahuan peserta didik, dilakukan 

untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam memahami atau mengetahui 

materi yang telah dipelajari atau disajikan oleh guru, teknik pengukurannya dapat 

dilakukan dengan cara tes lisan maupun tes tertulis. 

Sebagai contoh apa yang telah dilakukan oleh ibu Reni Wahab bertepatan 

dengan tanggal 22 April 2021 pada Kelas XII IPS.1, memberikan ulangan harian 

atas materi yang telah dipelajari, berikut uraiannya prosesnya:: 

1. Jam 08.35-08.50 tenaga pendidik membuka pembelajaran, melakukan 

presensi dan motivasi ibadah peserta didik serta menyampaikan agenda hari 

ini. 

2. Jam 08.50-09.30 tenaga pendidik mereview ulang materi secara 

keseluruhan. 

3. Jam 09.30-09.43 tenaga pendidik membagikan soal ulangan secara tertulis 

dan menyampaikan peraturan mengerjakan soal ulangan. 

4. Jam 09.43-10.50 peserta didik mengerjakan soal ulangan. 

5. Jam 10.50-11.00 peserta didik mengumpulkan hasil ulangan, tenaga 

pendidik menutup pembelajaran. 

Hal yang sama dilakukan oleh ibu Reni Wahab, pada tanggal 23 April 

2021 pada Kelas XII IPS. 3, dengan uraian proses sebagai berikut:: 

1. Jam 07.05-07.12 tenaga pendidik membuka pembelajaran, melakukan 

presensi, menyampaikan agenda pembelajaran yang akan berlangsung 

2. Jam 07.12-07.50 peserta didik mempelajari materi secara mandiri 



 

 

3. Jam 07.50-08.05 tenaga pendidik membacakan 10 soal ulangan tertulis 

secara essay 

4. Jam 08.05-09.12 peserta didik mengerjakan soal secara mandiri, tenaga 

pendidik melakukan proses pengawasan 

5. Jam 09.12-09.15 peserta didik mengumpulkan hasil ulangan dan tenaga 

pendidik menutup pembelajaran. 

Dari data dan keterangan diatas, peneliti sengaja jelaskan dalam 

penelitian tesis ini untuk memberikan gambaran kegiatan tenaga pendidik dalam 

melakukan penilaian pengetahuan melalui ulangan harian dengan cara tes tertulis. 

Selain itu, tenaga pendidik juga melakukan penilaian dalam bentuk 

penugasan kelompok yang dikerjakan selama satu minggu sebelum pertemuan 

berikutnya. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Sabriah, S.PdI 

mengatakan bahwa:: 

Kalau hasil belajar peserta didik, dari aspek pengetahuannya saya kira 
cukup bagus setelah menggunakan model Problem Based Learning 
dalam pembelajaran. Artinya ada peningkatan dari metode lama yang 
sebelumnya saya gunakan. Semuanya rata- rata tuntas dalam setiap 
materi yang diajarkan, kalaupun ada yang belum tuntas itu hanya 
sebagian kecil saja.222 
 
Terkait dengan pendapat ibu Sabriah, S.PdI sehubungan dengan hasil 

belajaran peserta didiknya dilihat dari aspek pengetahuan, penulis bisa 

menyimpilkan bahwa ada dampak dari hasil belajar, artinya ada pengaruh yang 

sangat signifikan setelah melalui penggunaan model pembelajaran Problem Based 

Learning dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 
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c. Penilaian Keterampilan (psikomotor) 

Dari aspek penilaian kompetensi keterampilan peserta didiknya dengan 

penggunaan model pembelajaran Problem Based Learning. Penilaian 

keterampilan merupakan kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh tenaga 

pendidik untuk melengkapi proses penilaian yang tertuang dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 terdapat beberapa 

item penilaian keterampilan. Kompetensi keterampilan tersebut dilakukan melalui 

penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemostrasikan 

suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, projek dan penilaian 

portofolio. 

Berdasarkan dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan bahwa yang 

terlihat baru penilaian keterampilan tes praktik. Hal ini terlihat pada proses 

penilaian keterampilan membaca dan menghafal ayat-ayat al-Qur‟an. Artinya 

bahwa kesempurnaan dari penilaian keterampilan belum dilaksanakan secara 

maksimal, seperti projek dan portofolio belum dilakukan secara baik. 

Adapun data observasi peneliti, sebagai bahan perbandingan dan 

memperkuat bukti atau temuan penulis dalam penelitian hasil belajar yang dicapai 

peserta didik setelah belajar Problem Based Learning dalam Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam adalah sebagai berikut:: 

  



 

 

Tabel 4.6 
Data Observasi Hasil Belajar 

No. Komponen Indikator Yang Diamati Hasil Pengamatan 
1 Penilaian 

kompetensi 

sikap 

a. Terlaksananya 

penilaian sikap selama 

proses pembelajaran 

dengan teknik 

observasi dan jurnal 

Penilaian sikap telah 

terlaksana selama proses 

pembelajaran 

berlangsung, 

menggunakan teknik 

observasi perilaku, 

dimana tenaga pendidik 

atau guru mencatat atau 

menilai bagaimana 

tingkah laku peserta 

didiknya, tetapi 

penggunaan jurnal belum 

secara maksimal 

dilaksanakan, sehingga 

masih kurang maksimal 

menurut pandangan 

peneliti 

b. Instrumen penilaian 

sikap yang digunakan 

sesuai dengan kaidah 

Instrumen penilaian 

hanya berupa lembar 

observasi, tidak ada 

lembar jurnal yang 



 

 

peneliti lihat 

c. Terdokumentasikannya 

hasil penilaian 

kompetensi sikap 

Peneliti tidak melihat 

hasil penilaian 

kompetensi sikap, 

informasi hanya diperoleh 

melalui komunikasi 

verbal peneliti dengan 

tenaga pendidik bidang 

studi 

2 Penilaian 

kompetensi 

pengetahuan 

a. Terlaksananya 

penilaian pengetahuan 

dengan tes lisan, tes 

tulis, dan penugasan 

Menggunakan teknik 

menulis melalui ulangan 

harian dan penugasan, 

sudah terlaksana. Adapun 

teknik hafalan, tidak 

pernah peneliti jumpai. 

Tetapi menurut tenaga 

pendidik, juga diterapkan 

b. Instrumen penilaian 

yang digunakan sesuai 

dengan kaidah 

Sudah cukup sesuai 



 

 

c. Tersedia rubrik 

penilaian untuk 

masing-masing 

instrument 

Rubrik penilaian tersedia 

di RPP, tapi peneliti 

melihat tenaga pendidik 

tidak membawa selama 

pembelajaran 

berlangsung 

d. Terdokumentasikannya 

hasil penilaian 

penguasaan 

pengetahuan 

Belum terdokumentasi 

dengan baik 

3 Penilaian 

kompetensi 

keterampilan 

a. Terlaksananya 

penilaian keterampilan 

dengan praktik, projek, 

dan Portofolio 

Pengamatan peneliti, 

dalam penilaian 

keterampilan, hanya 

penilaian praktik yang 

terlaksana sedangkan 

fortopolio dan projek 

belum pernah digunakan 

b. Instrumen penilaian 

yang digunakan sesuai 

dengan kaidah 

Sudah cukup sesuai 

dalam aspek praktiknya 



 

 

c. Tersedia rubric 

penilaian untuk 

masing-masing 

instrument 

Rubrik penilaian tersedia, 

di RPP Mapel PAI dan 

Budi Pekerti 

d. Terdokumentasikannya 

hasil penilaian 

keterampilan 

Belum terdokumentasi 

dengan baik 

 
Terkait argument dan tanggapan peneliti setelah menelaah realitas tersebut 

terkait dengan data observasi di atas, antara lain sebagai berikut:: 

1. Dalam penilaian kompetensi sikap, idealnya tenaga pendidik atau guru 

melakukan penilaian melalui observasi, penilaian diri (self assessment), 

penilaian teman sejawat atau antar peserta didik (peer assessment), dan 

jurnal. Instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan 

penilaian antar peserta didik adalah lembar pengamatan berupa daftar cek 

(checklist) atau skala penilaian (rating scale) yang disertai rubrik, 

sedangkan pada jurnal berupa catatan bagi tenaga pendidik. Menurut 

hemat peneliti, harus konsisten menerapkan aturan yang ada sesuai dengan 

kurikulum 2013 khususnya dalam melakukan penilaian sikap atau afektif 

peserta didik dalam belajar. 

2. Dalam penilaian kompetensi pengetahuan atau kognitif peserta didik, 

idealnya dilaksanakan menggunakan 3 (tiga) cara, yakni: 1) Tes tertulis 

merupakan seperangkat pertanyaan atau tugas dalam bentuk tulisan yang 



 

 

direncanakan untuk mengukur atau memperoleh informasi tentang 

kemampuan peserta tes. Tes tulis menuntut adanya respon dari peserta tes 

yang dapat dijadikan sebagai representasi dari kemampuan yang 

dimilikinya. Instrumen tes tulis berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban 

singkat, benar-salah, menjodohkan, dan uraian. Instrumen uraian 

dilengkapi pedoman penskoran. Bentuk soal yang sering digunakan pada 

Sekolah Menengah Atas adalah pilihan ganda dan uraian. Butir soal 

pilihan ganda terdiri atas pokok soal dan pilihan jawaban. 2) Tes lisan 

merupakan pemberian soal/pertanyaan yang menuntut peserta didik 

menjawabnya secara lisan. Instrumen tes lisan disiapkan oleh tenaga 

pendidik berupa daftar pertanyaan yang disampaikan secara langsung 

dalam bentuk tanya jawab dengan peserta didik. 3) Penugasan berupa 

tugas pekerjaan rumah yang dikerjakan secara individu atau kelompok 

sesuai dengan karakteristik tugas. Ini harus diterapkan dengan baik oleh 

tenaga pendidik atau guru dalam mengukur kemampuan kognitif peserta 

didiknya 

3. Dalam penilaian kompetensi keterampilan, idealnya tenaga pendidik 

menilai penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik 

mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes 

praktik, projek, dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan 

berupa daftar cek atau skala penilaian (rating scale) yang dilengkapi 

rubrik. Adapun kesimpulan peneliti setelah menganalisa data wawancara 

dan observasi yang digunakan oleh peneliti dilokasi penelitian, bahwa 



 

 

implementasi penilaian otentik (authentic assessment) pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri 2 Kalukku Kabupaten 

Mamuju sudah terlaksana. Akan tetapi belum terlaksana dengan maksimal 

sebab masih terdapat beberapa indikator penilaian yang belum diterapkan. 

Tenaga pendidik diharapkan melakukan evaluasi terkait dengan komponen 

penilaian agar tenaga pendidik dapat mengetahui mana kekurangannya 

kemudian melakukan perbaikan agar muatan kurikulum 2013 serta amanat 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudyaan Nomor 66 Tahun 2013 

tentang standar penilaian harus betul-betul berjalan secara komprehensif, 

tenaga pendidik janganlah apatis dalam hal ini. Walaupun data sebelumnya 

tenaga pendidik mengakui bahwa terdapat kesulitan khususnya melakukan 

penilaian dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri 

2 Kalukku Kabupaten Mamuju. 

  



 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Setelah penulis menelaah teori dan menganalisis hasil penelitian tentang 

implementasi model pembelajaran Problem Based Learning dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri 2 Kalukku Kabupaten Mamuju, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut:: 

1. Tahapan perencanaan model pembelajaran Problem Based Learning dalam 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam terdiri dari silabus pembelajaran, 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), tujuan pembelajaran, metode 

pembelajaran dan media, alat serta sumber pembelajaran merupakan bagian 

integral yang tak terpisahkan dari seluruh tapan perencanaan pembelajaran. 

Komponen tersebut telah menjadi rujukan bagi tenaga pendidik untuk 

menunjang terlaksananya proses pembelajaran dalam kelas dengan 

menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning karena 

memberikan gambaran situasi terkait persiapan tenaga pendidik dalam 

memberikan materi terhadap peserta didiknya. Menurut penilaian peneliti 

bahwa penyusunan komponen perencanaan pembelajaran sudah sangat baik 

untuk dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan perangkat pembelajaran 

2. Sintaks penerapan pembelajaran Problem Based Learning, yang meliputi 

orientasi peserta didik terhadap masalah, mengorganisasikan peserta didik, 

membimbing penyelidikan individu atau kelompok, pengembangan, 

penyajian dan penyelesaian masalah, serta analisis dan evaluasi proses 



 

 

penyelesaian masalah. Dalam kegiatan ini berdasarkan penilaian bahwa 

tenaga pendidik telah melakukan kegiatan aktivitas proses kegiatan 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based 

Learning pada bidang studi Pendidikan Agama Islam, akan tetapi belum bisa 

dilaksanakan secara maksimal karena masih ditemukan tenaga pendidik yang 

tidak mengimplementasikan sebagian sintaks atau tahapan dalam kegiatan 

proses kegiatan pembelajaran di dalam kelas. 

3. Penilaian hasil belajar dilakukan melalui tiga aspek yang terdiri dari atas 

penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Berdasarkan penelusuran 

yang ditemukan bahwa penilaian sikap dan pengetahuan telah berjalan baik, 

artinya kompetensi yang ingin dicapai telah terpenuhi hampir semua peserta 

didik memiliki nilai yang tinggi dengan predikat tuntas dan sesuai dengan 

harapan tenaga pendidik atau guru, akan tetapi dilihat dari segi penilaian 

keterampilan belum mampu terpenuhi secara baik. Ini disebabkan karena 

indikator penilaian keterampilan tidak digunakan secara baik oleh tenaga 

pendidik atau guru, yang terlihat baru tes praktik. Hal ini terlihat pada proses 

penilaian keterampilan membaca dan menghafal ayat-ayat al-Qur‟an. Artinya 

bahwa kesempurnaan dari penilaian keterampilan belum dilaksanakan secara 

maksimal, seperti projek dan portofolio belum dilakukan secara baik. 

B. Implikasi Penelitian 

Penelitian ini secara teoritis menekankan tentang implementasi model 

pembelajaran Problem Based Learning dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam. Di samping itu, penelitian juga berusaha untuk memberikan informasi 



 

 

dilihat dari proses perencanaan model pembelajaran Problem Based Learning, 

penerapan model pembelajaran Problem Based Learning, dan penilaian hasil 

pembelajaran model pembelajaran Problem Based Learning dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam terhadap pendidik dan peserta didik pada SMA Negeri 2 

Kalukku Kabupaten Mamuju. 

Adapun secara praktis, penelitian ini berimplikasi pada proses penerapan 

atau pengaplikasianya dalam pembelajaran khususnya pada tenaga pendidik 

bidang studi Pendidikan Agama Islam. Dengan demikian penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi bahan rujukan, pengembangan dan evaluasi para praktisi 

pendidikan seperti; tim suprevisi sekolah maupun intansi pemerintah dalam 

rangka menguatkan implementasi model pembelajaran dalam kurikulum 2013. 

Berangkat dari hasil penelitian tesis ini, penulis memberikan beberapa 

rekomendasi sebagai berikut:: 

1. Masih memerlukan adanya pembinaan dan pemberian bimbingan secara 

berkesinambungan terhadap tenaga pendidik bidang studi Pendidikan Agama 

Islam baik melalui melalui Workshop maupun kegiatan Musyawarah Guru 

Mata Pelajaran (MGMP), agar dapat mengembangkan model pembelajaran 

Problem Based Learning serta model pembelajaran lainnya sebagaimana 

amanah dan rekomendasi kurikulum 2013. Baik dari segi tahapan perencanaan, 

pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran peserta didik agar dapat berjalan 

dengan efektif dan sistematis. 

2. Seorang tenaga pendidik mesti melakukan berbagai upaya agar tercipta 

pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dan berorientasi 



 

 

pengembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan peserta didik khususnya 

terhadapa bidang studi Pendidikan Agama Islam, kondisi tersebut dapat 

dijadikan sebagai langkah-langkah yang solutif guna menyelesaikan berbagai 

permasalahan yang di alami oleh para tenaga pendidik. 

3. Sarana dan prasana sekolah merupakan indikator penting demi 

terselenggaranya suasana pembelajaran yang berkualitas agar peningkatan 

mutu sumber daya manusia baik tenaga pendidik, tenaga kependidikan serta 

peserta didik itu sendiri agar dapat terlaksana secara simultan dan sistemik. 

4. Penelitian ini masih tergolong sederhana jika dilihat dari segi ruang lingkupnya 

karena menekankan implementasi model pembelajaran Problem Based 

Learning oleh tenaga pendidik bidang studi Pendidikan Agama Islam, maka 

untuk selanjutnya kedepan agar penelitian berikutnya dapat lebih difokuskan 

pada model pengembangan model pembelajarannya, berdasarkan amanah dan 

rekomendasi kurikulum 2013. 

5. Secara umum temuan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dan 

dukungan terhadap hasil penelitian yang sejenis yang telah diadakan 

sebelumnya dan sekaligus untuk memperkaya hasil penelitian perihal 

implementasi model pembelajaran Problem Based Learning dan model-model 

pembelajaran lainnya. 

Begitu pula dalam penyusunan tesis ini, penulis menyadari masih 

terdapat beberapa kesalahan atau kekeliruan baik dari segi analisis, penggunaan 

literatur dan metodologi penulisannya. Oleh karena itu diharapkan kritik dan saran 



 

 

dari berbagai pihak yang membangun dalam rangka penyusunan karya tulis ilmiah 

selanjutnya. 
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PEDOMAN OBSERVASI 

Implementasi Model Pembelajaran Problem Based Learning dalam 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri 2 Kalukku 

Kabupaten Mamuju 

 

Nama Guru : Hari/Tanggal  : 
 
Pertemuan : Jam : 
 
A. Identitas Peneliti 

1. Nama :  
2. NIM :  
3. Program studi/konsentrasi :  
4. Lokasi Penelitian :  

 
B. Aspek Yang diamati 
 

 
No. 

 
Komponen 

Indikator  

Yang Diamati 

 
Hasil Pengamatan 

Perencanaan Model Pembelajaran Problem Based Learning 

1. Silabus 

Pembelajaran 

1. Memuat kompetensi inti 
2. Materi pembelajaran 
3. Kegiatan pembelajaran 
4. Penilaian 
5. Alokasi waktu, dan 

sumber belajar 
 

 

2. Rencana 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

1. Memuat kompetensi inti 
terdiri dari KI 1, KI 2, 
KI 3 & KI 4 

2. Kompetensi dasar dan 
indicator 

3. Langkah-langkah 
kegiatan pembelajaran 

4. Penilaian 
 

. 

3. Tujuan 

Pembelajaran 

1. Memuat kesesuaian 
dengan indicator 

2. Mencakup kompetensi 

 



 

 

pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap 

4. Metode 

Pmbelajaran 

1. Memuat Model Problem 
Based Learning 

2. Ceramah, Diskusi, Tanya 
Jawab, 
Demonstrasi/Praktik 

 

5 Media, alat 

dan sumber 

pembelajaran 

1. Memanfaatkan media 
pembelajaran yang 
bervariasi (baik 
sederhana maupun 
canggih/multimedia) 

2. Sesuai dengan materi 
pembelajaran dan 
pendekatan 
pembelajaran scientific 
serta Sesuai dengan 
karakteristik peserta 
didik. 

3. Menggunakan buku teks 
pelajaran dari 
pemerintah 

4. Memanfaatkan 
lingkungan alam dan 
sosial 

 

 
No. 

 
Komponen 

Indikator 

Yang 

Diamati 

 
Hasil Pengamatan 

Pelaksanaan Model Pembelajaran Problem Based Learning 

1. Orientasi Peserta 

Didik terhadap 

masalah 

1. Menyajikan masalah 

kepala peserta didik. 

2. Menjelaskan alur 

pembelajaraan 

3. Memotivasi peserta 

didik untuk mencari 

solusi dari masalah yang 

disajikan 

 



 

 

2. Mengorganisasik

an Peserta didik 

untuk belajar 

1. Menetapkan tugas-tugas 

yang harus dilaksanakan 

dalam kelompok. 

2. Mendorong setiap 

peserta didik untuk aktif 

dalam diskusi dan 

melaksanakan tugasnya 

dalam kelompok 

 

3. Penyelidikan 

individu atau 

kelompok 

1. Membimbing peserta 

dalam memperoleh 

informasi dan data 

2. Membimbing dan 

membantu peserta didik 

untuk melaksanakan 

pemecahan masalah 

dengan menggunakan 

langkah-langkah 

pemecahan masalah. 

 

4. Pengembangan, 

penyajian dan 

penyelesaian 

masalah 

1. Membuat aturan dalam 

presentasi 

2. Menciptakan situasi 

yang kondusif untuk 

menyimak presentasi 

 

5. Analisis dan 

Evaluasi proses 

Penyelesaian 

Masalah. 

1. Menciptakan suasana 

yang mendukung 

terjadinya interaksi 

dalam diskusi 

2. Membimbing peserta 

didik untuk 

 



 

 

menevaluasi 

penyelesaian 

menggunakan 

pertanyaan-pertanyaan. 

3. Memberi penguatan 

terhadap jawaban 

peserta didik dan hasil 

evaluasi 

4. Mendiskusikan dengan 

peserta didik apa 

(konsep, prinsip dan 

sebagainya) yang telah 

dipelajari dari proses 

pemecahan masalah 

yang dilakukan. 

 
No. 

 
Komponen 

Indikator 

Yang 

Diamati 

 
Hasil Pengamatan 

Penilaian atau Evaluasi model pembelajaran Problem Based Learning 

1. Penilaian 

pengetahuan 

1.  Pemberian kuis, 

2.  Pekerjaan rumah,  

3. Dokumen laporan ujian 

tengah semester, 

4. Dokumen laporan ujian 

akhir semester. 

 

2. Penilaian 

keterampilan 

1. Penguasaan peserta didik 

terhadap media, 

2. Penguasaan peserta didik 

terhadap alat,  

3. Penguasaan peserta didik 

terhadap sumber belajar  

4. Penguasaan peserta didik 

 



 

 

terhadap alat bantu 

pembelajaran 

3. Penilaian sikap 1. Penilaian terhadap sikap 

dititik beratkan pada 

keaktifan peserta didik 

didalam kelas,  

2. Partisipasi dalam 

kelompok diskusi, dan 

kemampuan bekerja 

sama dalam kelompok 

 

 

Komentar Umum : 
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....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

Mamuju,   Maret 2021  

Peneliti, 

 

 

A. MISBARIANI. 
Nim. 80200219002 

  



 

 

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PENDIDIK MATA PELAJARAN 
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

 
I. Identitas Guru 

1. Nama : SABRIAH, S.Pd.I. 

2. NIP :  

3. Pangkat/golongan :  

4. Jabatan :  

5. Jenis Kelamin :  

6. Tempat/Tanggal Lahir :  

7. Pendidikan terakhir :  

8. Sekolah Tempat Tugas :  

9. Alamat Sekolah :  

10. Kecamatan :  

11. Kab./Kota :  

12. Propinsi :  

II. Petunjuk Pengisian Instrumen Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara ini dirancang untuk menggali informasi seputar 

Implementasi Model Pembelajaran Problem Based Learning dalam Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dengan mengungkapkan rencana pelaksanaan, proses 

pelaksanaan dan hasil pembelajaran model Problem Based Learning terhadap 

pendidik dan peserta didik pada SMA Negeri 2 Kalukku Kabupaten Mamuju. 

Pedoman ini dibagi dalam dua kolom. Kolom pertama berisi sejumlah pertanyaan 

dan kolom kedua berisi jawaban dari pertanyaan pada kolom pertama. Pengisian 

dilakukan oleh peneliti yang dikondisikan dengan keadaan setempat. 

III. Pedoman Wawancara 

Implementasi Model Pembelajaran Problem Based Learning dalam 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan mengungkapkan rencana 

pelaksanaan, proses pelaksanaan dan hasil pembelajaran model Problem Based 

Learning terhadap pendidik dan peserta didik pada SMA Negeri 2 Kalukku 

Kabupaten Mamuju. 



 

 

 

No. Pertanyaan Jawaban 
A. Implementasi Model 

Pembelajaran Problem Based 
Learning dalam Pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam 
dengan mengungkapkan 
rencana pelaksanaan, proses 
pelaksanaan dan hasil 
pembelajaran model Problem 
Based Learning 

 

Perencanaan Model Pembelajaran Problem Based Learning 
1. Bagaimana kesiapan Bapak/Ibu 

dalam mengajarkan mata 
pelajaran PAI dan Budi Pekerti 
menggunakan Model Pembelajaran 
Problem Based Learning? 

Hal yang paling penting kami 
persiapkan dalam mata pelajaran PAI 
dan Budi Pekerti adalah perangkat 
pembelajaran, misalnya Silabus 
pembelajaran dan RPP karena itu 
sangat penting bagi admistrasi kami 
sebagai guru. Selain itu saya juga 
banyak-banyak belajar terkait dengan 
Model Pembelajaran Problem Based 
Learning yang menjadi ciri khas dari 
kurikulum 2013 

2. Apakah penyusunan RPP PAI dan 
Budi   Pekerti   dilakukan   sendiri 
atau menyusun bersama 
(kelompok) guru mata pelajaran 
pada satuan pendidikan 
Bapak/Ibu? 

Kalau penyusunan RPP tentu biasanya 
kami secara kelompok bersama dengan 
guru mata pelajaran agama lainnya di   
sekolah. Kami juga mengembangkan 
RPP tapi secara individu, tergantung 
dengan seperti apa kita mengelola kelas 
pembelajaran 

3. Bagaimana cara Bapak/Ibu 
dalam merumuskan tujuan 
pembelajaran? 

Berkaitan dengan tujuan pembelajaran, 
yah,,, kami sesuaikan dengan 
Kompetensi Inti dan Kompetensi dasar 
yang ingin dicapai dalam setiap 
pembelajaran dikelas. Jadi kami tidak 
asal buat, karena semuanya memiliki 
panduan atau pedoman 

4. Apakah Bapak/Ibu menggunakan 
sumber belajar, dan media 
pembelajaran? 

Benar, saya tentu menggunakan media 
pembelajaran itu untuk membantu 
tenaga pendidik untuk menyajikan 
materi didalam kelas, kalau yang saya 
selalu sediakan yaitu laptop, sedangkan 
LCD kan disediakan oleh pihak 
sekolah. Sedangkan sumber belajar 
anak-anak, menggunakan buku paket 
dan al-Qur‟an dan terjemahannya yang 

juga ada disekolah 



 

 

5. Dalam melakukan pembelajaran 
di kelas, apakah Bapak/Ibu 
menggunakan model 
pembelajaran? Bila ya, model 
pembelajaran apa yang ibu 
terapkan? 

Kami menggunakan model-model 
pembelajaran, dalam rangka membantu 
kami untuk menyusun perangkat 
pembelajaran. Model pembelajarannya 
adalah Problem Based Learning karena 
dapat membantu pendidik khususnya 
dalam kegiatan proses pembelajaran 
yang dapat membuat peserta didik 
mampu berfikir kritis dan mampu 
menemukan sendiri apa yang menjadi 
inti materi pembelajaran dalam kelas 

 6. Apa target pembelajaran yang 
ibu/bapak inginkan dengan 
menerapkan Model Pembelajaran 
Problem Based Learning? 

Terkait dengan target pembelajaran, 
yah,, tentu bagaimana agar semua 
tujuan pembelajaran dalam setiap 
pertemuan agar dapat tercapai dan 
terpenuhi, intinya siswa mampu 
memahami setiap materi yang diajarkan 
tentu dibarengi dengan pencapaian 
kategori tuntas dalam pembelajaran. 
Kalau ada yang belum tuntas, maka 
dilakukan pengayaan atau remedial dari 
standar kompetensi yang siswa tidak 
lulus 

Pelaksanaan Model Pembelajaran Problem Based Learning 

1. Apa yang Bapak/Ibu lakukan pada 
saat kegiatan pendahuluan 
pelaksanaan pembelajaran yang 
menunjang terlaksananya 
pembelajaran? 

Berdasarkan kebiasaan saya, yang 
pertama-tama saya lakukan yakni 
menyapa peserta didik, terkait kondisi 
kelas apakah ada yang absen atau tidak. 
Sesudah itu menanyakan tugas kalau 
ada, serta mengaitkannya materi 
pembelajaran yang lalu dengan materi 
yang akan dipelajari saat itu 

2. Menurut bapak/ibu apa metode 
yang digunakan dalam 
pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam? 

Soal metode pembelajaran, saya sering 
dan banyak menggunakan metode 
diskusi, dan Tanya jawab, sedangkan 
ceramah saya kurangi karena terkadang 
siswa cepat merasa bosan dan jenuh. 

3. Bagaimana respons peserta didik 
dalam kegiatan Orientasi Peserta 
Didik terhadap masalah? 

Dalam model pembelajaran Problem 
Based Learning, memang proses 
pembelajaran itu diawali dengan 
kegiatan orientasi peserta didik 
terhadap masalah, memberikan 
stimulus terhadap peserta didik untuk 
mengantar masuk kedalam inti 
pembelajaran, siswa sangat antusias 



 

 

menyimak informasi dan masalah yang 
disajikan apalagi saat saya 
menampilkan video yang berkaitan 
dengan materi dikelas, saya menyajikan 
materi juga menggunakan power point 
yang saya sudah siapkan berisi gambar-
gambar atau animasi yang dapat 
berhubungan dengan pembelajaran 

4. Bagaimana respons peserta didik 
dalam kegiatan Mengorganisasikan 
Peserta didik untuk belajar? 

Kalau sudah masuk pada kegiatan 
mengorganisasi peserta didik untuk 
meneliti, peserta didik membentuk 
kelompok dan membagi tugas belajar 
yang harus dilaksanakan dan 
diselesaikan dan mereka sangat aktif 
dalam menyelesaikan tugas yang 
dibebankan kepadanya. Tetapi saya 
tetap mengarahkan sesuai dengan 
kompetensi yang ingin dicapai jadi 
tidak asal melaksanakan tugas saja. 
Walaupun masih ada juga peserta didik 
yang mungkin kurang aktif 
bekerjasama. Dan ini menjadi aspek 
penilaian utama pendidik, apakah siswa 
tanggap dalam pembelajaran atau tidak 

5. Bagaimana respons peserta didik 
dalam kegiatan Penyelidikan 
individu atau kelompok? 

Sebelum mengumpulkan data terkait 
permasalahan apa yang sedang ingin 
dilaksanakan sesuai tugas-tugasnya, 
peserta didik didorong untuk 
mendapatkan informasi yang tepat dan 
benar dengan memberikan pertanyaan-
pertanyaan dan membimbing mereka 
untuk mendapatkan ide untuk 
memecahkan masalah, inilah yang 
menjadi teknik saya agar peserta didik 
dapat belajar secara bersama, tetapi 
saya tetap menilainya secara individu 
karena dalam setiap kelompok 
terkadang ada siswa yang aktif dan 
pasif dalam belajar seperti ini. 

6. Bagaimana respons peserta didik 
dalam kegiatan Pengembangan, 
penyajian dan penyelesaian masalah? 

Bagi saya dalam kegiatan 
Pengembangan, penyajian dan 
penyelesaian masalah, sebagaimana 
halnya dengan apa yang terjadi dikelas, 
peserta didik mempersentasikan 
penyelesaian masalah hasil diskusi 
kelompoknya dan menanggapi, 



 

 

menyanggah, memberi saran terhadap 
hasil diskusi yang dipresentasikan 
kelompok lain. 

7. Bagaimana respons peserta didik 
dalam kegiatan Analisis dan 
Evaluasi proses Penyelesaian 
Masalah.? 

Dalam kegiatan evaluasi peserta didik 
melakukan evaluasi terhadap 
pemecahan masalah yang dilakukan 
dan memperbaiki apa yang perlu 
diperbaiki dan menganalisa apa yang 
telah dipelajari sebelumnya. 

8. Menurut bapak/ibu apakah alokasi 
waktu yang ada sudah bisa 
mengimplementasikan Model 
Pembelajaran Problem Based 
Learning dalam Pembelajaran ? 

Menurut saya alokasi waktu yang 3 jam 
dalam pelaksanaan pembelajaran sudah 
cukup, karena dalam pembelajaran 
Problem Based Learning dalam 
Pembelajaran bidang studi Pendidikan 
Agama Islam dibutuhkan banyak waktu 
tidak seperti sebelumnya yang hanya 
dua jam saja 

Penilaian atau Evaluasi model pembelajaran Problem Based Learning 

1. Apakah Bapak/Ibu selalu 
melakukan penilaian setiap 
pertemuan? 

Pasti, saya melakukan penilaian dalam 
setiap pertemuan utamanya penilaian 
afektif (sikap) peserta didik dalam kelas 

2. Bagaimana bentuk penilaian yang 
bapak/ibu lakukan dalam 
pembelajaran dikelas? 

Bentuk penilaian yang saya lakukan, 
adalah penilaian dalam bentuk tes 
lisan, tulisan, penugasan dan 
fortopolio, sebagaimana dengan 
petunjuk penilaian dalam kurikulum 
2013 

3. Bagaimana hasil belajar peserta 
didik dalam kegiatan evaluasi atau 
penilaian selama pembelajaran 
berlangsung dalam kelas, dilihat 
dari kognitif, afektif dan 
psikomotor peserta didik? 

Kalau hasil belajar peserta didik, dari 
aspek pengetahuannya saya kira cukup  
bagus setelah menggunakan model 
Problem Based Learning dalam 
pembelajaran. Artinya  ada peningkatan 
dari metode lama yang sebelumnya 
saya gunakan. Semuanya rata- rata 
tuntas dalam setiap materi yang 
diajarkan, kalaupun ada yang belum 
tuntas itu hanya sebagian kecil saja 

 
Kalukku,     Maret 2021 

Peneliti,  

 

A. MISBARIANI. 
Nim. 802002190021 



 

 

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PENDIDIK MATA PELAJARAN 
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

 
I. Identitas Guru 

a. Nama : RENI WAHAB 

b. NIP :  

c. Pangkat/golongan :  

d. Jabatan :  

e. Jenis Kelamin :  

f. Tempat/Tanggal Lahir :  

g. Pendidikan terakhir :  

h. Sekolah Tempat Tugas :  

i. Alamat Sekolah :  

j. Kecamatan :  

k. Kab./Kota :  

l. Propinsi :  

II. Petunjuk Pengisian Instrumen Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara ini dirancang untuk menggali informasi seputar 

Implementasi Model Pembelajaran Problem Based Learning dalam Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dengan mengungkapkan rencana pelaksanaan, proses 

pelaksanaan dan hasil pembelajaran model Problem Based Learning terhadap 

pendidik dan peserta didik pada SMA Negeri 2 Kalukku Kabupaten Mamuju. 

Pedoman ini dibagi dalam dua kolom. Kolom pertama berisi sejumlah pertanyaan 

dan kolom kedua berisi jawaban dari pertanyaan pada kolom pertama. Pengisian 

dilakukan oleh peneliti yang dikondisikan dengan keadaan setempat. 

III. Pedoman Wawancara 

Implementasi Model Pembelajaran Problem Based Learning dalam 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan mengungkapkan rencana 

pelaksanaan, proses pelaksanaan dan hasil pembelajaran model Problem Based 

Learning terhadap pendidik dan peserta didik pada SMA Negeri 2 Kalukku 

Kabupaten Mamuju. 

 



 

 

No. Pertanyaan Jawaban 
A. Implementasi Model 

Pembelajaran Problem Based 
Learning dalam Pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam 
dengan mengungkapkan 
rencana pelaksanaan, proses 
pelaksanaan dan hasil 
pembelajaran model Problem 
Based Learning 

 

Perencanaan Model Pembelajaran Problem Based Learning 
1. Bagaimana kesiapan Bapak/Ibu 

dalam mengajarkan mata 
pelajaran PAI dan Budi Pekerti 
menggunakan Model Pembelajaran 
Problem Based Learning? 

Jadi yang pertama yaitu 
mempersiapkan diri dengan banyak 
belajar terutama yang berkaitan dengan 
teknologi, agar pelaksanaan 
pembelajaran dapat berlangsung 
dengan baik. Alhamdulillah di SMA 
Negeri 2 Kalukku ini, pada umumnya 
siswa sudah tahu atau mengerti tentang 
IT 

2. Apakah penyusunan RPP PAI dan 
Budi   Pekerti   dilakukan   sendiri 
atau menyusun bersama 
(kelompok) guru mata pelajaran 
pada satuan pendidikan 
Bapak/Ibu? 

Dalam penyusunan RPP selama ini 
dengan cara berkelompok melalui 
MGMP, tapi kalau MGMP tidak jalan 
apalagi kalau waktunya mepet mau 
disupervisi oleh pengawas kita bikin 
sendiri, tapi umumnya kita secara 
kelompok 

3. Bagaimana cara Bapak/Ibu 
dalam merumuskan tujuan 
pembelajaran? 

Tujuan Pembelajaran itu kan ada di 
rencana pelaksanaan pembelajaran, tapi 
kalau ada indikator yang kita ingin 
capai, saya kaitkan saja dengan 
Kompetensi Inti dan Kompetensi 
Dasar. Jadi apa yang ingin kita capai 
itu yang kita masukkan dalam RPP 

4. Apakah Bapak/Ibu menggunakan 
sumber belajar, dan media 
pembelajaran? 

Sumber pembelajaran, ada al-Qur‟an 

jadi dimasjid itu tersedia al-qur‟an, ada 

buku paket dan buku-buku penunjang 
lainnya. Kemudian yang paling banyak 
membantu itu adalah internet. 
Pembelajaran agama juga sering 
diarahkan untuk belajar di mesjid, 
utamanya yang kaitannya dengan 
pembelajaran al-Qur‟an 

5. Dalam melakukan pembelajaran 
di kelas, apakah Bapak/Ibu 
menggunakan model 
pembelajaran? Bila ya, model 
pembelajaran apa yang ibu 

Benar, kami menggunakan model 
pembelajaran Problem Based Learning 
dalam setiap kegiataan proses 
pembelajaran, namun kami juga 



 

 

terapkan? terkadang hanya saintifik proses saja. 
Tergantung materi apa yang sedang 
diajarkan, contohnya pada sesi materi 
beriman kepada Allah swt. Kami 
mempergunakann model Problem Based 
Learning tersebut, karena dapa 
membantu peserta didik memecahkan 
masalah seperti apa yang dimaksud 
dengan beriman itu, dimana materi 
yang terkait dengan bacaan ayat-ayat 
al-Qur‟an, biasanya peserta didik 
diberikan tugas mencari hukum bacaan 
tertentu, maka mereka harus proaktif 
mencari apa hukum bacaan tersebut 
dalam setiap kalimat. 

6. Apa target pembelajaran yang 
ibu/bapak inginkan dengan 
menerapkan Model Pembelajaran 
Problem Based Learning? 

Target saya, tentu agar siswa dapat 
lebih aktif dalam pembelajaran, 
berusaha menemukan permasalahan 
dalam setiap pembelajaran tapi 
tentunya dengan bantuan guru juga. 

Pelaksanaan Model Pembelajaran Problem Based Learning 

1. Apa yang Bapak/Ibu lakukan pada 
saat kegiatan pendahuluan 
pelaksanaan pembelajaran yang 
menunjang terlaksananya 
pembelajaran? 

Menyapa siswa, menanyakan 
kondisinya, mengabsen. Kemudian 
mengaitkan materi pembelajaran 
dengan pembelajaran sebelumnya. 
Membangkitkan gairan belajar siswa, 
agar menguatkan pemahamannya. 

2. Menurut bapak/ibu apa metode 
yang digunakan dalam 
pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam? 

Metode yang digunakan dikelas, 
misalnya ceramah, diskusi kelompok, 
dan lain-lain. Tapi yang paling pokok 
dan perlu diketahui bahwa dalam 
Problem Based Learning itu 
sebenarnya adalah metode tapi dalam 
Kurikulum 2013 cakupannya lebih luas 
menjadi model dalam pembelajaran. 

3. Bagaimana respons peserta didik 
dalam kegiatan Orientasi Peserta 
Didik terhadap masalah? 

Terhadap kegiatan Orientasi peserta 
didik terhadap masalah, peserta didik 
sangat aktif karena dalam menyimak 
informasi dan masalah yang disajikan. 
Terutama sekali dalam proses mengamati 
ditampilkan pada media pembelajaran 
berupa video/film yang kaitannya dengan 
pembahasan, jadi mereka mudah 
mencerna. Selain video juga ditampilkan 
gambar-gambar yang dapat menstimulus 



 

 

mereka untuk menanyakan materi belum 
dipahami dengan tetap ditunjang dengan 
buku paket dan al- Qur‟an dalam setiap 

pertemuan/tatap muka 
4. Bagaimana respons peserta didik 

dalam kegiatan Mengorganisasikan 
Peserta didik untuk belajar? 

Respon peserta didik sengat antusias 
mereka segera bergabung dengan 
kelompok mereka yang telah dibentuk 
sebelumnya dan membagi tugas belajar 
sesuai dengan tugas mereka masing-
masing 

5. Bagaimana respons peserta didik 
dalam kegiatan Penyelidikan 
individu atau kelompok? 

Dalam kegiatan mengumpulkan 
informasi dan data untuk memahami 
masalah dan merencanakan 
penyelesaian masalah peserta didik 
diarahkan untuk mencari materi yang 
berkaitannya dengan pembahasan pada  
saat tersebut didalam buku dan al-
Qur‟an sebagai penunjang, juga di 

internet karena disekolah akses internet  
tersedia, kemudian melaksakan rencana 
penyelesaian masalah dan mengecek 
hasil pemecahan masalah Biasanya 
siswa menggunakan laptop, tapi tetap 
diarahkan ke buku- buku pedoman, 
karena kalau di Internet cukup praktis, 
bahkan peserta didik cenderung malas 
karena semuanya sudah tersedia di 
internet. 

6. Bagaimana respons peserta didik 
dalam kegiatan Pengembangan, 
penyajian dan penyelesaian masalah? 

Dalam kegiatan Pengembangan, 
penyajian dan penyelesaian masalah 
peserta didik mempersentasikan 
penyelesaian masalah hasil didskusi 
kelompoknya yang telah ditentukan 
oleh tenaga pendidik secara heterogen, 
peserta didik aktif mengkaji materi yang 
sedang dipelajarinya. Mereka saling 
bertukar pikiran, atas temuan mereka 
atas permasalahan yang sedang diangkat 
secara individudan menanggapi, 
menyanggah, memberi saran terhadap 
hasil diskusi yang dipersentasikan 
kelompok lain 

7. Bagaimana respons peserta didik 
dalam kegiatan Analisis dan 
Evaluasi proses Penyelesaian 
Masalah.? 
 

Dalam kegiatan Analisis dan Evaluasi 
proses Penyelesaian Masalah, peserta 
didik secara bergantian melalui 
perwakilan dari kelompoknya 
menyampaikan hasil temuannya yang 
terkait dengan permasalahan mulai dari 
awal pembelajaran, mereka saling 
menanggapi jawaban masing-masing 
kelompok. Setelah itu laporannya mereka 



 

 

kumpulkan secara tertulis sebagai tugas 
fortopolio kemudian melakukan evaluasi 
terhadap proses pemecahan dari masalah 
yang dilakukan dan memperbaiki yang 
perlu diperbaiki dan menganalisis apa 
yang telah dipelajari. 

8. Menurut bapak/ibu apakah alokasi 
waktu yang ada sudah bisa 
mengimplementasikan Model 
Pembelajaran Problem Based 
Learning dalam Pembelajaran ? 

Kalau menurut kami untuk alaokasi 
waktu bidang studi pendidikan agama 
islam sebenarnya masih kurang, kami 
maunya lebih karena pembelajaran 
agama membutuhkan banyak 
keterampilan. Akan tetapi syukurlah 
sekarang sudah ada perubahan dari 2 jam 
pembelajaran menjadi 3 jam 
pembelajaran, menurut kami perlu enam 
jam untuk pembelajaran agar semua 
kompetensi peserta didik bias tercapai 
tepat sasaran. Selain peserta didik belajar 
teori langsung dapat diperagakan atau 
dipraktikkan kemudian 
diimplementasikan, sebab yang dipelajari 
dalam agama itu langsung berkaitan 
dengan kehidupan sehari-hari. buka 
hanya hubungan tuhan tetapi hubungan 
atara sesama manusia dan alam. Serta 
sesungguhnya semua mata pelajaran ada 
dipelajaran agama atau di al-Qur‟an. 

Penilaian atau Evaluasi model pembelajaran Problem Based Learning 

1. Apakah Bapak/Ibu selalu 
melakukan penilaian setiap 
pertemuan? 

Benar saya selalu melakukan penilaian 
dalam pembelajaran dikelas, mulai 
awal pembelajaran sampai akhir 
pembelajaran, berbeda dengan 
kurikulum sebelumnya penilaian 
dilakukan diakhir pembelajaran 

2. Bagaimana bentuk penilaian yang 
bapak/ibu lakukan dalam 
pembelajaran dikelas? 

Kalau Penilaian yang saya lakukan, 
yaitu penilaian sikap, pengetahuan dan 
keterampilan. Tidak selamanya setiap 
pertemuan dilakukan penilaian, tetapi 
penilaian proses itu setiap pertemuan, 
lewat catatan guru siapa peserta didik 
yang aktif. Pengetahuannya itu dinilai 
dengan ulangan harian, lisan kemudian 
ada keterampilan. Kalau misalnya di 
BAB I, memang ada hal yang ingin 
dicapai yakni keterampilan membaca, 
menghafal dan mengartikan atau 
melafadzkan kemudian membuat 
uraian 

3. Bagaimana hasil belajar peserta 
didik dalam kegiatan evaluasi atau 
penilaian selama pembelajaran 
berlangsung dalam kelas, dilihat 
dari kognitif, afektif dan 
psikomotor peserta didik? 

Alhamdulillah, dibanding dengan 
kurikulum konvensional. Saya pikir itu 
memang lebih bagus, karena berkaitan 
dengan kehidupan sehari-hari, dimana 
peserta didik langsung tersentuh. 
Namun, terkadang selama proses 



 

 

diskusi, ada beberapa siswa yang tidak 
memperhatikan, karena merasa bukan 
kelompoknya. Kami menemukan cara 
supaya siswa tetap konsentrasi selama 
proses. pembelajaran, diantaranya, 
siswa yang ramai, kami minta duduk di 
posisi depan atau kelompoknya kami 
dahulukan majunya 

 
Kalukku,      April 2021  

Peneliti  

 

 

A. MISBARIANI. 
Nim. 802002190021 

  



 

 

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PESERTA DIDIK 

I. Identitas Siswa 
1. Nama : 

2. NIS : 

3. Kelas/semester : 

4. Jenis Kelamin : 

5. Tempat/Tanggal Lahir : 

6. Sekolah Tempat Belajar : 

7. Alamat Sekolah : 
 
II. Petunjuk Pengisian Instrumen Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara ini dirancang untuk menggali informasi seputar 

Implementasi Model Pembelajaran Problem Based Learning dalam Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dengan mengungkapkan rencana pelaksanaan, proses 

pelaksanaan dan hasil pembelajaran model Problem Based Learning terhadap 

pendidik dan peserta didik pada SMA Negeri 2 Kalukku Kabupaten Mamuju. 

Pedoman ini dibagi dalam dua kolom. Kolom pertama berisi sejumlah pertanyaan 

dan kolom kedua berisi jawaban dari pertanyaan pada kolom pertama. Pengisian 

dilakukan oleh peneliti yang dikondisikan dengan keadaan setempat. 

III. Pedoman Wawancara 

Wawancara ini digunakan sebagai pengauat informasi untuk mengetahui 

gambaran pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru Pendidikan 

Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti di SMA Negeri 2 Kalukku Kab. Mamuju. 
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No. Pertanyaan Jawaban 

I. Implementasi Model 
Pembelajaran Problem 
Based Learning dalam 
Pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam 

 

1. Apakah adik tahu 

sebelumnya, kalau di 

sekolah ini sudah digunakan 

Model Pembelajaran 

Problem Based Learning 

dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di 

kelas? 

 

2. Bagaimana pendapat adik 

tentang cara belajar cara 

belajar dengan Model 

Pembelajaran Problem 

Based Learning? Apakah 

menarik atau 

tidak? 

 

3. Menurut adik, Apakah 

dalam kegiatan 

pembelajaran, Ibu/Bapak 

guru menggunakan model 

belajar yang 

bervariasi? 
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4. Menurut adik, selain 

menggunakan buku sebagai 

media pembelajaran, apakah 

ada media lain yang 

dipergunakan oleh 

Bapak/ibu guru pada saat 

kegiatan pembelajaran 

misalnya LCD dan lain 

sebgainya. Pernah atau 

tidak? 

 

5. Menurut adik, setelah 

kegiatan belajar selasai 

apakah Ibu/Bapak sering 

memberikan tugas? Seperti 

apa itu tugas yang 

diberikan? Bisa dijelaskan..! 

 

6. Menurut penglihatan adik, 

apakah di setiap kali 

pertemuan belajar, 

Bapak/Ibu guru selalu 

melakukan proses 

penilaian? Khususnya mata 

pelajaran Pendidikan 

Agama Islam. 

 

7. Menurut adik apakah guru 

dapat melaksanakan Model 

Pembelajaran Problem 

Based Learning dalam 

pembelajaran dikelas 

(khususnya Guru 

Pendidikan Agama Islam)? 

 

8. Menurut adik, apa hambatan 

yang ditemui selama guru 

menerapkan Model 

Pembelajaran Problem 
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Based Learning dalam 

pembelajaran? 

9. Apakah adik puas dengan 

penilaian guru Pendidikan 

Agama Islam terhadap hasil 

belajarnya dengan 

menggunakan Model 

Pembelajaran Problem 

Based Learning? 

 

 
 

Kalukku,      Maret 2021  

Peneliti, 

 
 
 
A. MISBARIANI 
Nim. 802002190021 
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PEDOMAN WAWANCARA WAKIL KEPALA SEKOLAH BIDANG 
KURIKULUM 

I. Identitas 

1. Nama : JUNAEDI, Z.A, S.Pd 

2. NIP : 19800110 201101 1 008 

3. Pangkat/golongan : Penata Tingkat I - III/d 

4. Jabatan : Wakasek Kurikulum 

5. Jenis Kelamin : Pria 

6. Tempat/Tanggal Lahir : Mamuju, 10 Januari 1980 

7. Pendidikan terakhir : S.1 

8. Sekolah Tempat Tugas : SMA Negeri 2 Kalukku Kab. Mamuju 

9. Alamat Sekolah : Jln. Poros Mamuju-Kalukku  

10. Kecamatan : Kalukku 

11. Kab./Kota : Mamuju 

12. Propinsi : Sulawesi Barat 

13. No. Telp : 085243896460 

II. Petunjuk Pengisian Instrumen Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara ini dirancang untuk menggali informasi seputar 

Implementasi Model Pembelajaran Problem Based Learning dalam Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dengan mengungkapkan rencana pelaksanaan, proses 

pelaksanaan dan hasil pembelajaran model Problem Based Learning terhadap 

pendidik dan peserta didik pada SMA Negeri 2 Kalukku Kabupaten Mamuju. 

Pedoman ini dibagi dalam dua kolom. Kolom pertama berisi sejumlah pertanyaan 

dan kolom kedua berisi jawaban dari pertanyaan pada kolom pertama. Pengisian 

dilakukan oleh peneliti yang dikondisikan dengan keadaan setempat. 

III. Pedoman Wawancara 

Implementasi Model Pembelajaran Problem Based Learning dalam 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan mengungkapkan rencana 

pelaksanaan, proses pelaksanaan dan hasil pembelajaran model Problem Based 

Learning terhadap pendidik dan peserta didik pada SMA Negeri 2 Kalukku 

Kabupaten Mamuju. 
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No. Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana sosialisasi 
Implementasi Model 
Pembelajaran Problem Based 

Learning dalam kurikulum 
2013 yang dilakukan oleh 
sekolah? 

Terkait sosialisasi Implementasi Model 
Pembelajaran Problem Based Learning dalam 
kurikulum 2013 di SMA Negeri 2 Kalukku, 
sejak dikeluarkannya aturan kurikulum 2013, 
kami sudah mengadakan sosialisasi bersama 
dengan teman-teman pendidik, dengan 
melaksanakan rapat koordinasi terlebih 
dahulu untuk pemantapan kerja, setelah itu 
kita laksanakan lagi melalui rapat MGMP, 
jadi MGMP setiap bidang studi itu kita 
laksanakan dimana setiap kelompok 
Pendidikan Agama bersama kelompok IPS,  
kelompok  IPA  bergabung  dengan  
kelompok olahraga   dan   bahasa   bergabung   
dengan   sesama bahasa. Itu yang pertama 
kami lakukan. Jadi kita tekankan kepada 
teman-teman melalui rapat MGMP, juga 
mengutus teman-teman tenaga pendidik 
untuk mengikuti Workshop terkait K.13 

2. Bagaimana tanggapan bapak 
tentang Implementasi Model 
Pembelajaran Problem Based 

Learning dalam kurikulum 
2013 di SMA Negeri 2 
Kalukku? 

 

Menurut saya kurikulum 2013 ini sangat 
bagus untuk diterapkan disekolah, karena 
anak-anak betul-betul dituntut untuk kreatif, 
mandiri dan aktif dalam proses pembelajaran. 
Apalagi dengan adanya Model Pembelajaran 
Problem Based Learning dalam kurikulum 
2013 yang digunakan dalam proses 
pembelajaran, namun yang perlu diasah terus 
yaitu kompetensi guru dalam menerapkan 
Model Pembelajaran Problem Based Learning 
ini dikelas. Bahkan masih ada guru yang 
belum cukup memahami Model Pembelajaran 
Problem Based Learning ini. Tetapi harapan 
kita dengan adanya pendekatan baru ini, 
dapat memudahkan proses pembelajaran 
dikelas disertai dengan prestasi yang terus 
meningkat 

3. Bagaimana keadaan sarana dan 
prasarana di SMA Negeri 2 
Kalukku dalam mendukung 
Implementasi Model 
Pembelajaran Problem Based 

Learning? 

Sejak tahun 2019 kami bersama-sama dengan 
komite sekolah berupaya untuk melengkapi 
beberapa sarana yang paling urgent dalam 
penggunaan Pembelajaran Problem Based 
Learning dalam kurilukum 2013, salah satu 
diantaranya sebagaimana kita ketahui bahwa 
kurikulum 2013 itu kan mengharapkan siswa 
aktif, berpikir kritis dan guru sebagai motivator 
dan sebagai media perantara, dimana setiap 
kelas kami sediakan LCD dalam setiap ruangan 
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agar dapat memudahkan proses pembelajaran. 

4. Apa faktor pendukung 
terlaksananya Model 
Pembelajaran Problem Based 

Learning dalam pembelajaran? 

Menurut hemat saya faktor pendukung yang 
paling penting adalah sarana-prasarana yang 
memadai dalam pelaksanaan pembelajaran 
karena sehebat apapun konsep atau teori yang 
diterapkan tetapi tidak disertai dengan sarana 
dan prasarana saya kira akan kurang hasilnya. 
Namun kalau sekolah sudah difasilitasi 
dengan buku-buku, internet, perpustakaan 
dan yang terpenting sebenarnya adalah 
Proyektor karena itu sangat membantu sekali 
bagi pendidik dan peserta didik dalam 
pelaksanaan pembelajaran 

5. Apakah terdapat hambatan 
yang bapak temui dalam 
menggunakan Model 
Pembelajaran Problem Based 

Learning? 

Hambatan-hambatan yang dihadapi teman-
teman pendidik sekarang adalah terkait dalam 
rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 
guru kurang memahami langkah- langkah 
pembelajaran sesuai sintak yang ada pada 
model pembelajaran. Sehingga guru kurang 
mampu dalam menstimulus siswa untuk 
menemukan sendiri masalah yang ada pada 
materi pembelajaran, pengelolaan dan 
pengawasan kelas guru kurang mampu 
mengarahkan siswa yang kurang pintar untuk 
terlibat aktif dengan bekerjasama dalam 
kelompok, terkendala dalam menyediakan 
alat dan bahan jika diperlukan dalam 
melakukan proyek, dan guru kurang 
menyiasati waktu yang tersedia. 

 

 

Kalukku,     Maret 2021. 

Peneliti 

 
 
 
A. MISBARIANI 
Nim. 802002190021 
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PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH 
 

I. Identitas Kepala Sekolah 

1. Nama : Dra. Hj. NURNANINGSIH 

2. NIP : 19610429 198710 2 001 

3. Pangkat/golongan : Pembina Tingkat I - IV/b 

4. Jabatan : Kepala SMA Negeri 2 Kalukku 

5. Jenis Kelamin : Perempuan 

6. Tempat/Tanggal Lahir : Mamuju, 29 April 1961 

7. Pendidikan terakhir : S.1 

8. Sekolah Tempat Tugas : SMA Negeri 2 Kalukku Kab. Mamuju 

9. Alamat Sekolah : Jln. Poros Mamuju-Kalukku 

10. Kecamatan : Kalukku 

11. Kab./Kota : Mamuju 

12. Propinsi : Sulawesi Barat 

13. No. Telp Sekolah :  

II. Petunjuk Pengisian Instrumen Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara ini dirancang untuk menggali informasi seputar 

Implementasi Model Pembelajaran Problem Based Learning dalam Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dengan mengungkapkan rencana pelaksanaan, proses 

pelaksanaan dan hasil pembelajaran model Problem Based Learning terhadap 

pendidik dan peserta didik pada SMA Negeri 2 Kalukku Kabupaten Mamuju. 

Pedoman ini dibagi dalam dua kolom. Kolom pertama berisi sejumlah pertanyaan 

dan kolom kedua berisi jawaban dari pertanyaan pada kolom pertama. Pengisian 

dilakukan oleh peneliti yang dikondisikan dengan keadaan setempat. 

III. Pedoman Wawancara 

Implementasi Model Pembelajaran Problem Based Learning dalam 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan mengungkapkan rencana 

pelaksanaan, proses pelaksanaan dan hasil pembelajaran model Problem Based 

Learning terhadap pendidik dan peserta didik pada SMA Negeri 2 Kalukku 

Kabupaten Mamuju. 
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No. Pertanyaan Jawaban 

1. Kapan sekolah ini mulai 
menerapkan Model 
Pembelajaran Problem Based 

Learning dalam pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam? 

Sebelumnya SMA Negeri 2 Kalukku 
merupakan sampling atau piloting project 
dalam pelaksanaan kurikulum 2013 Pada tahun 
2013, kelas X Menggunakan Kurikulum 2013 
sedangkan kelas XI dan XII masih 
menggunakan KTSP (Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan), setelah pada tahun 2014 
Kelas X dan XI menggunakan Kurikulum 
2013 sedangkan Kelas XII menggunakan 
KTSP. Untuk tahun 2015 ini, semua kelas 
telah menggunakan kurikulum 2013. 
Sedangkan sebagaimana pertanyaan ibu, kapan 
mulai menerapkan Model Pembelajaran 
Problem Based Learning dalam pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam sejak 
diberlakukannya kurikulum 2013 dalam 
pembelajaran. 

2. Apa saja persiapan pihak 
sekolah terkait Implementasi 
Model Pembelajaran Problem 
Based Learning dalam 
pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam? 

Terkait dengan persiapan-persiapan yang 
dilakukan dalam implementasi Model 
Pembelajaran Problem Based Learning dalam 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam, yakni 
pertama, dilakukan pelatihan kurikulum 2013 
pada semua guru masing-masing bidang studi 
mata pelajaran yang dilakukan oleh 
Kementerian Pendidikan di LPMP Majene, 
termasuk pendidikan Agama Islam 
sebagaimana yang ibu teliti. Kedua, yaitu 
melakukan sosialisasi kepada orang tua/wali 
peserta didik, bahwa telah terjadi perubahan 
kurikulum, dan ketiga, yaitu menghimbau 
kepada seluruh guru bidang studi untuk 
memperkuat kompetensinya khususnya dalam 
mengunakan IT dalam pembelajaran 
sebagaimana tuntutan kurikulum 2013. 

3. Bagaimana tanggapan 
Bapak/Ibu tentang 
pelaksanaan Model 
Pembelajaran Problem Based 
Learning dalam Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam? 

Pelaksanaan model pembelajaran Problem 
Based Learning dalam pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam saya anggap sangat 
baik, karena pelaksanaannya dalam proses 
pembelajaran sangat efektif dimana peserta 
didik dituntut untuk berfikir kritis. Tetapi 
sering terjadi perubahan yang dapat 
menyulitkan guru khususnya pada penilaian, 
akan tetapi kita sepakat tetap menggunakan 
pola penilaian yang lama. Pelatihan yang 
dilakukan di LPMP Majene baru-baru ini 
selama 1 (satu) minggu sistem penilaian 
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berubah lagi, karena dulu sistem penilaian 
seperti sikap langsung dinilai oleh guru 
sekarang tidak lagi, tapi sebatas wacana karena 
belum ada permen (peraturan menteri) baru 
sementara diajukan. Ini tidak hanya berlaku 
untuk guru agama tetapi semua mata pelajaran 
yang diajarkan. 

4. Apakah guru mata pelajaran 
pendidikan agama Islam, 
pernah mengikuti sosialisasi 
Model Pembelajaran Problem 

Based Learning atau 
kurikulum 2013? 

Semua guru pendidikan Agama Islam dan budi 
pekerti sudah mengikuti sosialisasi atau 
pelatihan kurikulum 2013, jadi mereka dibekali 
dengan berbagai macam materi khususnya 
dalam menggunakan model pembelajaran 
Problem Based Learning dalam pembelajaran 
dikelas, serta model pembelajaran lainnya yang 
terbaru. 

5. Apa upaya yang dilakukan 
oleh Bapak/Ibu untuk 
mendukung guru dalam 
melaksanakan Implementasi 
Model Pembelajaran Problem 
Based Learning dalam 
Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam? 

Upaya-upaya yang dilakukan SMA Negeri 2 
Kalukku, adalah pertama, meningkatkan 
kompetensi semua warga di SMA Negeri 2 
Kalukku, mulai dari proses sosialisasi kepada 
orang tua siswa, pelatihan kepada semua guru 
bidang tudi baik tentang penggunaan 
kurikulum dan penggunaan IT, terkhusus guru 
PAI dan budi pekerti semuanya sudah 
melakukan pelatihan kurilukum 2013. Kedua, 
yaitu menyediakan LCD/proyektor disetiap 
ruangan kelas walaupun masih terbatas 
menggunakan anggaran dana Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS). Ketiga, 
menyediakan buku-buku untuk guru dan siswa 
penunjang pembelajaran masing-masing 
bidang studi. Perlu juga ibu ketahui bahwa 
SMA Negeri 2 Kalukku sementara diusul 
sebagai sekolah model, untuk memenuhi itu 
disiapkan 3P (penampilan, pelayanan dan 
prestasi) olehnya itu diharapkan dukungan 
seluruh stakeholder dalam rangka pelaksanaan 
kurikulum 2013 dan terwujudnya sekolah 
Model pertama di Kabupaten Mamuju 

 
Kalukku,      Maret 2021  

Peneliti 
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