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Implementasi Kurikulum 2013 (Rekonstruksi Kompetensi, Revolusi 

Pembelajaran, Dan Reformasi Penilaian)  

Deskripsi: 

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan 

sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, 

maka buku dengan judul “IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013: Rekonstruksi 

Kompetensi, Revolusi Pembelajaran dan Reformasi Penilaian” telah 

mendapatkan pengakuan surat pencatatan Hak Cipta pada Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia, dengan nomor pencatatan Nomor: 000365005, 1 

Agustus 2022 . 

Buku dengan judul “IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013: Rekonstruksi 

Kompetensi, Revolusi Pembelajaran dan Reformasi Penilaian” berfokus pada 2 

(dua) pembahasan utama yakni; 1) menguraikan atau membahas secara 

konseptual kajian tentang perkembangan kurikulum di Indonesia hingga tahap 

pada pengembangan kurikulum 2013, 2) membahas dan menguraikan 

bagaimana implementasi kurikulum 2013 dengan bahasan secara detail tentang 

rekonstruksi kompetesi, terjadinya revolusi pembelajaran dan bagaimana 

mereformasi penilaian pada proses dan hasil belajar. Kedua pembahasan pokok 

tersebut diulas dalam 6 (enam) bab pembahasan dengan ringkasan isi diuraikan 

sebagai berikut. 

Pertama, perkembangan kurikulum di Indonesia menjadi ulasan awal 

yang menguraikan secara umum hikmah perjalanan dan pengembangan 

kurikulum sejak 1975, hingga 2013 sebagai continuous learning dan continuous 

improvement untuk pengembangan/ pembangunan/pendidikan di Indonesia 

yang dilanjutkan dengan uraian tentang bagaimana terjadinya pergeseran 

paradigma belajar di abad 21 yang mengidentifikasikan terjadinya  kesenjangan 



kurikulum antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal yang juga menjadi alasan 

perlunya pengembangan kurikulum. 

Kedua, Konsep Kurikulum 2013 dibicarakan pada bab ini dengan pertama-

tama membahas tentang fakta-fakta yang terjadi di dunia pendidikan termasuk 

permasalahan-permasalahan pada Kurikulum KBK (2004) dan Kurikulum KTSP 

(2006) sehingga perlu dilakukannya penyempurnaan menjadi kurikulum 2013 

karena tidak sesuai lagi dengan kondisi dan keadaan sekarang. Penjelasan 

selanjutnya tentang ke empat elemen perubahan yang mencakup Standar 

Komptensi Lulusan, Isi, Proses dan Penilaian dan hubungannya dengan 

kompetensi yang dibutuhkan di masa depan dan diakhiri dengan bagaimana 

elemen-elemen tersebut saling berkaitan untuk memahami strategi implementasi 

Kurikulum 2013 secara utuh. 

Kurikulum 2013 dikembangkan  dengan  memperhatikan  kepentingan  

nasional  dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. Kepentingan nasional dikembangkan melalui 

penentuan struktur kurikulum, Standar Kemampuan/SK dan Kemampuan 

Dasar/KD serta silabus. Kepentingan daerah dikembangkan untuk membangun 

manusia yang tidak tercabut dari akar budayanya dan mampu berkontribusi 

langsung kepada masyarakat di sekitarnya. 

Ketiga, selanjutnya diuraikan tentang bagaimana terjadinya suatu 

rekonstruksi kompetensi pada kurikulum 2013 dengan membahas kompetensi-

kompetensi pencapaian yang terdiri dari Standar Kompetensi Lulusan (SKL), 

Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) dilanjutkan pembahasan secara 

detail tentang masing-masing kompetensi tersebut.  Menjelaskan bagaimana 

secara utuh struktur kompetensi dan pola pikir keilmuan materi pelajaran yang 

akan diajarkan sehingga dapat dipahami bagaimana kesesuaian proses, 

pendekatan dan model belajar serta strategi evaluasi yang terintegrasi pada 

materi ajar. 



Keempat, Uraian pada bab ini di awali dengan menyajikan tentang materi 

ajar yang menjadi salah satu elemen yang berubah pada Kurikulum 2013 

sehingga perlu pemahanan tentang analisis materi ajar dengan fokus perhatian 

pada bagaimana kesesuaian, kecukupan, keluasan dan kedalaman dari materi 

ajar pada setiap level di masing-masing tingkat satuan pendidikan. Pembahasan 

ini dilengkapi dengan contoh-contoh bagaimana menganalisis Buku Guru dan 

Buku Siswa yang menjadi pegangan guru dan siswa dengan menilik pada materi 

ajar yang disusun, bagaimana mengidentifikasi kesesuaian isi buku guru dan 

siswa dengan tuntutan SKL, KI dan KD dan menjelaskan strategi 

penggunaannya. 

Kelima, hal yang paling penting pada pelaksanaan/implementasi 

kurikulum 2013 adalah terjadinya revolusi pembelajaran sebagai konsekuensi 

terjadinya rekonstruksi kompetensi dan kesesuaian materi ajar dengan 

menggunakan konsep-konsep seperti pembelajaran tematik terpadu untuk 

tingkatan SD dan menjelaskan keterkaitan jaringan tema, silabus dan RPP 

dilanjutkan dengan pembahasan bagaimana pembelajaran Tematik Terpadu 

yang menerapkan pendekatan scientific sesuai model belajar yang relevan 

dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik baik dari aspek fisik, 

moral, sosial, kultural, emosional, maupun intelektual. Diuraikan pula tentang 

model-model pembelajarn inovatif yang lebih banyak digunakan pada tingkatan 

SMP dan SMA dengan disertai contoh-contoh rancangan pembelajarannya. 

Keenam, bab ini diawali dengan menjelaskan tentang perlunya reformasi 

penilaian yang berbasis pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan siswa dengan 

menggunakan penilaian autentik yang mencakup pada ranah kognitif, afektif 

dan psikomotor secara integratif. Penjelasan konsep penilaian autentik dibahas 

secara lengkap dengan memberikan contoh-contoh bentuk penilaian seperti 

penilaian produk, proyek, portofolio dan penilaian tertulis disertai dengan 

contoh-contoh bagaimana merancang dan menyusun penialaian tersebut hingga 



pada bagaimana penerapan konsep penilaian autentik pada proses dan hasil 

belajar di sekolah/madrasah. 

Berbagai pembahasan, dokumen, maupun artikel yang terkait dengan 

Kurikulum 2013 diterbitkan termasuk hasil ujicoba pengembangan dan laporan-

laporan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kurikulum 2013 

menghadapi berbagai masalah dan kendala baik di tingkat nasional maupun di 

tatanan lokal. Dalam konteks tersebut, diharapkan buku ini dapat bermanfaat 

sebagai referensi yang dapat memenuhi kebutuhan kajian teoretis dan tehnik 

untuk memberikan pengetahuan, pemahaman tentang implementasi kurikulum 

2013.  

Dengan demikian, tujuan penulisan buku ini untuk kebutuhan kajian 

teoretis dan tehnik untuk memberikan penjelasan, pengetahuan, pemahaman 

dan bagaimana mengimplementasikan kurikulum 2013 termasuk bagaimana 

merancangnya khususnya dalam proses pembelajaran dan penilaian. 

 

















KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, shalawat atas junjungan 
Nabi Muhammad SAW sehingga buku dengan judul  
“Implementasi Kurikulum 2013: Rekonstruksi Kompetensi, 
Reformasi Pembelajaran dan Revolusi Penilaian” dapat 
terselesaikan. Buku ini berfokus pada dua pembahasan utama 
yakni; 1) menguraikan atau membahas secara konseptual kajian 
tentang perkembangan kurikulum di Indonesia hingga tahap pada 
pengembangan kurikulum 2013, 2) membahas dan menguraikan 
bagaimana implementasi kurikulum 2013 dengan bahasan secara 
detail tentang rekonstruksi kompetesi, terjadinya revolusi 
pembelajaran dan bagaimana mereformasi penilaian pada proses 
dan hasil belajar

Kurikulum 2013 dikembangkan  dengan  memperhatikan  
kepentingan  nasional  dan kepentingan daerah untuk membangun 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kepentingan 
nasional dikembangkan melalui penentuan struktur kurikulum, 
Standar Kemampuan/SK dan Kemampuan Dasar/KD serta silabus. 
Kepentingan daerah dikembangkan untuk membangun manusia 
yang tidak tercabut dari akar budayanya dan mampu berkontribusi 
langsung kepada masyarakat di sekitarnya.

Berbagai pembahasan, dokumen, maupun artikel yang 
terkait dengan Kurikulum 2013 diterbitkan termasuk hasil ujicoba 
pengembangan dan laporan-laporan hasil penelitian menunjukkan 
bahwa implementasi kurikulum 2013 menghadapi berbagai 



masalah dan kendala baik di tingkat nasional maupun di tatanan 
lokal. 

Diharapkan buku ini dapat bermanfaat sebagai referensi 
yang dapat memenuhi kebutuhan kajian teoretis dan tehnik untuk 
memberikan pengetahuan, pemahaman tentang implementasi 
kurikulum 2013

Ucapan terima kasih kepada Rektor UIN Alauddin Bapak 
Prof. DR. H. A. Qadir Gassing, M.Si beserta jajarannya, Dekan 
Fakultas Tarbiyah Bapak DR. H. Salehuddin, M.A dan Kepala 
Pusat Penjaminan Mutu UIN Alauddin Bapak Prof. DR. H. Sabri 
Samin, M.A yang telah memberi kepercayaan dan kesempatan 
kepada kami untuk menyusun suatu karya ilmiah dalam rangka 
program Gerakan Seribu Buku UIN Alauddin Makassar tahap 
ketiga dan semua pihak yang telah membantu. 

Akhirnya kepada suamiku (DR. Mukhtar Lutfi, M. Pd) dan 
anak-anakku yang tercinta (Mukhlisah Mukhtar Lutfi, SE, Rusdi 
Raprayogha, SE, Munawir Mukhtar Lutfi, S.Kom dan Mukjizah 
Mukhtar Lutfi) dan teristimewa ibunda Hj. Wafiah Andi Arfah dan 
Dra. Besse Syamsudduha yang dengan segenap kasih sayang dan 
pengertian kepada penulis, diucapkan terima kasih yang tak henti-
hentinya, semoga perlindungan, keberkahan, dan kesehatan selalu 
menyertai kita dalam melakukan segala aktivitas.  Mohon maaf 
atas segala kekurangan pada hasil penyusunan buku ini. Wassalam.
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BAB	I	

PERKEMBANGAN	KURIKULUM	DI	INDONESIA	

A. Hakikat	Perubahan	Kurikulum	

Perkembangan	dan	perubahan	kurikulum	di	Indonesia	
menjadi	 sebuah	 perjalanan	 panjang	 dalam	 mencapai	
kesempurnaan.	Pembaharuan	kurikulum	biasanya	dimulai	dari	
perubahan	 konsepsional	 yang	 fundamental	 yang	 diikuti	 oleh	
perubahan	 struktural.	 Pembaharuan	 dikatakan	 bersifat	
sebagian	 bila	 hanya	 terjadi	 pada	 komponen	 tertentu	 saja	
misalnya	 pada	 tujuan	 saja,	 isi	 saja,	 metode	 saja,	 atau	 sistem	
penilaiannya	saja.		
	

Pembaharuan	 kurikulum	 bersifat	 menyeluruh	 bila	
mencakup	 perubahan	 semua	 komponen	 kurikulum.	 Menurut	
Mulyasa	 (2013)	pada	umumnya	perubahan	kurikulum	 terkait	
dengan	komponen-komponennya:	a)	Perubahan	dalam	tujuan,	
b)	Perubahan	isi	dan	struktur,	c)	Perubahan	strategi	kurikulum,	
d)	Perubahan	sarana	kurikulum,	dan	e)	Perubahan	dalam	sistem	
evaluasi	kurikulum.	

Perubahan	dalam	tujuan	didasarkan	kepada	pandangan	
hidup	masyarakat	dan	falsafah	bangsa.	Tanpa	tujuan	yang	jelas,	
tidak	 akan	membawa	 perubahan	 yang	 berarti,	 dan	 tidak	 ada	
petunjuk	ke	mana	pendidikan	diarahkan.	

Perubahan	 isi	 dan	 struktur	 meninjau	 struktur	 mata	
pelajaran-	 menyangkut	 isi	 mata	 pelajaran	 (subject	 matter	
curriculum),	 aktivitas	 dan	 pengalaman	 yang	 harus	 diberikan	
termasuk	 organisasi	 (activity	 curriculum)	 atau	 pendekatan	
interdisipliner	 (correlated	 curriculum)	 dari	 mata	 pelajaran-
mata	 pelajaran	 tersebut	 mana	 yang	 termasuk	 pendidikan	
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umum,	pendidikan	keahlian,	pendidikan	akademik	dan	lain-lain.	
Perubahan	 startegi	 kurikulum	 menyangkut	 pelaksanaan	
kurikulum	 yang	 meliputi	 perubahan	 teori	 belajar	 mengajar,	
perubahan	 sistem	 administrasi,	 bimbingan	 dan	 penyuluhan,	
dan	perubahan	sistem	penilaian	hasil	belajar.		

Perubahan	 sarana	 kurikulum	menyangkut	 ketenagaan	
baik	 dari	 segi	 kualitas	 dan	 kuantitas,	 juga	 sarana	 material	
berupa	 perlengkapan	 sekolah	 seperti	 laboraturium,	
perpustakaan,	 alat	 peraga	 dan	 lain-lain.	 Adapun	 perubahan	
dalam	 sistem	 evaluasi	 menyangkut	 metode/cara	 yang	 paling	
tepat	untuk	mengukur/menilai	sejauh	mana	kurikulum	berjalan	
efektif	dan	efesien,	relevan	dan	produktivitas	terhadap	program	
pembelajaran	sebagai	suatu	sistem	dari	kurikulum.	

Dengan	 demikian	 sistem	 kurikulum	 terbentuk	 oleh	
empat	komponen,	yaitu	(1)	komponen	tujuan,	(2)	isi		kurikulum,		
(3)	 	 metode	 	 atau	 	 strategi	 	 pencapaian	 	 tujuan	 	 dan	 	 (4)		
komponen	 evaluasi.	 Sebagai	 suatu	 sistem	 setiap	 komponen	
harus	 saling	 berkaitan	 satu	 sama	 lain.	 Dapat	 dilihat	 pada	
pengertian	 kurikulum	 dalam	 Pasal	 1	 butir	 19	 UU	 Nomor	 20	
Tahun	 2003	 tentang	 Sistem	 Pendidikan	 Nasional	 yaitu	
kurikulum	 adalah	 seperangkat	 rencana	 dan	 pengaturan	
mengenai	 tujuan,	 isi,	 dan	 bahan	 pelajaran	 serta	 cara	 yang	
digunakan	 sebagai	 pedoman	 penyelenggaraan	 kegiatan	
pembelajaran	untuk	mencapai	tujuan	pendidikan	tertentu.	

	
B. Pengembangan	Kurikulum	Di	Indonesia		
	

Dalam	perjalanan	sejarah	sejak	tahun	1945,	kurikulum	
pendidikan	 nasional	 telah	 mengalami	 perubahan,	 yaitu	 pada	
tahun	 1947,	 1952,	 1964,	 1968,	 1975,	 1984,	 1994,	 dan	 2004	
(KBK),	2006	(KTSP)	dan	Kurikulum	2013.	Secara	umum	hikmah	
perjalanan	 dan	 pengembangan	 kurikulum	 sejak	 1975,	 hingga	



 

Misykat Malik Ibrahim - 3 
 

2013	sebagai	continuous	learning	dan	continuous	improvement	
untuk	pengembangan/pembangunan/pendidikan	di	Indonesia.	

	

	
Sumber:	Kemendikbud,	2013	
	

Gambar	1.1	Perkembangan	Kurikulum	di	Indonesia	
	

Pengembangan	kurikulum	di	Indonesia	dikelompokkan	
berdasarkan	tiga	kelompok	kurikulum,	yakni	rencana	pelajaran,	
kurikulum	 berbasis	 tujuan,	 dan	 kurikulum	 berorientasi	
kompetensi,	jelasnya	dapat	dilihat	pada	tampilan	Gambar	1.1	di	
atas	

1. Kurikulum	Rencana	Pelajaran	(1947-1968)	
	

a) Kurikulum	Tahun	1947	(Rentjana	Pelajaran	1947);		

Kurikulum	pertama	yang	lahir	pada	masa	kemerdekaan	
memakai	 istilah	 leer	 plan.	 Dalam	 bahasa	 Belanda,	 artinya	
rencana	pelajaran,	lebih	popular	ketimbang	curriculum	(bahasa	
Inggris).	Kurikulum		yang	dipakai	oleh	Bangsa	Indonesia	pada	

Perkembangan Kurikulum di Indonesia
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Dirinci dalam Rencana 
Pelajaran Terurai

1964
Rencana Pendidikan 
Sekolah Dasar

1968
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Dasar
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Perintis Sekolah 
Pembangunan 
(PPSP)

1975
Kurikulum 
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1984
Kurikulum 1984

1994
Kurikulum 1994

1997
Revisi Kurikulum 1994

2004
Rintisan
Kurikulum 
Berbasis 
Kompetensi (KBK)

2006
Kurikulum 
Tingkat Satuan 
Pendidikan 
(KTSP)

1945 1965 20151955 1975 20051985 1995

2013 
‘Kurikulum 2013’

Materi pengetahuan Produk 
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tahun	 1947	 adalah	 Rentjana	 Pelajaran	 1947.	 Bentuknya	
memuat	dua	hal	pokok,	yaitu	(1)	daftar	mata	pelajaran	dan	jam	
pengajarannya,	(2)	garis-garis	besar	pengajaran.	Kurikulum	ini	
masih	 dipengaruhi	 sistem	 pendidikan	 kolonial	 Belanda	 dan	
Jepang,	 sehingga	 hanya	 meneruskan	 kurikulum	 yang	 pernah	
digunakan	 sebelumnya	 oleh	 Belanda.	 Rentjana	 Pelajaran	
1947		 boleh	 dikatakan	 sebagai	 pengganti	 sistem	 pendidikan	
kolonial	 Belanda.	 Kurikulum	 ini	 tujuannya	 tidak	menekankan	
pada	 pendidikan	 pikiran,	 tetapi	 yang	 diutamakan	 adalah	
pendidikan	watak,	kesadaran	bernegara	dan	bermasyarakat.		

b) Kurikulum	1952	(Rentjana	Peladjaran	Terurai	1952);		

Usaha	 yang	 dilakukan	 oleh	 Menteri	 PP	 dan	 K	 (Mr.	
Soewandi)	untuk	mengubah	sistem	pendidikan	dan	pengajaran	
sehingga	 akan	 lebihs	 esuai	 dengan	 keinginan	 dan	 cita-cita	
bangsa	Indonesia.	Pembentukan	Panitia	Penyelidik	Pengajaran	
adalah	dalam	rangka	mengubah	sistem	pendidikan	kolonial	ke	
dalam	 sistem	 pendidikan	 nasional.	 Sebagai	 konsekuensi	 dari	
perubahan	 sistem	 itu,	 maka	 kurikulum	 pada	 semua	 tingkat	
pendidikan	mengalami	perubahan	pula,	sehingga	yang	semula	
diorientasikan	kepada	kepentingan	kolonial	maka	kini	diubah	
selaras	 dengan	 kebutuhan	 bangsa	 yang	 merdeka.	 Salah	 satu	
hasil	 panitia	 tersebut	 yang	 menyangkut	 kurikulum	 adalah	
bahwa	setiap	rencana	pelajaran	pada	setiap	tingkat	pendidikan	
harus	 memperhatikan	 hal-hal	 sebagai	 berikut	 (Depdikbud,	
1979:108):	

1. Pendidikan	pikiran	harus	dikurangi	
2. Isi	pelajaran	harus	dihubungkan	terhadap	kesenian	
3. Pendidikan	watak	
4. Pendidikan	jasmani	
5. Kewarganegaraan	dan	masyarakat	
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Setelah	 Undang-Undang	 Pendidikan	 dan	 Pengajaran	 No.	 04	
Tahun	1950	dikeluarkan,	maka:	

1. Kurikulum	 pendidikan	 rendah	 ditujukan	 untuk	
menyiapkan	 anak	 memiliki	 dasar-dasar	 pengetahuan,	
kecakapan,	 dan	 ketangkasan	 baik	 lahir	maupun	 batin,	
serta	mengembangkan	bakat	dan	kesukaannya	

2. Kurikulum	 pendidikan	 menengah	 ditujukan	 untuk	
menyiapkan	 pelajar	 ke	 pendidikan	 tinggi,	 serta	
mendidik	 tenaga-tenaga	 ahli	 dalam	 pelbagai	 lapangan	
khusus,	 sesuai	 dengan	 bakat	 masing-masing	 dan	
kebutuhan	masyarakat	

3. Kurikulum	 pendidikan	 tinggi	 ditujukan	 untuk	
menyiapkan	 pelajaran	 agar	 dapat	 menjadi	 pimpinan	
dalam	 masyarakat,	 dan	 dapat	 memelihara	 kemajuan	
ilmu,	dan	kemajuan	hidup	kemasyarakatan.	

c) Kurikulum	Rentjana	pelajaran	1964	

Sesuai	 dengan	 Keputusan	 MPRS	 No.	 II/MPRS/1960	
telah	dirumuskan	mengenai	manusia	sosialis	Indonesia	sebagai	
suatu	 bagian	 dari	 sosialisme	 Indonesia	 yang	 menjadi	 tujuan	
pembangunan	nasional,	yakni	tata	masyarakat	adil	dan	makmur	
berdasarkan	Pancasila.	 (Tilaar,	 1995:254).	Maka,	 pelaksanaan	
keputusan	 tersebiut	 di	 sekolah	 diimplementasikan	 ke	 dalam	
kurikulum	 yang	 dapat	 menjiwai	 keputusan	 MPRS	 tersebut.	
Melalui	Kpeutusan	Presiden	Republik	Indonesia	No,	145	Tahun	
1965	 tentang	 Nama	 dan	 Rumusan	 Induk	 Sistem	 Pendidikan	
Nasional	antara	lain	dirumuskan	mengenai	pembinaan	manusia	
Indonesia	sebagai	berikut.	

1. Manusia	 Indonesia	 baru	 yang	 berjiwa	 Pancasila	
Manipol/USDEK	dan	sanggup	berjuang	untuk	mencapai	
cita-cita	tersebut	
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2. Manpower	 yang	 cukup	 untuk	 melaksanakan	
pembangunan	

3. Kepribadian	kebudayaan	nasional	yang	luhur	
4. Ilmu	dan	teknologi	yang	tinggi	
5. Pergerakan	 massa	 aksinya	 seluruh	 kekuatan	 rakyat	

dalam	pembangunan	dan	revolusi	

Sesuai	 dengan	 Ketetapan	 MPRS	 No.	 II/MPRS/1960	
maka	pendidikan	berfungsi	sebagai	berikut.	

1. Pendidikan	 sebagai	 Pembina	 manusia	 Indonesia	 baru	
yang	berakhlak	tinggi	

2. Pendidikan	sebagai	produsen	tenaga	kerja	dalam	semua	
bidang	dan	tingkatan	

3. Pendidikan	 sebagai	 lembaga	 pengembangan	
kebudayaan	nasional	

4. Pendidikan	 sebagai	 lembaga	 pengembangan	 ilmu	
pengetahuan	teknik	dan	fisik/mental	

5. Pendidikan	 sebagai	 lembaga	 penggerak	 seluruh	
kekuatan	rakyat.	

Kurikulum	 1960an	 ini	 erat	 kaitannya	 dengan	 situasi	
politik	di	Indonesia	pada	zaman	itu	sehingga	dirumuskan	bahwa	
“pendidikan	 sebagai	 alat	 revolusi	 dalam	 suasana	 berdikari	
mengharuskan	 pembantingan	 stir	 dalam	 segala	 bidang	
khususnya	 bidang	 pendidikan”	 (Tilaar,	 1995:255).	 Maka	
berdasarkan	kebijakan	pemerintah	tersebut,	tujuan	pendidikan	
di	mulai	 dari	 pendidikan	 dasar	 hingga	 perguruan	 tinggi	 ialah	
melahirkan	warga	negara	 yang	 sosialis	 Indonesia	 yang	 susila,	
bertanggung	 jawab	 atas	 terselenggaranya	masyarakat	 sosialis	
Indonesia,	adil	dan	makmur,	baik	spiritual	maupun	material	dan	
yang	 berjiwa	 Pancasila.isi	 moral	 pendidikan	 nasional	 ilah	
Pancasila	 Manipol/USDEK.	 Kemudian,	 Penetapan	 Presiden	
Republik	 Indonesia	No.	 19	 Tahun	 1965	 tentang	 Pokok-Pokok	
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Sistem	 Pendidikan	 Nasional	 Pancasila	 menjelaskan	 sistem	
pendidikan	nasional	terdiri	atas:	

1. Pendidikan	Biasa	(Pendidikan	Pra-Sekolah,	Pendidikan	
Dasar,	Pendidikan	Menengah,	dan	Pendidikan	Tinggi)	

2. Pendidikan	Khusus	
3. Pendidikan	Luar	Biasa	

Rencana	Pendidikan	1964	melahirkan	Kurikulum	1964	
yang	 menitik	 beratkan	 pada	 pengembangan	 daya	 cipta,	 rasa,	
karsa,	karya,	dan	moral,	yang	kemudian	dikenal	dengan	istilah	
Pancawardhana	 (http://pjjpgsd.dikti.go.id),	 disebutkan	
Pancawardhana	 karena	 lima	 kelompok	 bidang	 studi,	 yaitu	
kelompok	 perkembangan	 moral,	 kecerdasan,	
emosional/artisitk,	 keprigelan	 (keterampilan),	 dan	 jasmaniah.	
Pada	 saat	 itu	 pendidikan	 dasar	 lebih	 menekankan	 pada	
pengetahuan	dan	kegiatan	fungsional	praktis,	yang	disesuaikan	
dengan	perkembangan	anak.	

d) Kurikulum	1968	

Lahirnya	 Orde	 Baru	 memberikan	 warna	 tersendiri	
dalam	sistem	pendidikan	 Indonesia.	 Sesuai	dengan		ketetapan	
TAP	MPRS	No.	XXVII/MPRS/1966	tentang	Agama,	Pendidikan,	
dan	 Kebudayaan,	 maka	 dirumuskan	 mengenai	 tujuan	
pendidikan	 sebagai	 bentuk	 manusia	 Pancasilais	 sejati	
berdasarkan	 ketentuan-ketentuan	 sesuai	 dengan	 Pembukaan	
UUD	 1945	 dan	 isi	 UUD	 1945.	 Isi	 dari	 kurikulum	 1968	 ialah	
mempertinggi	 mental-moral-budi	 pekerti	 dan	 memperkuat	
keyakinan	 beragama,	 mempertinggi	 kecerdasan	 dan	
keterampilan,	 membina/memperkembangkan	 fisik	 yang	 kuat	
dan	sehat.	

Kurikulum	 1968	 merupakan	 pembaharuan	 dari	
Kurikulum	 1964,	 yaitu	 dilakukannya	 perubahan	 struktur	
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kurikulum	pendidikan	dari	Pancawardhana	menjadi	pembinaan	
jiwa	 pancasila,	 pengetahuan	 dasar,	 dan	 kecakapan	 khusus.	
Kurikulum	 1968	 merupakan	 perwujudan	 dari	 perubahan	
orientasi	 pada	 pelaksanaan	 UUD	 1945	 secara	 murni	 dan	
konsekuen.	 Dari	 segi	 tujuan	 pendidikan,	 Kurikulum	 1968	
bertujuan	 bahwa	 pendidikan	 ditekankan	 pada	 upaya	 untuk	
membentuk	manusia	Pancasila	sejati,	kuat,	dan	sehat	 jasmani,	
mempertinggi	 kecerdasan	 dan	 keterampilan	 jasmani,	 moral,	
budi	pekerti,	dan	keyakinan	beragama.	Isi	pendidikan	diarahkan	
pada	 kegiatan	 mempertinggi	 kecerdasan	 dan	 keterampilan,	
serta	 mengembangkan	 fisik	 yang	 sehat	 dan	 kuat.	 Kelahiran	
Kurikulum	 1968	 bersifat	 politis:	 mengganti	 Rencana	
Pendidikan	 1964	 yang	 dicitrakan	 sebagai	 produk	Orde	 Lama.	
Tujuannya	 pada	 pembentukan	 manusia	 Pancasila	 sejati.	
Kurikulum	 1968	 menekankan	 pendekatan	 organisasi	 materi	
pelajaran:	kelompok	pembinaan	Pancasila,	pengetahuan	dasar,	
dan	kecakapan	khusus.	Jumlah	pelajarannya	Sembilan.	

2. Kurikulum	 Berorientasi	 Pencapaian	 Tujuan	 (1975-
1994)	
	

a) Kurikulum	1975	

Pada	tahun	1973,	GBHN	pertama	dilaksanakan	sebagai	
Keputusan	MPR	No.	 II/MPR/1973.	 Berdasarkan	 TAP	MPR	 ini	
dan	 juga	 hasil	 dari	 beberapa	 percobaan	 dalam	 bidang	
pendidikan	 dan	 pengajaran	 maka	 disusun	 kurikulum	 1975.	
Untuk	pertama	kalinya	 kurikulum	 ini	 didasarkan	pada	 tujuan	
pendidikan	 yang	 jelas.	 Dari	 tujuan	 pendidikan	 tersebut	
dijabarkan	 tujuan-tujuan	 yang	 ingin	 dicapai	 yaitu	 tujuan	
instruksional	umum,	tujuanj	instruksional	khusus,	dan	berbagai	
rincian	 lainnya	 sehingga	 jelas	 apa	 yang	 akan	 dicapai	 melalui	
kurikulum	tersebut.	
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Kurikulum	 ini	 memiliki	 kelemahan	 di	 mana	
diberlakukan	sistem	sentralistik	dan	menganggap	bahwa	para	
guru	 di	 sekolah-sekolah	 samapai	 ke	 daerah-daerah	 terpencil	
mengerti	dengan	sendirinya	tujuan	kurikulum.	Selain	itu,	setiap	
usaha	 pembaruan	 pendidikan,	 pemerintah	 tidak	
mengikutsertakan	 guru	 sejak	 awal	 padahal	 guru	 sebagai	
pelaksana	pembelajaran	di	kelas,	sehingga	bukanlah	dipandang	
sebagai	objek	tetapi	subjek.	

Dalam	 kurikulum	 ini,	 satu	 hal	 yang	 menonjol	 adalah	
dengan	 digunakannya	 sistem	 instruksional.	 Dalam	 tiap	 mata	
pelajaran,	 diberikan	 tujuan	 kurikulum,	 dan	 di	 tiap	 bahasan,	
diberikan	 pula	 tujuan	 instruksional	 bagi	 guru	 dan	 siswa	 apa	
yang	 harus	 dicapai.	 Jadi	 dalam	 pengajaran,	 sudah	 ditentukan	
tujuan-tujuan	 yang	 setelah	 proses	 belajar,	 harus	 dicapai	 oleh	
siswa.	 Hal	 ini	 tentu	 saja	 membuat	 bahan	 ajar	 tidak	 bisa	
berkembang.	 Proses	 belajar	 ditentukan	 terlebih	 dahulu	 oleh	
pembuat	kebijakan	tentang	output	yang	ingin	dihasilkan.	Siswa	
dan	 guru	 akan	 cenderung	 lebih	 pasif	 dalam	 proses	 belajar	
mengajar.	Adapun	ciri-ciri	 lebih	 lengkap	kurikulum	 ini	 adalah	
sebagai	berikut:	

1. Berorientasi	pada	tujuan.	
2. Menganut	 pendekatan	 integratif	 dalam	 arti	 bahwa	

setiap	 pelajaran	 memiliki	 arti	 dan	 peranan	 yang	
menunjang	kepada	tercapainya	tujuan-tujuan	yang	lebih	
integratif.	

3. Menekankan	kepada	efisiensi	dan	efektivitas	dalam	hal	
daya	dan	waktu.	

4. Menganut	 pendekatan	 sistem	 instruksional	 yang	
dikenal	 dengan	 Prosedur	 Pengembangan	 Sistem	
Instruksional	(PPSI).	Sistem	yang	senantiasa	mengarah	
kepada	 tercapainya	 tujuan	yang	 spesifik,	dapat	diukur	
dan	dirumuskan	dalam	bentuk	tingkah	laku	siswa.	
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5. Dipengaruhi	psikologi	tingkah	laku	dengan	menekankan	
kepada	 stimulus	 respon	 (rangsang-jawab)	 dan	 latihan	
(drill).	

Kurikulum	 tahun	 1968	 yang	 telah	 dilaksanakan	 di	
berbagai	sekolah	ternyata	dipandang	kurang	sesuai	lagi	dengan	
kondisi	 masyarakat	 mulai	 tahun	 1975	 dikembangkan	
kurikulum	 baru	 yang	 dikenal	 dengan	 Kurikulum	 SD	 1975.	
Kurikulum	 1975	 dimaksudkan	 untuk	 mencapai	 tujuan	
pendidikan	 sekolah	 yang	 secara	 umum	 mengharapkan	
lulusannya	:	

1.			Memiliki	 sifat-sifat	 dasar	 sebagai	 warga	 Negara	 yang	
baik	

2.			Sehat	jasmani	dan	rohani,	dan	
3.	 Memiliki	 pengetahuan,	 keterampilan	 dan	 sikap	 dasar	
yang	diperlukan	untuk		melanjutkan	pelajaran;	

4.			Bekerja	di	masyarakat;	
5.			Mengembangkan	 diri	 sesuai	 dengan	 asas	 pendidikan	
hidup	

Kurikulum1975	hingga	menjelang	tahun	1983	dianggap	
sudah	tidak	mampu	lagi	memenuhi	kebutuhan	masyarakat	dan	
tuntunan	ilmu	pengetahuan	dan	teknologi.	

b) Kurikulum	1984	

Kurikulum	 1984	 merupakan	 penyempurnaan	 dari	
kurikulum	1975.	Dengan	masukan	yang	sangat	berarti	dari	hasil	
komisi	 pembaharuan	 pendidikan	 pendidikan	 nasional,	 begitu	
pula	dengan	TAP	MPR	No.	 IV/1983,	maka	 lahirlah	Kurikulum	
1984	 dengan	 ciri-ciri	 menonjol	 menjawab	 tiga	 pertanyaan	
pokok	sebagai	berikut:	a)	apa	yang	akan	diajarkan?	b)	Mengapa	
diajarkan?	c)	Bagaimana	diajarkan?	
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Materi	 kurikulum	 1984	 pada	 dasarnya	 tidak	 banyak	
berbeda	dengan	materi	kurikulum	1975,	yang	berbeda	adalah	
organisasi	 pelaksanaannya	 sehingga	 dengan	 demikian	
kurikulum	 1984	 dapat	 dilaksanakan	 dengan	 memanfaatkan	
bahan-bahan	 dan	 buku-buku	 yang	 ada.	 Pendekatan	 proses	
belajar-mengajar	pada	kurikulum	sekolah	dasar1984	diarahkan	
guna	 membentuk	 keterampilan	 murid	 untuk	 memproses	
perolehannya.	Kurikulum	1984	ini	juga	memiliki	permasalahan	
yang	 sama	 dengan	 kurikulum-kurikulum	 sebelumnya	 yang	
diberlakukan	 secara	 sentralistik	 sehingga	 memerlukan	
penyesuaian-penyesuaian	 di	 daerah.	 Keterbatasan	 dana	 pun	
menjadi	 alasan	 klasikal	 dalam	 pelkasanaan	 kuriukulum	 ini.	
Salah	 satu	 unsur	 yang	 mebatasi	 keberhasilannya	 antara	 lain	
mutu	 para	 guru	 tidak	 sesuai	 dengan	 yang	 diharapkan.	
Pendekatan	 pengajarannya	 berpusat	 pada	 anak	 didik	melalui	
cara	 belajar	 siswa	 aktif	 (CBSA).	 CBSA	 adalah	 pendekatan	
pengajaran	yang	memberikan	kesempatan	kepada	siswa	untuk	
aktif	 terlibat	 secara	 fisik,	 mental,	 intelektual,	 dan	 emosional	
dengan	harapan	siswa	memperoleh	pengalaman	belajar	secara	
maksimal,	 baik	 dalam	 ranah	 kognitif,	 afektif,	 maupun	
psikomotor.	

Perbaikan	yang	dilakukan	dalam	kurikulum	 ini	 adalah	
adanya	CBSA	dan	sistem	spiral.	CBSA	adalah	singkatan	dari	Cara	
Belajar	Siswa	Aktif.	Di	 sini,	 siswa	akan	 lebih	dilibatkan	dalam	
pengembangan	 proses	 belajar	 mengajar.	 Meski	 isistem	
instruksional	masih	 tetap	 dipertahankan,	 namun	 siswa	 diberi	
kebebasan	untuk	mengembangkan	cara	untuk	mencapai	tujuan	
tersebut.	Di	sini	pusat	pembelajaran	mulai	bergeser	dari	teacher	
oriented,	ke	student	oriented.	Selain	 itu,	ada	pula	sistem	spiral	
yang	tiap	jenjang	pendidikan	mata	pelajaran	akan	berbeda	dari	
segi	 kedalaman	 materi.	 Sehingga	 demikan,	 semakin	 tinggi	
jenjang	 pendidikannya,	 maka	 materi	 yang	 diberikan	 akan	
semakin	 dalam	 dan	 detil.	 Adapun	 ciri	 umum	 kurikulum	 ini	
adalah	sebagai	berikut:	
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1. Berorientasi	kepada	tujuan	instruksional.	
2. Pendekatan	 pengajarannya	 berpusat	 pada	 anak	 didik	

melalui	cara	belajar	siswa	aktif	(CBSA).	
3. Materi	 pelajaran	 dikemas	 dengan	 nenggunakan	

pendekatan	spiral.	
4. Menanamkan	 pengertian	 terlebih	 dahulu	 sebelum	

diberikan	latihan.	
5. Menggunakan	pendekatan	keterampilan	proses.	

c) Kurikulum	1994	

Menyadari	 akan	 kebutuhan	 pembangunan	 nasional,	
demikian	 pula	 dengan	 lahirnya	 Undang-Undang	 Pokok	
Pendidikan	 Naisonal	 No.	 02	 Tahun	 1989	 tentang	 Sistem	
Pendidikan	 Nasional,	 maka	 dirasa	 perlu	 menyusun	 suatu	
kurikulum	baru	sebagai	penyempurnaan	dari	Kurikulum	1984.	
Kurikulum	 ini	 dilaksanakan	 dan	 diberlakukan	 mulai	 tahun	
1994/1995	 secara	 bertahap.	 Dimulai	 pada	 tahun	 1994/1995	
Kurikulum	1994	diberlakukan	untuk	kelas	1	dan	4	SD,	kelas	1	
SMP,	dan	kelas	1	SMA.	Dengan	demikian	di	dalam	jangka	waktu	
seluruh	Kurikulum	1994	itu	telah	dilaksanakan.	

Adapun	ciri	umum	dari	kurikulum	ini	adalah	sebagai	berikut:	

1. Sifat	kurikulum	objective	based	curriculum	
2. Pembagian	tahapan	pelajaran	di	sekolah	dengan	sistem	

caturwulan.	
3. Pembelajaran	 di	 sekolah	 lebih	 menekankan	 materi	

pelajaran	yang	cukup	padat	(berorientasi	kepada	materi	
pelajaran/isi).	

4. Kurikulum	 1994	 bersifat	 populis,	 yaitu	 yang	
memberlakukan	 satu	 sistem	 kurikulum	 untuk	 semua	
siswa	di	seluruh	Indonesia.	
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5. Dalam	 pelaksanaan	 kegiatan,	 guru	 menggunakan	
strategi	yang	melibatkan	siswa	aktif	dalam	belajar,	baik	
secara	mental,	fisik,	dan	sosial.	

Selama	 dilaksanakannya	 kurikulum	 1994	 muncul	
beberapa	 permasalahan,	 terutama	 sebagai	 akibat	 dari	
kecenderungan	 kepada	 pendekatan	 penguasaan	 materi	
(content	oriented),	di	antaranya	sebagai	berikut:	

	
1.	 Beban	 belajar	 siswa	 terlalu	 berat	 karena	 banyaknya	
mata	pelajaran	dan	banyaknya	materi/substansi	setiap	
mata	pelajaran.	

	
2.	Materi	 pelajaran	dianggap	 terlalu	 sukar	 karena	 kurang	
relevan	dengan	tingkat		perkembangan		berpikir		siswa,		
dan		 kurang		 bermakna		 karena	kurang	terkait	dengan	
aplikasi	kehidupan	sehari-hari.	

	
3.	Permasalahan				di				atas				terasa				saat				berlangsungnya				
pelaksanaan	kurikulum	1994.	Hal	 ini	mendorong	para	
pembuat	kebijakan	untuk	menyempurnakan		kurikulum		
tersebut.	 Salah	 	 satu	 	 upaya	 penyempurnaan	 itu	
diberlakukannya	 Suplemen	 Kurikulum	 1994.	
Penyempurnaan	 tersebut	 dilakukan	 dengan	 tetap	
mempertimbangkan	 prinsip	 	 	 penyempurnaan			
kurikulum,	 	 yaitu:	 	 	 a)	 	 	 Penyempurnaan	 kurikulum	
secara	 terus	 menerus	 sebagai	 upaya	 menyesuaikan	
kurikulum	 dengan	 perkembangan	 ilmu	 pengetahuan	
dan	 teknologi,	 serta	 tuntutan	 kebutuhan	 masyarakat,	
dan	 b)	 Penyempurnaan	 kurikulum	 dilakukan	 untuk	
mendapatkan	 proporsi	 yang	 tepat	 antara	 tujuan	 yang	
ingin	dicapai	dengan	beban	belajar,	potensi	 siswa,	dan	
keadaan	lingkungan	serta	sarana	pendukungnya.	

		
4.	 Penyempurnaan	 	 kurikulum	 	 dilakukan	 	 untuk		
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memperoleh	 	 kebenaran	 substansi	 materi	 pelajaran		
dan		kesesuaian		dengan		tingkat	perkembangan	siswa.	

	
5.		Penyempurnaan	kurikulum	mempertimbangkan	
berbagai	aspek	terkait,	seperti	tujuan	materi,	
pembelajaran,	evaluasi,	dan	sarana/prasarana	
termasuk	buku	pelajaran.	

	
6.	 Penyempurnaan	 kurikulum	 	 tidak	 	 mempersulit	 	 guru						
dalam	 mengimplementasikan	 dan	 tetap	 dapat	
menggunakan	 buku	 pelajaran	 dan	 sarana	 prasarana	
pendidikan	 lainnya	 yang	 tersedia	 di	 sekolah.	
Penyempurnaan	 kurikulum	 1994	 di	 pendidikan	 dasar	
dan	 menengah	 dilaksanakan	 bertahap	 yaitu	 tahap	
penyempurnaan	 jangka	 pendek	 dan	 penyempurnaan	
jangka	panjang.	

3. Kurikulum	Berorientasi	Kompetensi		
	

a) Kurikulum	Berbasis	Kompetensi	(KBK)	2004	

Awal	 tahun	 2004	 Kurikulum	 Berbasis	 Kompetensi	
(KBK)	 diterapkan	 di	 Indonesia	 dengan	 penekanan	 agar	 siswa	
yang	 mengikuti	 pendidikan	 di	 sekolah	 memiliki	 kompetensi	
yang	 diinginkan.	 Kompetensi	 merupakan	 perpaduan	 antara	
pengetahuan,	keterampilan,	nilai	serta	sikap	yang	ditunjukkan	
dalam	kebiasaan	berpikir	dan	bertindak	(Mulyasa,	E.,	2010:37).	
Sehingga	KBK	diharapkan	dapat	mengembangkan	pengetahuan,	
pemahaman,	 kemampuan,	 nilai,	 sikap,	 dan	 minat	 siswa	 agar	
dapat	 melakukan	 sesuatu	 dalam	 bentuk	 keterampilan,	 tepat,	
dan	 berhasil	 dengan	 penuh	 tanggung	 jawab.	 KBK	 mencakup	
beberpa	 kompetensi	 dan	 seperangkat	 tujuan	 pembelajaran	
yang	harus	dicapai	siswa.	Kegiatan	pembelajaran	pun	diarahkan	
untuk	 membantu	 siswa	 menguasai	 kompetensi-kompetensi	
agar	tujuan	pembelajaran	tercapai.	
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Kurikulum	Berbasis	Kompetensi	(KBK)	dapat	diartikan	
sebagai	 suatu	 konsep	 kurikulum	 yang	 menekankan	 pada	
pengembangan	 kemampuan	 melakukan	 (kompetensi)	 tugas-
tugas	dengan	standar	performansi	 tertentu,	 sehingga	hasilnya	
dapat	 dirasakan	 oleh	 peserta	 didik,	 berupa	 penguasaan	
terhadap	seperangkat	kompetensi	tertentu.		

KBK	 tidak	 lagi	 mempersoalkan	 proses	 belajar,	 proses	
pembelajaran	 dipandang	 merupakan	 wilayah	 otoritas	 guru,	
yang	terpenting	pada	tingkatan	tertentu	peserta	didik	mencapai	
kompetensi	 yang	 diharapkan.	 Kompetensi	 dimaknai	 sebagai	
perpaduan	 pengetahuan,	 keterampilan,	 nilai,	 dan	 sikap	 yang	
direfleksikan	 dalam	 kebiasaan	 berpikir,	 dan	 bertindak.	
Seseorang	 telah	 memiliki	 kompetensi	 dalam	 bidang	 tersebut	
yang	tercermin	dalam	pola	perilaku	sehari-hari.	

Depdiknas	 mengemukakan	 karakteristik	 KBK	 ialah	
sebagai	berikut.	

1. Menekankan	pada	ketercapaian	kopoetensi	 siswa	baik	
secara	individual	maupun	klasikal	

2. Berorientasi	pada	hasil	belajar	dan	keberagaman	
3. Penyampaian	 dalam	 pembelajaran	 menggunakan	

pendekatann	dan	metode	bervariasi	
4. Sumber	 belajar	 bukan	 hanya	 guru	 tetapi	 juga	 sumber	

belajar	lainnya	yang	memenuhi	unsure	edukatif	
5. Penilaian	 menekankan	 pada	 proses	 dan	 hasil	 belajar	

dalam	 upaya	 poenguasaan	 atau	 pencapaian	 suatu	
kompetensi.	

KBK	 memiliki	 empat	 komponen,	 yaitu	 kurikulum	 dan	
hasil	 belajar	 (KHB),	 penilaian	 berbasis	 kelas	 (PBK),	 kegiatan	
belajar	mengajar	 (KBM),	 dan	pengelolaan	 kurikulum	berbasis	
sekolah	 (PKBS).	KHB	berisi	tentang	perencaan	pengembangan	
kompetensi	siswa	yang	perlu	dicapai	secara	keseluruhan	sejak	
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lahir	 sampai	 usia	 18	 tahun.	 PBK	 adalah	 melakukan	 penilaian	
secara	seimbang	di	tiga	ranah,	dengan	menggunakan	instrumen	
tes	 dan	 non	 tes,	 yang	 berupa	 portofolio,	 produk,	 kinerja,	 dan	
pencil	 test.	 KBM	 diarahkan	 pada	 kegiatan	 	 aktif	 	 siswa	 	 dala		
membangun	 	makna	 	 atau	 	pemahaman,	guru	 tidak	bertindak	
sebagai	 satu-satunya	sumber	belajar,	 tetapi	sebagai	motivator	
yang	 dapat	 menciptakan	 suasana	 yang	 memungkinkan	 siswa	
dapat	belajar	secara	penuh	dan	optimal	

b) Kurikulum	Tingkat	Satuan	Pendidikan	(KTSP)	2006	

Sejak	tahun	2001,	berdasarkan	Undang-Undang	Nomor	
22	Tahun	1999	tentang	Pemerintah	Daerah	telah	diberlakukan	
otonomi	daerah	bidang	pendidikan	dan	kebudayaan.	Visi	pokok	
dari	 otonomi	 dalam	 penyelenggaraan	 pendidikan	 bermuara	
pada	 uaya	 pemberdayaan	 terhadap	masyarakat	 daerah	 untuk	
menentukan	 sendiri		 jenis	 dan	 muatan	 kurikulum,	 proses	
pembelajaran	 dan	 sistem	 penilaian	 hasil	 belajar,	 guru	 dan	
kepala	sekolah.		

Kurikulum	Tingkat	 Satuan	Pendidikan	 (KTSP)	disusun	
untuk	 menjalankan	 amanah	 yang	 tercantum	 dalam	 Undang-
Undang	 Republik	 Indonesia	 Nomor	 20	 Tahun	 2003	 tentang	
Sistem	 Pendidikan	 Nasional	 dan	 Peraturan	 Pemerintahan	
Republik	 Indonesia	 Nomor	 19	 Tahun	 2005	 tentang	 Standar	
Nasional	Pendidikan	(Muslich,	2009:1)	

Otonomi	 penyelenggaraan	 pendidikan	 tersebut	 pada	
gilirannya	 berimplikasi	 pada	 perubahan	 sistem	 majanemen	
pendidikan	 dari	 pola	 sentralisasi	 ke	 desentralisasi	 dalam	
pengelolaan	 pendidikan	 (Muhaimin,	 dkk.	 2008:2).	 Guru	
memiliki	 otoritas	 dalam	 mengembangkan	 kurikulum	 secara	
bebas	 dengan	 memperhatikan	 karakteristik	 siswa	 dan	
lingkungan	di	sekolahnya.	
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KTSP	yang	merupakan	penyempurnaan	dari	Kurikulum	
2004	 (KBK)	 adalah	 kurikulum	 operasional	 yang	 disusun	 dan	
dilaksanakan	 di	 masing-masing	 satuan	 pendidikan/sekolah.	
KTSP	terdiri	dari	tujuan	pendidikan	tingkat	satuan	pendidikan,	
struktur	 dan	 muatan	 kurikulum	 tingkat	 satuan	 pendidikan,	
kalender	 pendidikan,	 dan	 silabus.	 Silabus	 adalah	 rencana	
pembelajaran	 pada	 suatu	 dan/atau	 kelompok	 mata	
pelajaran/tema	tertentu	yang	mencakup	standar	kompetensi	 ,	
kompetensi	 dasar,	 materi	 pokok/pembelajaran,	 kegiatan	
pembelajaran,	 indikator,	 penilaian,	 alokasi	 waktu,	 dan	
sumber/bahan/alat	 belajar.	 Silabus	 merupakan	 penjabaran	
standar	 kompetensi	 dan	 kompetensi	 dasar	 ke	 dalam	 materi	
pokok/pembelajaran,	 kegiatan	 pembelajaran,	 dan	 indikator	
pencapaian	kompetensi	untuk	penilaian.	

Nampak	 jelas	 bahwa	 tujuan	 mengapa	 pemerintah	
memberlakukan	KTSP	pada	 setiap	 jenjang	pendidikan.	Tujuan	
tersebut	 dijabarkan	 sebagai	 berikut:	 Secara	 umum	 tujuan	
diterapkannya	 KTSP	 adalah	 untuk	 memandirikan	 	 dan	
memberdayakan	 	 satuan	 	 pendidikan	 	 melalui	 pemberian	
kewenangan	 (otonomi)	 kepada	 lembaga	 pendidikan	 dan	
mendorong	sekolah	untuk	melakukan	pengambilan	keputusan	
secara	partisipatif	dalam	pengembangan	kurikulum.	

	
KTSP	 perlu	 diterapkan	 pada	 satuan	 pendidikan	

berkaitan	 dengan	 tujuh	 hal	 berikut	 :	 (a)	 Sekolah	 lebih	
mengetahui	 kekuatan,	 kelemahan,	 peluang	 dan	 ancaman	 bagi	
dirinya.	 (b)	 Sekolah	 lebih	mengetahui	 kebutuhan	 lembaganya,	
khususnya	 input	 pendidikan	 yang	 akan	 dikembangkan.	 (c)	
Pengambilan	 keputusan	 lebih	 baik	 dilakukan	 oleh	 sekolah	
karena	 sekolah	 sendiri	 yang	 paling	 tahu	 yang	 terbaik	 bagi	
sekolah	tersebut.(d)	Keterlibatan	warga	sekolah	dan	masyarakat	
dalam	 pengembangan	 kurikulum	 dapat	 menciptakan	
transparansi	 dan	 demokrasi	 yang	 sehat.	 (e)	 Sekolah	 dapat	
bertanggung	 jawab	 tentang	 mutu	 pendidikannya	 masing-
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masing.	 (f)	 Sekolah	 dapat	 melakukan	 persaingan	 yang	 sehat	
dengan	 sekolah-sekolah	 lain	 dalam	 meningkatkan	 mutu	
pendidikan.	 (g)	 Sekolah	 dapat	 merespon	 aspirasi	 masyarakat	
dan	 lingkungan	 yang	 berubah	 secara	 cepat	 serta	
mengakomodasikannya	dengan	KTSP.	

	
Adapun	 prinsip-prinsip	 pengembangan	 KTSP	menurut	

Permendiknas	nomor	22	tahun	2006	adalah	sebagai	berikut:	
1. Berpusat	pada	potensi,	perkembangan,	serta	kebutuhan	

peserta	 didik	 dan	 lingkungannya.Pengembangan	
kurikulum	didasarkan	atas	prinsip	bahwa	peserta	didik	
adalah	sentral	proses	pendidikan	agar	menjadi	manusia	
yang	bertakwa,	 berakhlak	mulia,	 berilmu,	 serta	warga	
negara	 yang	 demokratis	 sehingga	 perlu	 disesuaikan	
dengan	 potensi,	 perkembangan,	 kebutuhan,	 dan	
lingkungan	peserta	didik.	
	

2. Beragam				dan				terpadu.				Kurikulum				dikembangkan				
dengan	 memperhatikan	 keragaman	 peserta	 didik,	
kondisi	daerah	dengan	tidak	membedakan	agama,	suku,	
budaya,	 adat,	 serta	 status	 sosial	 ekonomi	 dan	 gender.	
Kurikulum	meliputi	substansi	komponen	muatan	wajib	
kurikulum,	 	 muatan	 lokal,	 dan	 pengembangan	 diri	
secara	terpadu.	
	

3. Tanggap	 terhadap	 perkembangan	 ilmu	 pengetahuan,	
teknologi,	 dan	 seni.Kurikulum	 dikembangkan	 atas	
kesadaran	bahwa	ilmu	pengetahuan,	teknologi,	dan	seni	
berkembang	secara	dinamis.	
	

4. Relevan	dengan	kebutuhan.	
	

5. Kurikulum	 dikembangkan	 dengan	 memperhatikan	
relevansi	pendidikan	tersebut	dengan	kebutuhan	hidup	
dan	dunia	kerja.	
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6. Menyeluruh							dan							berkesinambungan.							Substansi							

kurikulum	 direncanakan	 dan	 disajikan	 secara	
berkesinambungan	antar	semua	jenjang	pendidikan.	
	

7. Belajar	 sepanjang	 hayat,	 kurikulum	 diarahkan	 kepada	
proses	 pengembangan,	 pembudayaan,	 dan	
pemberdayaan	 peserta	 didik	 yang	 berlangsung	
sepanjang	hayat.	
	

8. Seimbang	antara	kepentingan	global,	nasional,	dan	lokal.	
Kurikulum	 dikembangkan	 dengan	 memperhatikan	
kepentingan	 global,	 nasional,	 dan	 lokal	 untuk	
membangun	kehidupan	masyarakat	
	

c) Kurikulum	2013	

Kurikulum	 2013	 merupakan	 kurikulum	 yang	
diharapkan	sebagai	penyempurnaan	dari	kurikulum	KTSP	dan	
sedang	 dalam	 dalam	 proses	 pelaksanaan	 	 oleh	 pemerintah,	
karena	ini	merupakan	perubahan	dari	struktur	kurikulum	KTSP.	
Pelaksanaan	penerapan	kurikulum	2013	ini	diawali	pemerintah	
dengan	 melakukan	 uji	 public	 untuk	 menentukan	 kelayakan	
kurikulum	ini	di	mata	public.	Kemudian	pada	akhirnya	di	tahun	
2013	mulai	diberlakukan	kurikulum	ini	secara	bertahap.		

	
Kurikulum	 2013	 diberlakukan	 secara	 bertahap	 mulai	

tahun	 ajaran	 2013-2014	 melalui	 pelaksanaan	 terbatas,	
khususnya	 bagi	 sekolah-sekolah	 yang	 sudah	 siap	
melaksanakannya.	 Pada	Tahun	Ajaran	2013/2014,	Kurikulum	
2013	dilaksanakan	secara	terbatas	untuk	Kelas	I	dan	IV	Sekolah	
Dasar/Madrasah	 Ibtida’iyah	 (SD/MI),	 Kelas	 VII	 Sekolah	
Menengah	 Pertama/Madrasah	 Tsanawiyah	 (SMP/MTs),	 dan	
Kelas	 X	 Sekolah	 Menengah	 Atas/Sekolah	 Menengah	
Kejuruan/Madrasah	Aliyah	(SMA/SMK/MA/MAK).	Pada	Tahun	
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Ajaran	 2015/2016	 diharapkan	 Kurikulum	 2013	 telah	
dilaksanakan	di	seluruh	kelas	I	sampai	dengan	Kelas	XII.	

Menteri	 Pendidikan	 dan	 Kebudayaan,	 Prof.	 Ir.	
Muhammad	Nuh,	DEA	menegaskan	bahwa	kurikukulum	terbaru	
2013	ini	lebih	ditekankan	pada	kompetensi	dengan	pemikiran	
kompetensi	 berbasis	 sikap,	 keterampilan,	 dan	 pengetahuan	
(kemdikbud.go.id).		

Adapun	ciri	kurikulum	2013	yang	paling	mendasar	ialah	
menuntut	kemapuan	guru	dalam	berpengetahuan	dan	mencari	
tahu	 pengetahuan	 sebanyak-banyaknya	 karena	 siswa	 zaman	
sekarang	telah	mudah	mencari	informasi	dengan	bebas	melalui	
perkembangan	teknologi	dan	informasi.	Sedangkan	untuk	siswa	
lebih	 didorong	 untuk	 memiliki	 tanggung	 jawab	 kepada	
lingkungan,	kemampuan	interpersonal,	antarpersonal,	maupun	
memiliki	 kemampuan	 berpikir	 kritias.	 Tujuannya	 adalah	
terbentuk	 generasi	 produktif,	 kreatif,	 inovatif,	 dan	 afektif.	
Khusus	 untuk	 tingkat	 SD,	 pendekatan	 tematik	 integrative	
member	 kesempatan	 siswa	 untuk	 mengenal	 dan	 memahami	
suatu	tema	dalam	berbagai	mata	pelajaran.	Pelajaran	IPA	ndan	
IPS	diajarkan	dalam	mata	pelajaran	Bahasa	Indonesia.	

Seperti	yang	dirilis	kemdikbud	(www.kemdikbud.go.id)	
ada	 empat	 aspek	 yang	 harus	 diberi	 perhatian	 khusus	 dalam	
rencana	implementasi	dan	keterlaksanaan	kurikulum	2013.	

1. Kompetensi	 guru	 dalam	 pemahaman	 substansi	 bahan	
ajar,	yang	menyangkut	metodologi	pembelajaran,	yang	
nilainya	 pada	 pelaksanaan	uji	 kompetensi	 guru	 (UKG)	
baru	mencapai	rata-rata	44,46	

2. Kompetensi	 akademik	 di	mana	 guru	 harus	menguasai	
metode	penyampaian	ilmu	pengetahuan	kepada	siswa.	

3. Kompetensi	 sosial	 yang	harus	dimiliki	 guru	agar	 tidak	
bertindak	 asocial	 kepada	 siswa	 dan	 teman	 sejawat	
lainnya.	
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4. Kompetensi	 manajerial	 atau	 kepemimpinan	 karena	
guru	sebagai	seorang	yang	akan	digugu	dan	ditiru	siswa.	

Kesiapan	 guru	 sangat	 urgen	 dalam	 pelaksanaan	
kurikulum	ini.	Kesiapan	guru	ini	akan	berdampak	pada	kegiatan	
guru	 dalam	mendorong	 mampu	 lebih	 baik	 dalam	melakukan	
observasi,	 bertanya,	 bernalar,	 dan	 mengkomunikasikan	 apa	
yang	 telah	 mereka	 peroleh	 setelah	 menerima	 materi	
pembelajaran.	Pembahasan	terkait	Kurikulum	2013	akan	diulas	
khusus	pada	Bab.II	tentang	Konsep	Kurikulum	2013	

Dari	ketiga	jenis	model	pengembangan	kurikulum	yang	
telah	 dikemukakan	 di	 atas	 maka	 perubahan	 kurikulum	 yang	
dilakukan	 oleh	 pemerintah	 adalah	 untuk	 perbaikan	 sistem	
pendidikan.	Setiap	kurikulum	pastilah	memiliki	kekurangan	dan	
perlu	 dievaluasi	 serta	 diperbaiki	 agar	 tujuan	 pendidikan	
tercapai	dengan	baik.	Perubahan	kurikulum	dilakukan	dengan	
dua	cara,	yakni	dengan	mengganti	beberapa	komponen	di	dalam	
kurikulum	ataupun	mengganti	secara	keseluruhan	komponen-
komponen	kurikulum.	
		

Sebagaimana	 yang	 telah	 diuraikan	 di	 atas	 maka	 di	
Indonesia,	 semenjak	pasca	kemerdekaan	 tercatat	 sepuluh	kali	
perubahan	 kurikulum.	 Pada	 kurikulum	 periode	 1947	 sampai	
1994	 kurikulum	 di	 Indonesia	 bersifat	 sentralistik.	 Namun,	
ketika	penerapan	kurikulum	KBK	dan	KTSP	telah	diberlakukan	
kurikulum	 secara	 desentralistik	 di	 mana	 sekolah	mempunyai	
tanggung	 jawab	 untuk	 mengembangkan	 kurikulum	 untuk	
diterapkan	di	setiap	satuan	pendidikan	masing-masing.		

	
Selanjutnya	 dengan	 kurikulum	 2013	 nantinya	 akan	

memangkas	 jumlah	 mata	 pelajaran	 menjadi	 lebih	 sedikit,	
sehingga	 meringankan	 peserta	 didik	 karena	 jumlah	 mata	
pelajaran	 yang	 banyak	 membebani	 siswa,	 dan	 menyebabkan	
siswa	menjadi	bosan.	Secara	falsafat,	pendidikan	adalah	proses	
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panjang	dan	berkelanjutan	untuk	mentransformasikan	peserta	
didik	 menjadi	 manusia	 yang	 sesuai	 dengan	 tujuan	
penciptaannya,	yaitu	bermanfaat	bagi	dirinya,	bagi	sesama,	bagi	
alam	 semesta,	 beserta	 segenap	 isi	 dan	 peradabannya.	
	

Pengembangan	 kurikulum	 sebenarnya	 merupakan	
salah	 satu	 upaya	 untuk	meningkatkan	 kualitas	 pendidikan.	 Ia	
sebagai	 instrumen	yang	membantu	praktisi	pendidikan	untuk	
memenuhi	kebutuhan	peserta	didik	dan	kebutuhan	masyarakat.	
Caswell	 menyatakan	 bahwa	 pengembangan	 kurikulum	
merupakan	 alat	 untuk	 membantu	 guru	 melakukan	 tugasnya	
mengajar	 dan	 memenuhi	 kebutuhan	 masyarakat.	
Pengembangan	kurikulum	tidak	pernah	berhenti,	ia	merupakan	
proses	 yang	 berkelanjutan	 dan	 proses	 siklus	 yang	 terus	
menerus	 sejalan	 dengan	 perkembangan	 dan	 tuntutan	
perubahan	masyarakat.	

Kajian-kajian	 pada	 pengembangan	 yang	 bersifat	
filosofis,	 psikologis,	 situasi	 sosial	 politis,	 dan	 perkembangan	
iptek	menjadi	 sangat	 penting	 ketika	 dikehendaki	 perubahan–
perubahan	 dan	 pengembangan	 pendidikan	 masa	 depan.	
Pertimbangan-pertimbangan	 tentang	 pentingnya	 relevansi,	
fleksibilitas,	 dan	 kontinuitas	 merupakan	 prinsip-prinsip	 yang	
perlu	dipertimbangkan	dalam	pengembangan	kurikulum.	

Terdapat	 enam	 cara	 menyukseskan	 implementasi	
kurikulum	 yang	 mengalami	 modifikasi	 menurut	 E.	 Mulyasa	
(2004:13)	yakni:	

1)			Mensosialisasikan		Perubahan	Kurikulum	

Sosialisasi	atas	setiap	perubahan	kurikulum	di	Indonesia	
sangatlah	 urgen	 dilakukan	 pemerintah	 kepada	 seluruh	warga	
sekolah,	bahkan	juga	terhadap	siswa	dan	orang	tua.	Sosialisasi	
bisa	dilakukan	oleh	kepala	sekolah	apabila	ia	telah	memahami	
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kurikulum	tersebut	ataupun	bisa	mengundak	pihak	yang	telah	
mengerti		tentang	kurikulum	baru	yang	akan	diterapkan.	

Sosialisasi	 yang	 matang	 akan	 dapat	 menunjang	
kemudahan	 dalam	memamahami	 kurikulum	 yang	 ditawarkan	
dan	dapat	diterapkan	secara	optimal.	Setelah	sosialisasi,	pihak	
sekolah	 bisa	 mengadakan	 rapat	 untuk	 mendapatkan	
persetujuan	bersama	komite	sekolah	dan	tenaga	kependidikan	
agar	 implementasi	 kurikulum	 yang	 baru	 dapat	 terlaksana	
dengan	baik.	

2)			Menciptakan	Lingkungan	yang	kondusif	

Lingkungan	 sekolah	 yang	 aman,	 nyaman	 dan	 tertib,	
optimisme	 dan	 harapan	 yang	 tinggi	 dari	 sekulurh	 warga	
sekolah,	kesehatan	 sekolah,	 iklim	belajar	 yang	kondusif	dapat	
menjadi	 faktor	 pendukung	 dan	 memberikan	 daya	 tarik	
tersendiri	 bagi	 proses	 pembelajaran.	 Iklim	 belajar	 yang	
kondusif	haruslah	ditunjang	oleh	berbagai	fasilitas	belajar	yang	
menyenangkan;	 seperti	 sarana,	 laboratorium,	 pengaturan	
lingkungan,	 penampilan	 dan	 sikap	 guru,	 hubungan	 yang	
harmonis	antar	siswa	dengan	guru	begitu	juga	sebaliknya,	serta	
penataan	 organisasi,	 dan	 pembelajaran	 yang	 tepat	 sesuai	
dengan	kemampuan	siswa.	

3)			Mengembangkan	fasilitas	dan	sumber	belajar	

Fasilitas	 dan	 sumber	 belajar	 yang	 perlu	 dikembangkan	
dalam	 menyukseskan	 suatu	 kurikulum	 ialah	 seperti	
laboratorium,	 pusat	 sumber	 belajar,	 dan	 perpustakaan.	
Pendayagunaan	 fasilitas	 dan	 sumber	 belajar	 dapat	
meningkatkan	aktivitas	dan	kreativitas	belajar	siswa.	

4)			Mengembangkan	kemandirian	sekolah	
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Mengembangkan	 kemandirian	 sekolah	 yakni	
mengembangkan	kemandirian	kepala	sekolah,	terutama	dalam	
mengkoordinasikan,	menggerakkan,	dan	menyelaraskan	semua	
sumber	daya	pendidian	yang	tersedia	serta	memberikan	arahan	
dalam	 mengimplementasikan	 kurikulum	 yang	 baru.	
Kemandirian	 dan	 profesionalisme	 kepala	 sekolah	 merupakan	
salah	 satu	 faktor	yang	dapat	mendorong	 sekolah	untuk	dapat	
mewujudkan	 visi,	 misi,	 tujuan,	 dan	 sasaran	 sekolah	 melalui	
program-program	 yang	 dilaksanakan	 secara	 terencana	 dan	
bertahap.	

5)			Mengubah	paradigma	(pola	pikir)	guru	

Guru	 perlu	 diberikan	 sebuah	 pelatihan	 serta	 penataran	
khusus	mengenai	bagaimana	pelaksanaan	kurikulum	yang	baru.	
Kegiatan	 ini	 bisa	 diadakan	 oleh	 pihak	 sekolah	 dengan	
mengundang	ahli	pendidikan	dan	kurikulum	ataupun	dilakukan	
oleh	 tenaga	 kependidikan	 di	 lingkungan	 daerahnya	 setempat.	
Hal	 ini	 dirasakan	 perlu	 karena	 gurulah	 yang	 paling	 banyak	
menghabiskan	waktu	di	kelas	selama	proses	pembelajaran.	

	

	

6)			Memberdayakan	tenaga	kependidikan	

Manajemen	tenaga	kependiidikan	harus	ditujukan	untuk	
memberdayakan	tenaga-tenaga	kependidikan	secara	efektif	dan	
efisien	untuk	mencapai	hasil	yang	optimal,	namun	tetap	dalam	
kondisi	 yang	menyenangkan.	 Pelaksanaan	manajemen	 tenaga	
kependidikan	di	Indonesia	sedikitnya	mencakup	tujuh	kegiatan	
utama,	 yaitu	 perencanaan	 tenaga	 kependidikna,	 pengadaan	
tenaga	 kependidikan,	 pembinaan	 dan	 pengembangan	 tenaga	
kependidikan,	 promosi	 dan	 mutasi,	 pemberhentian	 tenaga	
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kependidikan,	kompensasi,	dan	penilaian	tenaga	kepdndidikan.	
Semua	 itu	 dilakukan	 dengan	 baik	 dan	 benar	 agar	 apa	 yang	
diharakan	 tercapai,	 yakni	 tersedianya	 tenaga	 kependidikan	
yang	 diperlukan	 kualifikasi	 dan	 kemampun	 yang	 sesuai	 serta	
dapat	 melaksanakan	 kerja	 dengan	 baik.	 Oleh	 karena	 itulah	
pemberdayaan	tenaga	kependidikan	menjadi	salah	satu	faktor	
pendukung	dalam	implementasi	kurikulum	baru	di	Indonesia.	
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BAB	II	
KONSEP KURIKULUM 2013 

 
A.	Rasional	Pengembangan	Kurikulum	2013	

Penyelenggaraan	 pendidikan	 sebagaimana	 yang	
diamanatkan	 dalam	 Undang-undang	 Nomor	 20	 Tahun	 2003	
tentang	 Sistem	 Pendidikan	 Nasional	 diharapkan	 dapat	
mewujudkan	 proses	 berkembangnya	 kualitas	 pribadi	 peserta	
didik	 sebagai	 generasi	 penerus	 bangsa	 di	 masa	 depan,	 yang	
diyakini	 akan	 menjadi	 faktor	 determinan	 bagi	 tumbuh	
kembangnya	bangsa	dan	negara	Indonesia	sepanjang	zaman.	

Dari	 sekian	 banyak	 unsur	 sumber	 daya	 pendidikan,	
kurikulum	 merupakan	 salah	 satu	 unsur	 yang	 memberikan	
kontribusi	 yang	 signifikan	 untuk	 mewujudkan	 proses	
berkembangnya	kualitas	potensi	peserta	didik.	Jadi	tidak	dapat	
disangkal	 lagi	 bahwa	 kurikulum	 yang	 dikembangkan	 dengan	
berbasis	 pada	 kompetensi	 sangat	 diperlukan	 sebagai	
instrumen	 untuk	 mengarahkan	 peserta	 didik	 menjadi:	 (1)	
manusia	 berkualitas	 yang	 mampu	 dan	 proaktif	 menjawab	
tantangan	 zaman	 yang	 selalu	 berubah;	 dan	 (2)	 manusia	
terdidik	yang	beriman	dan	bertakwa	kepada	Tuhan	Yang	Maha	
Esa,	 berakhlak	 mulia,	 sehat,	 berilmu,	 cakap,	 kreatif,	 mandiri;	
dan	(3)	warga	negara	yang	demokratis	dan	bertanggung	jawab.		

Kurikulum	 sebagaimana	 yang	 ditegaskan	 dalam	 Pasal	
1	 Ayat	 (19)	 Undang-undang	 Nomor	 20	 Tahun	 2003	 adalah	
seperangkat	rencana	dan	pengaturan	mengenai	tujuan,	isi,	dan	
bahan	 pelajaran	 serta	 cara	 yang	 digunakan	 sebagai	 pedoman	
penyelenggaraan	 kegiatan	 pembelajaran	 untuk	 mencapai	
tujuan	 pendidikan	 tertentu.	 Pengembangan	 Kurikulum	 2013	
merupakan	 langkah	 lanjutan	 Pengembangan	 Kurikulum	
Berbasis	Kompetensi	yang	telah	dirintis	pada	tahun	2004	dan	
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KTSP	 2006	 yang	 mencakup	 kompetensi	 sikap,	 pengetahuan,	
dan	keterampilan	secara	terpadu.	

Pengembangan	 kurikulum	 perlu	 dilakukan	 karena	
adanya	 berbagai	 tantangan	 yang	 dihadapi,	 baik	 tantangan	
internal	maupun	tantangan	eksternal.		

1. Tantangan	Internal	

Tantangan	 internal	 antara	 lain	 terkait	 dengan	 kondisi	
pendidikan	 dikaitkan	 dengan	 tuntutan	 pendidikan	 yang	
mengacu	 kepada	 8	 (delapan)	 Standar	 Nasional	 Pendidikan	
yang	 meliputi	 standar	 pengelolaan,	 standar	 biaya,	 standar	
sarana	prasarana,	 standar	pendidik	dan	 tenaga	kependidikan,	
standar	 isi,	 standar	 proses,	 standar	 penilaian,	 dan	 standar	
kompetensi	lulusan.	Tantangan	internal	lainnya	terkait	dengan	
faktor	 perkembangan	 penduduk	 Indonesia	 dilihat	 dari	
pertumbuhan	penduduk	usia	produktif.	

Terkait	 dengan	 tantangan	 internal	 pertama,	 berbagai	
kegiatan	 dilaksanakan	 untuk	 mengupayakan	 agar	
penyelenggaraan	 pendidikan	 dapat	 mencapai	 ke	 delapan	
standar	yang	telah	ditetapkan	(lihat	Gambar	2.1).		
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Sumber:	Kemendikbud,	2013	
Gambar	2.1	Reformasi	Pendidikan	Mengacu	pada	8	

Standar	

Terkait	 dengan	 perkembangan	 penduduk,	 SDM	 usia	
produktif	 yang	 melimpah	 apabila	 memiliki	 kompetensi	 dan	
keterampilan	 akan	 menjadi	 modal	 pembangunan	 yang	 luar	
biasa	besarnya.	Namun	apabila	tidak	memiliki	kompetensi	dan	
keterampilan	 tentunya	 akan	 menjadi	 beban	 pembangunan.	
Oleh	 sebab	 itu	 tantangan	 besar	 yang	 dihadapi	 adalah	
bagaimana	 mengupayakan	 agar	 SDM	 usia	 produktif	 yang	
melimpah	 ini	 dapat	 ditransformasikan	 menjadi	 SDM	 yang	
memiliki	 kompetensi	 dan	 keterampilan	 melalui	 pendidikan	
agar	tidak	menjadi	beban.	

Dengan	 demikian	 terdapat	 2	 (dua)	 tantangan	 internal	
terkait	 dengan	 alasan	 perlunya	 dilakukan	 perkembangan	
kurikulum	2013	yakni:		

-Rehab Gedung Sekolah
-Penyediaan Lab dan 

Perpustakaan
-Penyediaan Buku

Kurikulum 2013

-BOS
-Bantuan Siswa Miskin
-BOPTN/Bidik Misi (di PT)

Manajemen Berbasis Sekolah

-Peningkatan Kualifikasi & 
Sertifikasi

-Pembayaran Tunjangan 
Sertifikasi

-Uji Kompetensi dan 
Pengukuran Kinerja

Reformasi Pendidikan Mengacu Pada 8 Standar

Sedang Dikerjakan

Telah dan terus 
Dikerjakan
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§ Tuntutan	pendidikan	yang	mengacu	kepada	8	 Standar	
Nasional	 Pendidikan	 yang	 meliputi	 Standar	
Pengelolaan,	Standar	Biaya,	Standar	Sarana	Prasarana,	
Standar	 Pendidik	 dan	 Tenaga	 Kependidikan,	 Standar	
Isi,	 Standar	 Proses,	 Standar	 Penilaian,	 dan	 Standar	
Kompetensi	Lulusan.		

§ Tantangan	 internal	 lainnya	 terkait	 dengan	 faktor	
perkembangan	 penduduk	 Indonesia	 dilihat	 dari	
pertumbuhan	penduduk	usia	produktif.	

2. Tantangan	Eksternal	

Adapun	yang	 terkait	dengan	 tantangan	eksternal	yang	
dihadapi	 dunia	 pendidikan	 antara	 lain	 berkaitan	 dengan:	 a)	
tantangan	masa	depan,	b)	kompetensi	yang	diperlukan	di	masa	
depan,	c)	persepsi	masyarakat,	d)	perkembangan	pengetahuan	
dan	 pedagogi,	 dan	 e)	 berbagai	 fenomena	 negatif	 yang	
mengemuka.	

a)	Terkait	tantangan	masa	depan	terdiri	dari:		

• Globalisasi:	WTO,	ASEAN	Community,	APEC,	CAFTA	
• Masalah	lingkungan	hidup.		
• Kemajuan	teknologi	informasi.		
• Konvergensi	ilmu	dan	teknologi.		
• Ekonomi	berbasis	pengetahuan.	
• Kebangkitan	industri	kreatif	dan	budaya.		
• Pergeseran	kekuatan	ekonomi	dunia.		
• Pengaruh	dan	imbas	teknosains.		
• Mutu,	 investasi	 dan	 transformasi	 pada	 sektor	

pendidikan.		
• Materi	TIMSS	dan	PISA.		

b)	Kompetensi	yang	diperlukan	di	masa	depan,	misalnya:	

• Kemampuan	berkomunikasi.		
• Kemampuan	berpikir	jernih	dan	kritis.		
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• Kemampuan	 mempertimbangkan	 segi	 moral	 suatu	
permasalahan.		

• Kemampuan	 menjadi	 warga	 negara	 yang	
bertanggungjawab.		

• Kemampuan	 mencoba	 untuk	 mengerti	 dan	 toleran	
terhadap	pandangan	yang	berbeda.		

• Kemampuan	 hidup	 dalam	 masyarakat	 yang	
mengglobal.		

• Memiliki	minat	luas	dalam	kehidupan.		
• Memiliki	kesiapan	untuk	bekerja.		
• Memiliki	kecerdasan	sesuai	dengan	bakat/minatnya.		
• Memiliki	rasa	tanggungjawab	terhadap	lingkungan.		

	
c)	Persepsi	masyarakat,	misalnya:	

• Terlalu	menitikberatkan	pada	aspek	kognitif		
• Beban	siswa	terlalu	berat	
• Kurang	bermuatan	karakter	

d)	Perkembangan	pengetahuan	dan	pedagogi,		

• Neurologi	
• Psikologi	
• Observation	 based	 [discovery]	 learning	 dan	

Collaborative	Learning.	
	

e)	Berbagai	fenomena	negatif	yang	mengemuka,	misalnya:	

• Perkelahian	pelajar		
• Narkoba		
• Korupsi	
• Plagiarisme		
• Kecurangan	dalam	Ujian	(Nyontek)		
• Gejolak	masyarakat	(social	unrest)	
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3. Penyempurnaan	pola	pikir	

Terjadinya	 pergeseran	 paradigma	 belajar	 di	 abad	 21	
yang	 mengidentifikasikan	 terjadinya	 	 kesenjangan	 kurikulum	
antara	 kondisi	 saat	 ini	 dengan	 kondisi	 ideal	 yang	merupakan	
salah	 satu	 alasan	 perlunya	 pengembangan	 kurikulum	 yang	
mampu	 menghasilkan	 peserta	 didik	 yang	 tidak	 hanya	
berintelligensi	 tinggi	 melainkan	 juga	 misalnya	 mempunyai	
kemampuan	 dan	 kemauan	 bekerja	 keras,	 bekerjasama,	
kedisplinan	 yang	 tinggi,	 tidak	 mudah	 putus	 asa.	 Keadaan	 ini	
tentunya	 didukung	 oleh	 proses	 pembelajaran	 yang	 dapat	
membuat	 peserta	 didik	 merasakan	 keasyikan	 (enjoyed	 dan	
exited).	 Enjoyment	 akan	 membawa	 rasa	 puas,	 kebaikan,	
toleransi	 serta	 tanggungjawab,	 sedangkan	 exictement	
membawa	motivasi	belajar,	peningkatan	rasa	ingin	tahu.	

Abad	 ke	 21	 yang	 baru	 kita	 masuki	 yang	 juga	 disebut	
abad	 yang	 dilandasi	 oleh	 konsep	 Universal	 Giftedness	 adalah	
abad	 yang	 memiliki	 kemungkinan	 menciptakan	 peradaban	
yang	 dihuni	 oleh	 masyarakat	 yang	 terdiri	 dari	 individu-
individu	 yang	 memiliki	 unlimited	 capacity	 dalam	 mencapai	
perwujudan	sifat	yang	baik	ataupun	kecerdasan	dan	ketekunan	
mengatasi	masalah	(Semiawan,	2007:41).		

Pendidikan	yang	sesuai	dengan	kebutuhan	masa	depan	
hanya	 akan	 dapat	 terwujud	 apabila	 terjadi	 pergeseran	 atau	
perubahan	 pola	 pikir.	 Pergeseran	 itu	 meliputi	 proses	
pembelajaran	sebagai	berikut:	

a. Pola	pembelajaran	yang	berpusat	pada	guru	menjadi	
pembelajaran	 berpusat	 pada	 peserta	 didik.	 Peserta	
didik	harus	memiliki	pilihan-pilihan	terhadap	materi	
yang	 dipelajari	 untuk	 memiliki	 kompetensi	 yang	
sama;		
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b. Pola	pembelajaran	satu	arah	(interaksi	guru-peserta	
didik)	 menjadi	 pembelajaran	 interaktif	 (interaktif	
guru-peserta	 didik-masyarakat-lingkungan	 alam,	
sumber/	media	lainnya);	

c. Pola	 pembelajaran	 terisolasi	menjadi	 pembelajaran	
secara	 jejaring	 (peserta	 didik	 dapat	 menimba	 ilmu	
dari	 siapa	 saja	 dan	 dari	 mana	 saja	 yang	 dapat	
dihubungi	serta	diperoleh	melalui	internet);	

d. Pola	pembelajaran	pasif	menjadi	pembelajaran	aktif-
mencari	(pembelajaran	siswa	aktif	mencari	semakin	
diperkuat	 dengan	 model	 pembelajaran	 pendekatan	
sains);	

e. Pola	 belajar	 sendiri	 menjadi	 belajar	 kelompok	
(berbasis	tim);		

f. Pola	 pembelajaran	 alat	 tunggal	 menjadi	
pembelajaran	berbasis	alat	multimedia;		

g. Pola	 pembelajaran	 berbasis	 massal	 menjadi	
kebutuhan	 pelanggan	 (users)	 dengan	 memperkuat	
pengembangan	 potensi	 khusus	 yang	 dimiliki	 setiap	
peserta	didik;		

h. Pola	 pembelajaran	 ilmu	 pengetahuan	 tunggal	
(monodiscipline)	 menjadi	 pembelajaran	 ilmu	
pengetahuan	jamak	(multi	disciplines);	dan		

i. Pola	 pembelajaran	 pasif	 menjadi	 pembelajaran	
kritis.		

	
Beberapa	 kelemahan	 yang	 muncul	 pada	 KTSP	 2006	

juga	menjadi	alasan	diperlukan	perubahan	dan	pengembangan	
kurikulum.	sebagai	berikut	:	

	
a. Konten	 kurikulum	 masih	 terlalu	 padat	 yang	
ditunjukkan	 dengan	 banyaknya	 matapelajaran	 dan	



Misykat Malik Ibrahim -  
 

34 

banyak	 materi	 yang	 keluasan	 dan	 tingkat	
kesukarannya	 melampaui	 tingkat	 perkembangan	
usia	anak.	

b. Kurikulum	belum	 sepenuhnya	 berbasis	 kompetensi	
sesuai	 dengan	 tuntutan	 fungsi	 dan	 tujuan	
pendidikan	nasional.	

c. Kompetensi	 belum	menggambarkan	 secara	 holistik	
domain	sikap,	keterampilan,	dan	pengetahuan.	

d. Beberapa	 kompetensi	 yang	 dibutuhkan	 sesuai	
dengan	 perkembangan	 kebutuhan	 (misalnya	
pendidikan	karakter,	metodologi	pembelajaran	aktif,	
keseimbangan	 soft	 skills	 dan	 hard	 skills,	
kewirausahaan)	 belum	 terakomodasi	 di	 dalam	
kurikulum.		

e. Kurikulum	 belum	 peka	 dan	 tanggap	 terhadap	
perubahan	 sosial	 yang	 terjadi	 pada	 tingkat	 lokal,	
nasional,	maupun	global.	

f. Standar	 proses	 pembelajaran	 belum	
menggambarkan	 urutan	 pembelajaran	 yang	 rinci	
sehingga	 membuka	 peluang	 penafsiran	 yang	
beraneka	 ragam	 dan	 berujung	 pada	 pembelajaran	
yang	berpusat	pada	guru.	

g. Standar	 penilaian	 belum	 mengarahkan	 pada	
penilaian	 berbasis	 kompetensi	 (proses	 dan	 hasil)	
dan	belum	secara	tegas	menuntut	adanya	remediasi	
secara	berkala.	

h. Dengan	 KTSP	 memerlukan	 dokumen	 kurikulum	
yang	lebih	rinci	agar	tidak	menimbulkan	multi	tafsir.	

Di	 samping	 beberapa	 permasalahan-permasalahan	
yang	 ditemukan	 dan	 kelemahan-kelemahan	 pada	 KTSP	 2006	
sebagaimana	 disebutkan	 di	 atas,	 maka	 dapat	 diidentifikasi	
beberapa	kesenjangan	sebagai	berikut:	
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Tabel	2.1	Identifikasi	Kesenjangan	Kurikulum	

Identifikasi	Kesenjangan	Kurikulum	
Kondisi	Saat	Ini	 Konsep	Ideal	
A. Kompetensi	Lulusan	 A. Kompetensi	Lulusan	
1.		 Sikap	belum	mencerminkan	

karakter	mulia	
1.	 Berkarakter	Mulia	

2.	 Keterampilan	 belum	 sesuai	
kebutuhan	

2.	 Keterampilan	yang	relevan	

3.	 Pengetahuan-pengetahuan	
lepas	

3.	 Pengetahuan-pengetahuan	
terkait	

B. Materi	Pelajaran	 B. Materi	Pelajaran	
1.	 Belum	relevan	dengan	

kompetensi	yang	
dibutuhkan	

1.	 Relevan	 dengan	
kompetensi	 yang	
dibutuhkan	

2.	 Beban	belajar	terlalu	berat	 2.	 Materi	esensial	
3.	 Terlalu	luas,	kurang	

mendalam	
3.	 Sesuai	dengan	tingkat	

perkembangan	anak	
C. Proses	Pembelajaran	 C. Proses	Pembelajaran	
1.	 Berpusat	pada	guru	

(teacher	centered	learning)	
1.	 Berpusat	pada	peserta	

didik	(student	centered	
active	learning)	

2.	 Sifat	pembelajaran	yang	
beriorientasi	pada	buku	
teks.	

2.	 Sifat	pembelajaran	yang	
kontekstual.	

3.	 Buku	teks	hanya	memuat	
materi	bahasan.	

3.	 Buku	teks	memuat	materi	
dan	proses	pembelajaran,	
sistem	penilaian	serta	
kompetensi	yang	
diharapkan.		

Sumber:	Kemendikbud	2013	
	
Berdasarkan	 kondisi-kondisi	 tersebut,	 maka	 perlu	

dilakukan	 beberapa	 penyempurnaan	 pola	 pikir	 dan	
penggunaan	 pendekatan	 baru	 dalam	 perumusan	 Standar	
Kompetensi	Lulusan.	Perumusan	SKL	di	dalam	KBK	2004	dan	
KTSP	 2006	 yang	 diturunkan	 dari	 SI	 harus	 diubah	 menjadi	
perumusan	yang	diturunkan	dari	kebutuhan.	sebagai	berikut:	
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Pada	 Tabel	 2.2	 di	 bawah	 menunjukkan	 perlunya	

dilakukan	penyempurnaan	pola	pikir.	

Tabel	2.2	Penyempurnaan	Pola	Pikir	

No	 KBK	2004	 KTSP	2006	 Kurikulum	2013	

1.	 Standar	Kompetensi	Lulusan	
diturunkan	dari	Standar	Isi	

Standar	Kompetensi	
Lulusan	diturunkan	dari	
kebutuhan	

	 Standar	Isi	dirumuskan	
berdasarkan	Tujuan	Mata	
Pelajaran	(Standar	Kompetensi	
Lulusan	Mata	Pelajaran)	yang	
dirinci	menjadi	Standar	
Kompetensi	dan	Kompetensi	
Dasar	Mata	Pelajaran	

Standar	Isi	diturunkan	dari	
Standar	Kompetensi	
Lulusan	melalui	
Kompetensi	Inti	yang	
bebas	mata	pelajaran.	

	 Pemisahan	antara	mata	
pelajaran	pembentuk	sikap.	
Pembentuk	keterampilan,	dan	
pembentuk	pengetahuan.	

Semua	mata	pelajaran	
harus	berkontribusi	
terhadap	pembentukan	
sikap,	keterampilam,	dan	
pengetahuan	

	 Kompetensi	diturunkan	dari	
mata	pelajaran	

Mata	pelajaran	diturunkan	
dari	kompetensi	yang	ingin	
dicapai	

	 Mata	Pelajaran	lepas	satu	
dengan	yang	lain,	seperti	
sekumpulan	mata	pelajaran	
terpisah	

Semua	mata	pelajaran	
diikat	oleh	kompetensi	inti	
(tiap	kelas).	

Sumber:	Kemendikbud	2013	
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4. Penguatan	Tata	Kelola	Kurikulum	

Pada	Kurikulum	2013,	penyusunan	kurikulum	dimulai	
dengan	menetapkan	 standar	 kompetensi	 lulusan	berdasarkan	
kesiapan	 peserta	 didik,	 tujuan	 pendidikan	 nasional,	 dan	
kebutuhan.	 Setelah	 kompetensi	 ditetapkan	 kemudian	
ditentukan	 kurikulumnya	 yang	 terdiri	 dari	 kerangka	 dasar	
kurikulum	dan	struktur	kurikulum.		

Satuan	 pendidikan	 dan	 guru	 tidak	 diberikan	
kewenangan	 menyusun	 silabus,	 tapi	 disusun	 pada	 tingkat	
nasional.	 Guru	 lebih	 diberikan	 kesempatan	 mengembangkan	
proses	pembelajaran	tanpa	harus	dibebani	dengan	tugas-tugas	
penyusunan	 silabus	 yang	 memakan	 waktu	 yang	 banyak	 dan	
memerlukan	 penguasaan	 teknis	 penyusunan	 yang	 sangat	
memberatkan	guru	

Pelaksanaan	kurikulum	selama	ini	telah	menempatkan	
kurikulum	sebagai	daftar	matapelajaran.	Oleh	karena	itu	dalam	
kurikulum	 2013	 dilakukan	 penguatan	 tata	 kelola	 sebagai	
berikut:		

a. Tata	kerja	guru	yang	bersifat	individual	diubah	menjadi	
tata	kerja	yang	bersifat	kolaboratif;	

b. Penguatan	 manajeman	 sekolah	 melalui	 penguatan	
kemampuan	 manajemen	 kepala	 sekolah	 sebagai	
pimpinan	kependidikan	(educational	leader);	dan	

c. Penguatan	 sarana	 dan	 prasarana	 untuk	 kepentingan	
manajemen	dan	proses	pembelajaran.		
	
Untuk	 menjamin	 ketercapaian	 kompetensi	 sesuai	

dengan	 yang	 telah	 ditetapkan	 dan	 untuk	 memudahkan	
pemantauan	 dan	 supervisi	 pelaksanaan	 pengajaran,	 perlu	
diambil	 langkah	 penguatan	 tata	 kelola	 antara	 lain	 dengan	
menyiapkan	pada	 tingkat	 pusat	 buku	pegangan	pembelajaran	
yang	 terdiri	 dari	 buku	 pegangan	 siswa	 dan	 buku	 pegangan	
guru.	 Karena	 guru	 merupakan	 faktor	 yang	 sangat	 penting	 di	
dalam	 pelaksanaan	 kurikulum,	 maka	 sangat	 penting	 untuk	
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menyiapkan	 guru	 supaya	 memahami	 pemanfaatan	 sumber	
belajar	 yang	 telah	 disiapkan	 dan	 sumber	 lain	 yang	 dapat	
mereka	 manfaatkan.	 Untuk	 menjamin	 keterlaksanaan	
implementasi	 kurikulum	 dan	 pelaksanaan	 pembelajaran,	 juga	
perlu	 diperkuat	 peran	 pendampingan	 dan	 pemantauan	 oleh	
pusat	dan	daerah.	

5. Penguatan	Materi	
	

Penguatan	materi	 dilakukan	 dengan	 cara	 pendalaman	
dan	perluasan	materi	yang	relevan	bagi	peserta	didik.	langkah	
penguatan	 materi	 dengan	 mengevaluasi	 ulang	 ruang	 lingkup	
materi	 yang	 terdapat	 di	 dalam	 kurikulum	 dengan	 cara	
meniadakan	materi	yang	tidak	esensial	atau	tidak	relevan	bagi	
peserta	 didik,	 mempertahankan	 materi	 yang	 sesuai	 dengan	
kebutuhan	 peserta	 didik,	 dan	 menambahkan	 materi	 yang	
dianggap	penting	dalam	perbandingan	internasional.	

	
Di	 samping	 itu	 juga	 perlu	 dievaluasi	 ulang	 tingkat	

kedalaman	 materi	 sesuai	 dengan	 tuntutan	 perbandingan	
internasional	 dan	 menyusun	 kompetensi	 dasar	 yang	 sesuai	
dengan	materi	yang	dibutuhkan.	

B.	Landasan	Pengembangan	Kurikulum	2013	

Pengembangan	 kurikulum	 2013	 dilandasi	 secara	
filosofis,	yuridis	dan	konseptual	sebagai	beikut:	

1.	Landasan	Filosofis	
	

Kurikulum	 2013	 dikembangkan	 menggunakan	 filosofi	
sebagai	berikut:	
	
a. Pendidikan	 berakar	 pada	 budaya	 bangsa	 untuk	

membangun	 kehidupan	 bangsa	 masa	 kini	 dan	 masa	
mendatang.	 Pandangan	 ini	 menjadikan	 Kurikulum	
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2013	 dikembangkan	 berdasarkan	 budaya	 bangsa	
Indonesia	yang	beragam,	diarahkan	untuk	membangun	
kehidupan	 masa	 kini,	 dan	 untuk	 membangun	 dasar	
bagi	kehidupan	bangsa	yang	lebih	baik	di	masa	depan.	
Mempersiapkan	 peserta	 didik	 untuk	 kehidupan	 masa	
depan	 selalu	 menjadi	 kepedulian	 kurikulum,	 hal	 ini	
mengandung	 makna	 bahwa	 kurikulum	 adalah	
rancangan	 pendidikan	 untuk	 mempersiapkan	
kehidupan	generasi	muda	bangsa.	
	
Dengan	 demikian,	 tugas	 mempersiapkan	 generasi	
muda	 bangsa	 menjadi	 tugas	 utama	 suatu	 kurikulum.	
Untuk	mempersiapkan	kehidupan	masa	kini	dan	masa	
depan	peserta	didik,	Kurikulum	2013	mengembangkan	
pengalaman	belajar	yang	memberikan	kesempatan	luas	
bagi	 peserta	 didik	 untuk	menguasai	 kompetensi	 yang	
diperlukan	 bagi	 kehidupan	 di	 masa	 kini	 dan	 masa	
depan,	 dan	 pada	 waktu	 bersamaan	 tetap	
mengembangkan	kemampuan	mereka	sebagai	pewaris	
budaya	 bangsa	 dan	 orang	 yang	 peduli	 terhadap	
permasalahan	masyarakat	dan	bangsa	masa	kini.	

	
b. Peserta	 didik	 adalah	 pewaris	 budaya	 bangsa	 yang	

kreatif.	 Menurut	 pandangan	 filosofi	 ini,	 prestasi	 anak	
bangsa	di	 berbagai	 bidang	kehidupan	di	masa	 lampau	
adalah	sesuatu	yang	harus	termuat	dalam	isi	kurikulum	
untuk	dipelajari	peserta	didik.		

	
Proses	pendidikan	 adalah	 suatu	proses	 yang	memberi	
kesempatan	 kepada	 peserta	 didik	 untuk	
mengembangkan	potensi	 dirinya	menjadi	 kemampuan	
berpikir	rasional	dan	kecemerlangan	akademik	dengan	
memberikan	 makna	 terhadap	 apa	 yang	 dilihat,	
didengar,	 dibaca,	 dipelajari	 dari	 warisan	 budaya	
berdasarkan	 makna	 yang	 ditentukan	 oleh	 lensa	
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budayanya	 dan	 sesuai	 dengan	 tingkat	 kematangan	
psikologis	serta	kematangan	fisik	peserta	didik.		

	
Selain	 mengembangkan	 kemampuan	 berpikir	 rasional	
dan	 cemerlang	 dalam	 akademik,	 kurikulum	 2013	
memposisikan	keunggulan	budaya	 tersebut	 	 dipelajari	
untuk	 	 menimbulkan	 rasa	 bangga,	 diaplikasikan	 dan	
dimanifestasikan	 dalam	 kehidupan	 pribadi,	 dalam	
interaksi	 sosial	 di	 masyarakat	 sekitarnya,	 dan	 dalam	
kehidupan	berbangsa	masa	kini.	
	

c. Pendidikan	 ditujukan	 untuk	 mengembangkan	
kecerdasan	 intelektual	 dan	 kecemerlangan	 akademik	
melalui	 pendidikan	 disiplin	 ilmu.	 Filosofi	 ini	
menentukan	bahwa	 isi	 kurikulum	adalah	disiplin	 ilmu	
dan	 pembelajaran	 adalah	 pembelajaran	 disiplin	 ilmu	
(essentialism).	 Filosofi	 ini	 mewajibkan	 kurikulum	
memiliki	nama	mata	pelajaran	yang	sama	dengan	nama	
disiplin	 ilmu,	 selalu	 bertujuan	 untuk	mengembangkan	
kemampuan	intelektual	dan	kecemerlangan	akademik.	
	

d. Pendidikan	 untuk	 membangun	 kehidupan	 masa	 kini	
dan	 masa	 depan	 yang	 lebih	 baik	 daripada	 masa	 lalu	
dengan	 berbagai	 kemampuan	 intelektual,	 kemampuan	
berkomunikasi,	 sikap	 sosial,	 kepedulian,	 dan	
berpartisipasi	 untuk	 membangun	 kehidupan	
masyarakat	 dan	 bangsa	 yang	 lebih	 baik	
(experimentalism	and	social	reconstructivism).	
	
Dengan	 filosofi	 ini,	 kurikulum	 2013	 bermaksud	 untuk	

mengembangkan	 potensi	 peserta	 didik	 menjadi	 kemampuan	
dalam	 berpikir	 reflektif	 bagi	 penyelesaian	 masalah	 sosial	 di	
masyarakat,	 dan	 untuk	 membangun	 kehidupan	 masyarakat	
demokratis	yang	lebih	baik.	
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Dengan	 demikian,	 kurikulum	 2013	 menggunakan	
filosofi	sebagaimana	di	atas	dalam	mengembangkan	kehidupan	
individu	 peserta	 didik	 dalam	 beragama,	 seni,	 kreativitas,	
berkomunikasi,	 nilai	 dan	 berbagai	 dimensi	 inteligensi	 yang	
sesuai	 dengan	 diri	 seorang	 peserta	 didik	 dan	 diperlukan	
masyarakat,	bangsa	dan	umat	manusia.			

	
2. Landasan	Yuridis	

	
a. Undang-Undang	 Dasar	 Negara	 Republik	 Indonesia	

Tahun	1945;	
b. Undang-undang	nomor	20	 tahun	2003	 tentang	 Sistem	

Pendidikan	Nasional;	
c. Peraturan	 Pemerintah	 No.	 32	 tahun	 2013	 tentang	

perubahan	 PP	 No.	 19	 tahun	 2005	 tentang	 Standar	
Nasional	Pendidikan;	

d. Permendikbud	 RI	 Nomor	 54	 tahun	 2013	 tentang	
Standar	 Kompetensi	 Lulusan	 Pendidikan	 Dasar	 dan	
Menengah;	

e. Permendikbud	 RI	 Nomor	 57	 tahun	 2014	 tentang	
Kurikulum	 2013	 Sekolah	 Dasar/Madrasah	 Ibtidaiyah	
(Pengganti	 Permendikbud	 RI	 Nomor	 67	 tahun	 2013	
tentang	 Kerangka	 Dasar	 dan	 Struktur	 Kurikulum	
Sekolah	Dasar)	

f. Permendikbud	 RI	 Nomor	 58	 Tahun	 2014	 tentang		
Kurikulum	 2013	 Sekolah	 Menengah	 Pertama/	
Madrasah	 Tsanawiyah	 (Pengganti	 Permendikbud	 RI	
Nomor	 68	 tahun	 2013	 tentang	 Kerangka	 Dasar	 dan	
Struktur	 Kurikulum	 Sekolah	 Menengah	
Pertama/Madrasah	Tsanawiyah)	

g. Permendikbud	 RI	 Nomor	 59	 Tahun	 2014	 tentang	
Kurikulum	 2013	 Sekolah	 Menengah	 Atas/Madrasah	
Aliyah	 (Pengganti	 Permendikbud	 RI	 Nomor	 69	 tahun	
2013	tentang	Kerangka	Dasar	dan	Struktur	Kurikulum	
Sekolah	Menengah	Atas/Madrasah	Aliyah).	
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h. Permendikbud	 RI	 Nomor	 60	 Tahun	 2014	 tentang	
Kurikulum	 2013	 Sekolah	 Menengah	 Kejuruan/	
Madrasah	 Aliyah	 Kejuruan	 (Pengganti	 Permendikbud	
RI	Nomor	70	 tahun	2013	tentang	Kerangka	Dasar	dan	
Struktur	 Kurikulum	 Sekolah	 Menengah	
Kejuruan/Madrasah	Aliyah	Kejuruan)	

i. Permendikbud	 RI	 Nomor	 61	 Tahun	 2014	 tentang	
Kurikulum	Tingkat	Satuan	Pendidikan	Pada	Pendidikan	
Dasar	 Dan	 Pendidikan	 Menengah	 (Pengganti	
Permendikbud	 Nomor	 81A	 tahun	 2013	 tentang	
Implementasi	Kurikulum	2013)	

j. Permendikbud	 RI	 Nomor	 62	 Tahun	 2014	 tentang	
Kegiatan	 Ekstrakurikuler	 Pada	 Pendidikan	 Dasar	 Dan	
Pendidikan	 Menengah	 (Pengganti	 Permendikbud	
Nomor	 81A	 Tahun	 2013	 tentang	 Implementasi	
Kurikulum	 yang	 mengatur	 mengenai	 Kegiatan	
Ekstrakurikuler)	

k. Permendikbud	 RI	 Nomor	 64	 tahun	 2013	 tentang	
Standar	Isi	Pendidikan	Dasar	dan	Menengah;	

l. Permendikbud	 RI	 Nomor	 65	 tahun	 2013	 tentang	
Standar	Proses	Pendidikan	Dasar	dan	Menengah.	

m. Permendikbud	 RI	 Nomor	 66	 tahun	 2013	 tentang	
Standar	Penilaian	Pendidikan.	

n. Permendikbud	RI	Nomor	71	tahun	2013	tentang	Buku	
Pembelajaran	sebagai	sumber	utama.	
	

3. Landasan	Konseptual	
	
a. Relevansi	pendidikan	(link	and	match)	
b. Kurikulum	berbasis	kompetensi,	dan	karakter	
c. Pembelajaran	Kontekstual	(contextual	teaching	and	

learning)	
d. Pembelajaran	aktif	(student	active	learning)	
e. Penilaian	yang	valid,	utuh	dan	menyeluruh	
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C.	Kurikulum	2013	dan	Elemen	Perubahannya	
	

Kurikulum	 2013	 dirancang	 dengan	 karakteristik	
sebagai	berikut:		

1. Mengembangkan	keseimbangan	antara	pengembangan	
sikap	 spiritual	 dan	 sosial,	 rasa	 ingin	 tahu,	 kreativitas,	
kerja	 sama	 dengan	 kemampuan	 intelektual	 dan	
psikomotorik;	

2. Madrasah	 merupakan	 bagian	 dari	 masyarakat	 yang	
memberikan	 pengalaman	 belajar	 terencana	 dimana	
peserta	 didik	 menerapkan	 apa	 yang	 dipelajari	 di	
sekolah	ke	masyarakat	dan	memanfaatkan	masyarakat	
sebagai	sumber	belajar;	

3. Mengembangkan	sikap,	pengetahuan,	dan	keterampilan	
serta	 menerapkannya	 dalam	 berbagai	 situasi	 di	
sekolah/madrasah	dan	masyarakat;	

4. Memberi	 waktu	 yang	 cukup	 leluasa	 untuk	
mengembangkan	 berbagai	 sikap,	 pengetahuan,	 dan	
keterampilan;	

5. Kompetensi	 dinyatakan	dalam	bentuk	kompetensi	 inti	
kelas	yang	dirinci	lebih	lanjut	dalam	kompetensi	dasar	
matapelajaran;	

6. Kompetensi	 inti	 kelas	 menjadi	 unsur	 pengorganisasi	
(organizing	elements)	kompetensi	dasar,	dimana	semua	
kompetensi	 dasar	 dan	 proses	 pembelajaran	
dikembangkan	 untuk	 mencapai	 kompetensi	 yang	
dinyatakan	dalam	kompetensi	inti;		

7. Kompetensi	 dasar	 dikembangkan	 didasarkan	 pada	
prinsip	akumulatif,	saling	memperkuat	(reinforced)	dan	
memperkaya	 (enriched)	 antarmata	 pelajaran	 dan	
jenjang	pendidikan	(organisasi	horizontal	dan	vertikal).	
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Sedangkan	 elemen	 perubahan	 kurikulum	 2013,	
meliputi	4	aspek,	yaitu:	

	
1. Standar	Kompetensi	Lulusan		

Untuk	mewujudkan	 tujuan	pendidikan	nasional	 sesuai		
dengan	penjelasan	Pasal	 35	Undang-Undang	Nomor	20	 tahun	
2003,	 standar	 kompetensi	 lulusan	 dirumuskan	 sebagai	
kualifikasi	 kemampuan	 lulusan	 yang	 mencakup	 sikap,	
pengetahuan,	 dan	 keterampilan	 peserta	 didik	 yang	 harus	
dipenuhinya	 atau	 dicapainya	 dari	 suatu	 satuan	 pendidikan	
tertentu.	 SKL	 digunakan	 sebagai	 pedoman	 penilaian	 dalam	
penentuan	 kelulusan	 peserta	 didik	 yang	meliputi	 kompetensi	
untuk	seluruh	mata	pelajaran	atau	kelompok	mata	pelajaran	

Kompetensi	Lulusan	pada	setiap	jenjang	dikembangkan	
untuk	 memenuhi	 tuntutan	 kebutuhan	 kompetensi	 abad	 21,	
persaingan	 yang	 semakin	 mengglobal,	 dan	 kebutuhan	 lokal	
serta	 nasional	 Indonesia.	 Kompetensi	 Lulusan	 ini	 juga	
dikembangkan	 bersesuaian	 dengan	 Kerangka	 Kualifikasi	
Nasional	 Indonesia	 (KKNI)	 sebagaimana	 dimanatkan	 Perpres	
No	 8	 Tahun	 2012,	 tentang	 Kerangka	 Kualifikasi	 Nasional	
Indonesia.	 Selain	 itu,	 Kompetensi	 Lulusan	 diturunkan	
berdasarkan	 amanat	 PP	 32	 Tahun	 2013	 tentang	 perubahan	
atas	PP	19	Tahun	2005	tentang	Standar	Nasional	Pendidikan.		

Standar	Kompetensi	Lulusan	digunakan	sebagai	acuan	
utama	 pengembangan	 standar	 isi,	 standar	 proses,	 standar	
penilaian	 pendidikan,	 standar	 pendidik	 dan	 tenaga	
kependidikan,	 standar	 sarana	 dan	 prasarana,	 standar	
pengelolaan,	dan	standar	pembiayaan.	

Adanya	peningkatan	dan	keseimbangan	 	 soft	 skills	dan	
hard	 skills	 yang	 meliputi	 aspek	 kompetensi	 sikap,	
keterampilan,	 dan	 pengetahuan.	 SKL	 yang	 semula	 diturunkan	
dari	 mata-pelajaran	 berubah	 menjadi	 mata	 pelajaran	
dikembangkan	dari	SKL.		Berikut	contoh	rumusan	SKL:	
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Gambar	2.2	Standar	Kompetensi	Lulusan	

	
Sumber:	Kemendikbud	2013	

	
2. Standar	Isi	

	
Standar	 isi	 adalah	 ruang	 lingkup	 materi	 dan	 tingkat	

kompetensi	 yang	 dituangkan	 dalam	 kriteria	 tentang	
kompetensi	 tamatan,	 kompetensi	 bahan	 kajian,	 kompetensi	
mata	pelajaran,	dan	silabus	pembelajaran	yang	harus	dipenuhi	
oleh	peserta	didik	pada	jenjang	dan	jenis	pendidikan	tertentu.	
Standar	 isi	 memuat	 kerangka	 dasar	 dan	 struktur	 kurikulum,	
beban	 belajar,	 kurikulum	 tingkat	 satuan	 pendidikan,	 dan	
kalender	pendidikan.		

	
3. Standar	Proses		

Standar	 proses	 adalah	 standar	 yang	 berkaitan	 dengan	
pelaksanaan	 pembelajaran	 pada	 satuan	 pendidikan	 untuk	
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mencapai	 standar	 kompetensi	 lulusan.	 Proses	 pembelajaran	
pada	 satuan	 pendidikan	 diselenggarakan	 secara	 interaktif,	
inspiratif,	menyenangkan	dan	menantang.		

	
Untuk	 satuan	 pendidikan	 perlu	 melakukan	

perencanaan,	 pelaksanaan,	 penilaian,	 dan	 pengawasan	 proses	
pembelajaran	 untuk	 terlaksananya	 pembelajaran	 yang	 efektif	
dan	efisien	sebagai	berikut:	

	
a. Standar	Proses	yang	semula	terfokus		pada	Eksplorasi,	

Elaborasi,	dan	Konfirmasi,	diubah	menjadi	Mengamati,	
Menanya,	 Mengolah,	 Menyajikan,	 Menyimpulkan,	 dan	
Mencipta;	
	

b. Belajar	tidak	hanya	terjadi	di	ruang	kelas,	tetapi	juga	di		
lingkungan	sekolah	dan	masyarakat;	

c. Guru	bukan	satu-satunya	sumber	belajar;	
	

d. Sikap	 tidak	 diajarkan	 secara	 verbal,	 tetapi	 melalui	
contoh	dan	teladan;	
	

e. Dilaksanakan	melalui	 	 Tematik	 Terpadu	 untuk	 semua	
mapel,	kecuali	PAI	dan	BP	(untuk	tingkat	SD).		
	
Pendekatan	 ilmiah	 ditekankan	 pada	 semua	 proses	

pembelajaran.	 Pendekatan	 ilmiah	 (scientific	 approach)	
meliputi:	 observing,	 questioning,	 exploring/eksperimenting,	
associating	dan	communicating.	

	
4. Standar	Penilaian	

Standar	Penilaian	 	adalah	standar	nasional	pendidikan	
yang	berkaitan	dengan	mekanisme,	 prosedur,	 dan	 instrument	
penilaian	hasil	belajar	peserta	didik.	
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Penilaian	 pada	 mata	 pelajaran	 menurut	 kurikulum	
2013	ditekankan	pada	penilaian	autentik	dengan	kriteria:		

a. Penilaian	berbasis	kompetensi	

b. Pergeseran	 dari	 penilain	 melalui	 tes	 (mengukur	
kompetensi	 pengetahuan	 berdasarkan	 hasil	 saja),	
menuju	 penilaian	 autentik	 (mengukur	 semua	
kompetensi	 sikap,	 keterampilan,	 dan	 pengetahuan	
berdasarkan	proses	dan	hasil);	

c. Penilaian	 tdk	 hanya	 pada	 level	 KD,	 tetapi	 juga	
kompetensi	inti	dan	SKL.		

	

D. Struktur	Kurikulum		

Struktur	 kurikulum	 menggambarkan	 konseptualisasi	
konten	 kurikulum	 dalam	 bentuk	 mata	 pelajaran,	 posisi	
konten/mata	 pelajaran	 dalam	 kurikulum,	 distribusi	
konten/mata	 pelajaran	 dalam	 semester	 atau	 tahun,	 beban	
belajar	 untuk	 mata	 pelajaran	 dan	 beban	 belajar	 per	 minggu	
untuk	setiap	siswa.		

	
Struktur	 kurikulum	 adalah	 juga	 merupakan	 aplikasi	

konsep	 pengorganisasian	 konten	 dalam	 sistem	 belajar	 dan	
pengorganisasian	 beban	 belajar	 dalam	 sistem	 pembelajaran.	
Pengorganisasian	konten	dalam	sistem	belajar	yang	digunakan	
untuk	 kurikulum	 yang	 akan	 datang	 adalah	 sistem	 semester	
sedangkan	 pengorganisasian	 beban	 belajar	 dalam	 sistem	
pembelajaran	berdasarkan	jam	pelajaran	per	semester.	

Struktur	 kurikulum	 merupakan	 pengorganisasian	
Kompetensi	 Inti,	 Kompetensi	 Dasar,	 muatan	 pembelajaran,	
mata	pelajaran,	dan	beban	belajar.	

a. Kompetensi	 Inti	 pada	 Kurikulum	 2013	 merupakan		
tingkat	 	 kemampuan	 untuk	 mencapai	 Standar	
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Kompetensi	 Lulusan	 yang	 harus	 dimiliki	 seorang	
peserta	didik		setiap	tingkat	kelas.	

b. Kompetensi	Inti	terdiri	atas:	
1) Kompetensi	Inti	sikap	spiritual;	
2) Kompetensi	Inti	sikap	sosial;	
3) Kompetensi	Inti	pengetahuan;	dan	d.	Kompetensi	

Inti	keterampilan	
	 	

c. Kompetensi	 	 	 Dasar	 	 	 pada	 	 	 Kurikulum	 	 	 2013			
berisikan	kemampuan	dan	muatan	pembelajaran	untuk	
suatu	mata	 pelajaran	 pada	 tingkat	 satuan	 pendidikan	
yang	mengacu	pada	Kompetensi	Inti.	

d. Kompetensi	 	 Dasar	 	 merupakan	 penjabaran	 dari	
Kompetensi	Inti	dan	terdiri	atas:	

	
1) Kompetensi	Dasar	sikap	spiritual;	
2) Kompetensi	Dasar	sikap	sosial;	
3) Kompetensi	Dasar	pengetahuan;	dan		
4) Kompetensi	Dasar	keterampilan	

	
1.	Struktur	Kurikulum	SD/MI	
	

Struktur	 	 	 Kurikulum	 	 	 Sekolah	 	 	 Dasar/Madrasah	
Ibtidaiyah	terdiri	atas	sejumlah	mata	pelajaran,	beban	belajar,	
dan	kalender	pendidikan.	Mata	pelajaran	terdiri	atas:	 	a)	Mata	
pelajaran	 wajib	 diikuti	 oleh	 seluruh	 peserta	 didik	 di	 satu	
satuan	 pendidikan	pada	setiap	satuan	atau	jenjang	pendidikan,	
b)	Mata				 pelajaran		pilihan		yang		diikuti		oleh		peserta		didik		
sesuai		dengan		pilihan	mereka.	

	
Beban	 belajar	 dinyatakan	 dalam	 jam	 belajar	 setiap	

minggu	 untuk	 masa	 belajar	 selama	 satu	 semester.	 Beban	
belajar	 di	 SD	 Tahun	 I,		II,	 dan	 III	 masing-masing	 30,	 32,	 34	
sedangkan	 untuk	 Tahun	 	 IV,	 V,	 dan	 VI	 masing-masing	 36	
jam	 setiap	 minggu.	 Jam	belajar	SD	adalah	40	menit.		
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Komponen	mata	pelajaran	terdiri;	kelompok	A	dengan	  

mata pelajaran yang  memberikan  orientasi  kompetensi  
lebih kepada aspek intelektual dan afektif, dan kelompok B 
adalah mata pelajaran yang lebih menekankan pada aspek 
afektif dan psikomotor. Struktur	 Kurikulum	 SD	 dapat	 dilihat	
pada	Gambar	2.3.		 	

	
	 Gambar	2.3	Struktur	Kurikulum	SD.	

 

	
Sumber:	Kemendikbud	2013	
	
Integrasi	 konten	 IPA	 dan	 IPS	 adalah	 berdasarkan	

makna	 mata	 pelajaran	 sebagai	 organisasi	 konten	 dan	 bukan	
sebagai	sumber	dari	konten.	Konten	IPA	dan	IPS	diintegrasikan	
ke	 dalam	 mata	 pelajaran	 PPKn,	 Bahasa	 Indonesia	 dan	
Matematika	 yang	 harus	 ada	 berdasarkan	 ketentuan	
perundang-undangan.	 Intergrasi	 berbagai	 kompetensi	 dari	

No Komponen I II III IV V VI
Kelompok A

1 Pendidikan Agama dan Budi 
Pekerti

4 4 4 4 4 4

2 PPKN 5 5 6 5 5 5
3 Bahasa Indonesia 8 9 10 7 7 7
4 Matematika 5 6 6 6 6 6
5 IPA 3 3 3
6 IPS 3 3 3

Kelompok B
7 Seni Budaya & Prakarya (termasuk 

muatan lokal*)
4 4 4 5 5 5

8 Pend. Jasmani, OR & Kes 
(termasuk muatan lokal).

4 4 4 4 4 4

Jumlah 30 32 34 36 36 36

STRUKTUR KURIKULUM SD

Catatan: 
1. Muatan lokal* dapat memuat Bahasa Daerah
2. IPA dan IPS kelas I s.d. Kelas  III diintegrasikan ke mata pelajaran lainnya
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berbagai	 mata	 pelajaran	 dilakukan	 dalam	 2	 (dua)	 hal,	 yaitu	
integrasi	 sikap,	 kemampuan/keterampilan	 dan	 pengetahuan	
dalam	 proses	 pembelajaran	 serta	 pengintegrasian	 berbagai	
konsep	dasar	yang	berkaitan	melalui	pendekatan	pembelajaran	
tematik.	

	
Tema	 memberikan	 makna	 kepada	 konsep	 dasar	

tersebut	 sehingga	 peserta	 didik	 tidak	 mempelajari	 konsep	
dasar	tanpa	terkait	dengan	kehidupan	nyata.	Dengan	demikian,	
pembelajaran	memberikan	makna	nyata	kepada	peserta	didik.	
Tema	 yang	 dipilih	 berkenaan	 dengan	 alam	 dan	 kehidupan	
manusia.	 Keduanya	 adalah	 pemberi	 makna	 yang	 substansial	
terhadap	 bahasa,	 PPKn,	 matematika	 dan	 seni	 budaya	 karena	
keduanya	 adalah	 lingkungan	 nyata	 dimana	 peserta	 didik	 dan	
masyarakat	hidup.	Disinilah		kemampuan		dasar/KD		dari		IPA		
dan	 	 IPS	 	 yang	 	diorganisasikan	 	ke	 	mata	pelajaran	 lain	 yang	
memiliki	peran	penting	sebagai	pengikat	dan	pengembang	KD	
mata	pelajaran	lainnya.	

	
Berdasarkan	 sudut	 pandang	 psikologis,	 tingkat	

perkembangan	 peserta	 didik	 tidak	 cukup	 abstrak	 untuk	
memahami	 konten	 mata	 pelajaran	 secara	 terpisah-pisah.	
Pandangan	 psikologi	 perkembangan	 dan	 Gestalt	 memberi	
dasar	 yang	 kuat	 untuk	 integrasi	 KD	 yang	 diorganisasikan	
dalam	 pembelajaran	 tematik.	 Dari	 sudut	 pandang	
transdisciplinarity	maka	pengotakan	 konten	 kurikulum	 secara	
terpisah	ketat	tidak	memberikan	keuntungan	bagi	kemampuan	
berpikir	selanjutnya.	
 
2. Struktur Kurikulum SMP 

Struktur		kurikulum	SMP	dengan	beban		belajar			Tahun		
VII,		VIII,		dan		IX		masing-masing		38		jam		per	minggu	dengan	
jam	 belajar	 	 40	 menit.	 Adapun	 mata	 pelajaran	 Kelompok	 	 A		
adalah	 	 mata	 	 pelajaran	 	 yang	 	 memberikan	 	 orientasi		
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kompetensi	 	 lebih	 kepada	 aspek	 intelektual	 dan	 afektif	
sedangkan	 kelompok	 B	 adalah	 mata	 pelajaran	 yang	 lebih	
menekankan	 pada	 aspek	 afektif	 dan	 psikomotor.	 Struktur	
Kurikulum	SMP	dapat	dilihat	pada	Gambar	2.4		sebagai	berikut:	

	
Gambar	2.4		Struktur	Kurikulum	SMP		

	

	
Sumber:	Kemendikbud	2013	

3.	Struktur	Kurikulum	SMA	

Kurikulum	 Pendidikan	 Menengah	 yang	 terdiri	 atas	
Kelompok	 mata	 pelajaran	 Wajib	 dan	 Mata	 pelajaran	 Pilihan.	
Mata	 pelajaran	 wajib	 sebanyak	 9	 (Sembilan)	 mata	 pelajaran	
dengan	 beban	 belajar	 18	 jam	 per	minggu.	 Konten	 kurikulum	
(Kompetensi	 Inti/KI	dan	KD)	dan	kemasan	konten	 serta	 label	
konten	(mata	pelajaran)	untuk	mata	pelajaran	wajib	bagi	 SMA	
dan	 SMK	 adalah	 sama.	 Struktur	 ini	 menempatkan	 prinsip	
bahwa	 peserta	 didik	 	 adalah	 subjek	 	 dalam	 	 belajar	 	 dan		
mereka	 	 memiliki	 	 hak	 	 untuk	 	 memilih	 	 sesuai	 dengan	

* Muatan lokal dapat memuat Bahasa Daerah

No Komponen VII VIII IX
Kelompok A

1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 3 3 3
2 Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan 3 3 3
3 Bahasa Indonesia 6 6 6
4 Matematika 5 5 5
5 Ilmu Pengetahuan Alam 5 5 5
6 Ilmu Pengetahuan Sosial 4 4 4
7 Bahasa Inggris 4 4 4

Kelompok B
8 Seni Budaya (termasuk mulok)* 3 3 3

9 Pend. Jasmani, OR & Kesehatan
(termasuk mulok) 3 3 3

10 Prakarya (termasuk mulok) 2 2 2
Jumlah 38 38 38
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minatnya	(konsep	kesamaan	antara	SMA	dan	SMK).	
	

Mata	 pelajaran	 pilihan	 terdiri	 atas	 pilihan	 akademik	
(SMA)	 serta	 pilihan	 akademik	 dan	 vokasional	 (SMK).	 Mata	
pelajaran	 pilihan	 ini	memberikan	 corak	 kepada	 fungsi	 satuan	
pendidikan	 dan	 di	 dalamnya	 terdapat	 pilihan	 sesuai	 dengan	
minat	peserta	didik.	Beban	belajar	di	 SMA	untuk	Tahun	X,	XI,	
dan	 XII	 masing-masing	 43	 jam	 belajar	 per	 minggu.	 Satu	 jam	
belajar	 adalah	 45	 menit.	 Struktur	 Kurikulum	 Pendidikan	
Menengah	kelompok	mata	pelajaran	wajib	dapat	dilihat	pada	
gambar		2.5.	
	

Gambar	2.5	Struktur	Kurikulum	Pendidikan	Menengah			
	

Sumber:	Kemendikbud	2013	
 
Kompetensi Dasar mata pelajaran wajib 

memberikan kemampuan dasar yang sama bagi tamatan 

76

Mata Pelajaran
Kelas

X XI XII

Kelompok  A (Wajib)

1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 3 3 3

2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2 2 2

3 Bahasa Indonesia 4 4 4

4 Matematika 4 4 4

5 Sejarah Indonesia 2 2 2

6 Bahasa Inggris 2 2 2

Kelompok B (Wajib)

7 Seni Budaya 2 2 2

8 Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan 3 3 3

9 Prakarya dan Kewirausahaan 2 2 2

Jumlah jam pelajaran Kelompok A dan B per minggu 24 24 24

Kelompok C Peminatan

Matapelajaran peminatan akademik (untuk SMA) 18 20 20

Matapelajaran peminatan akademik dan vokasi (untuk SMA) 24 24 24

Jumlah Jam Pelajaran yang Harus Ditempuh per Minggu (SMA) 42 44 44

Jumlah Jam Pelajaran yang Harus Ditempuh per Minggu (SMK) 48 48 48

Struktur Kurikulum Pendidikan Menengah
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Pendidikan Menengah antara mereka yang belajar di SMA 
dan SMK. 	

	
Struktur	 Kelompok	 Peminatan	 Akademik	 (SMA)	

memberikan	 keleluasaan	 bagi	 peserta	 didik	 sebagai	 subjek	
tetapi	juga	berdasarkan	pandangan	bahwa	semua	disiplin	ilmu	
adalah	 sama	 dalam	 kedudukannya.	 Nama	 kelompok	 minat	
diubah	dari	IPA,	IPS	dan	Bahasa	menjadi	Matematika	dan	Sains,	
Sosial,	 dan	 Bahasa.	 Nama-nama	 ini	 tidak	 diartikan	 sebagai	
nama	 kelompok	 disiplin	 ilmu	 karena	 adanya	 berbagai	
pertentangan	 fisolosfis	 pengelompokan	 disiplin	 ilmu.	
Berdasarkan	filosofi	rekonstruksi	sosial	maka	nama	organisasi	
kurikulum	 tidak	 terikat	 pada	 nama	 disiplin	 ilmu.	 Struktur	
kurikulum	peminatan	SMA	dapat	dilihat	pada	Gambar	2.6.	
	

Gambar	2.6	Struktur	Kurikulum	Peminatan	SMA		
	

	Sumber:	Kemendikbud	2013		

MATA PELAJARAN
Kelas

X XI XII

Kelompok A dan B (Wajib) 24 24 24

Kelompok C (Peminatan)

Peminatan Matematika dan Iilmu Alam

I 1 Matematika 3 4 4

2 Biologi 3 4 4

3 Fisika 3 4 4

4 Kimia 3 4 4

Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial

II 1 Geografi 3 4 4

2 Sejarah 3 4 4

3 Sosiologi & Antropologi 3 4 4

4 Ekonomi 3 4 4

Peminatan Ilmu Bahasa dan Budaya

III 1 Bahasa dan Sastra Indonesia 3 4 4

2 Bahasa dan Sastra Inggeris 3 4 4

3 Bahasa dan Sastra Asing lainnya 3 4 4

4 Antropologi 3 4 4

Mata Pelajaran Pilihan

Pilihan Lintas Kelompok Peminatan atau Pendalaman Minat 6 4 4

Jumlah Jam Pelajaran Yang Tersedia per minggu 68 72 72

Jumlah Jam Pelajaran Yang harus Ditempuh per minggu 42 44 44

Struktur Kurikulum Peminatan SMA
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BAB III 

REKONSTRUKSI KOMPETENSI 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang  Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa 
pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Sedangkan Pasal 3 menegaskan bahwa  pendidikan  nasional 
berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab. 

 
Kurikulum 2013 berbasis kompetensi dapat dimaknai 

sebagai suatu konsep kurikulum yang menekankan pada 
pengembangan kemampuan melakukan (kompetensi) tugas-
tugas dengan standar performansi tertentu, sehingga 
hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, berupa 
penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu 
sebagaimana diketahui bahwa Kompetensi adalah 
seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang 
harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik 
setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, 
menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan 
pendidikan tertentu.  
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Gambar 3.1 Tujuan Pendidikan Nasional 

 
Sumber: Kemendikbud 2013 

Agar tujuan pendidikan nasional dapat diwujudkan 
maka diperlukan profil kualifikasi kemampuan lulusan yang 
dituangkan dalam standar kompetensi lulusan. Dalam 
penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20   Tahun   2003   
disebutkan   bahwa   standar   kompetensi   lulusan 
merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup 
sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang 
harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan 
pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 

Terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan dalam 
pengembangan Kurikulum 2013 berbasis kompetensi, yaitu 
penetapan kompetensi yang akan dicapai, pengembangan 
strategi untuk mencapai kompetensi, dan evaluasi. 

Tujuan Pendidikan Nasional
(Pasal 3 UU No 20 Sisdiknas Tahun 2003)

Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara
yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sikap Spiritual beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa

Sikap Sosial berakhlak mulia, sehat, mandiri, dan demokratis
serta bertanggung jawab

Pengetahuan berilmu
Keterampilan cakap dan kreatif
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Kompetensi yang ingin dicapai merupakan pernyataan 
tujuan (goal statement) yang hendak diperoleh peserta didik, 
menggambarkan hasil belajar (learning outcomes) pada aspek 
pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap. Strategi 
mencapai kompetensi adalah upaya untuk membantu peserta 
didik dalam menguasai kompetensi yang ditetapkan, 
misalkan: membaca, menulis, mendengarkan, berkreasi, dan 
mengobservasi, sampai terbentuk suatu kompetensi. 
Sedangkan evaluasi merupakan kegiatan penilaian terhadap 
pencapaian kompetensi bagi setiap peserta didik. 

Untuk kepentingan ini maka pemerintah melakukan 
kurikulum termasuk merekonstruksi kompetensi dalam 
rangka mempersiapkan lulusan pendidikan berdasarkan 
kebutuhan nyata dilapangan. Berikut penjelasan dari 
Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Kompetensi Inti (KI), 
dan Kompetensi Dasar.  

 

A. Standar Kompetensi Lulusan 

Kurikulum didasarkan pada standar kompetensi 
lulusan yang ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, 
jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Sesuai dengan 
kebijakan Pemerintah mengenai Wajib  Belajar  12  Tahun 
maka  Standar  Kompetensi  Lulusan  yang menjadi  dasar 
pengembangan kurikulum adalah kemampuan yang harus 
dimiliki peserta didik setelah mengikuti proses pendidikan 
selama 12 tahun. 
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Gambar 3.2 Standar Kompetensi Lulusan 

 
Sumber: Kemendikbud 2013 

Berikut adalah beberapa karakteristik kurikulum 
berbasis kompetensi: 

1. Isi atau konten kurikulum adalah kompetensi yang 
dinyatakan dalam bentuk Kompetensi Inti (KI) mata 
pelajaran dan dirinci lebih lanjut ke dalam Kompetensi 
Dasar (KD). 

2. Inti (KI) merupakan gambaran secara kategorial  
mengenai kompetensi yang harus dipelajari peserta didik 
untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran.  

3. Kompetensi Dasar (KD) merupakan kompetensi yang 
dipelajari peserta didik untuk suatu mata pelajaran di 
kelas tertentu. 
 

4. Penekanan  kompetensi  ranah    sikap,  keterampilan  

Gradasi antar Satuan Pendidikan memperhatikan:
1. Perkembangan psikologis anak
2. Lingkup dan kedalaman materi
3. Kesinambungan
4. Fungsi satuan pendidikan
5. Lingkungan

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) - RINGKAS
DOMAIN SD SMP SMA-SMK

SIKAP

Menerima +	Menjalankan +	Menghargai +	Menghayati	+	
Mengamalkan

PRIBADI	YANG	BERIMAN,	BERAKHLAK	MULIA,	PERCAYA	DIRI,	DAN	BERTANGGUNG	
JAWAB	DALAM	BERINTERAKSI	SECARA	EFEKTIF	DENGAN	LINGKUNGAN	SOSIAL,	

ALAM	SEKITAR,	SERTA	DUNIA	DAN	PERADABANNYA	

KETERAMPILAN

Mengamati	+	Menanya	+	Mencoba	+	Menalar + Menyaji	+	
Mencipta

PRIBADI	YANG	BERKEMAMPUAN	PIKIR	DAN	TINDAK	YANG	PRODUKTIF DAN	
KREATIF	DALAM	RANAH	ABSTRAK	DAN	KONKRET

PENGETAHUAN

Mengetahui +	Memahami +	Menerapkan +	Menganalisa +	
Mengevaluasi +Mencipta

PRIBADI	YANG	MENGUASAI	ILMU	PENGETAHUAN,	TEKNOLOGI,	SENI,	BUDAYA	DAN	
BERWAWASAN	KEMANUSIAAN,	KEBANGSAAN,	KENEGARAAN,	DAN	PERADABAN
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kognitif,  keterampilan psikomotorik, dan pengetahuan 
untuk suatu satuan pendidikan dan mata pelajaran 
ditandai oleh banyaknya KD suatu mata pelajaran. Untuk 
SD pengembangan sikap menjadi kepedulian utama 
kurikulum. 

5. Kompetensi  Inti    menjadi  unsur  organisatoris  
kompetensi    bukan  konsep, generalisasi, topik atau 
sesuatu yang berasal dari pendekatan “disciplinary– 
based curriculum” atau “content-based curriculum”. 

6. Kompetensi Dasar   yang dikembangkan didasarkan 
pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan 
memperkaya antar mata pelajaran. 

7. Proses pembelajaran didasarkan pada  upaya  menguasai  
kompetensi  pada tingkat yang memuaskan dengan 
memperhatikan karakteristik konten kompetensi dimana 
pengetahuan adalah konten yang bersifat tuntas 
(mastery). Keterampilan  kognitif  dan  psikomotorik  
adalah  kemampuan  penguasaan konten yang   
dapat   dilatihkan.   Sedangkan   sikap   adalah   
kemampuan penguasaan konten yang lebih sulit 
dikembangkan dan memerlukan proses pendidikan yang 
tidak langsung. 

8. Penilaian hasil belajar mencakup seluruh aspek 
kompetensi, bersifat formatif dan hasilnya segera diikuti 
dengan pembelajaran remedial untuk memastikan 
penguasaan kompetensi pada tingkat memuaskan 
(Kriteria Ketuntasan Minimal/KKM dapat dijadikan 
tingkat memuaskan). 
 

Tujuan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) digunakan 
sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar 
proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan 
tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar 
pengelolaan, dan standar pembiayaan. Tabel 3.1, 3.2, 3.3 
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menunjukkan kompetensi lulusan di tingkat pendidikan 
dasar dan menengah untuk kualifikasi kemampuan ranah 
sikap, pengetahuan dan keterampilan. 

 
Tabel 3.1 Kompetensi Lulusan SD/MI/SDLB/Paket 

SD/MI/SDLB/Paket A 
Dimensi Kualifikasi Kemampuan 

 
Sikap 

 
Memiliki perilaku yang mencerminkan 
sikap orang beriman, berakhlak mulia, 
berilmu, percaya diri, dan bertanggung 
jawab dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam di 
lingkungan rumah, sekolah, dan tempat 
bermain. 

 
Pengetahuan 

 
Memiliki pengetahuan faktual dan 
konseptual berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan,   
teknologi, seni, dan budaya dalam 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait 
fenomena dan kejadian di lingkungan 
rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

 
Keterampilan 

 
Memiliki kemampuan pikir dan tindak 
yang produktif dan kreatif dalam ranah 
abstrak dan konkret   sesuai dengan yang  
ditugaskan kepadanya. 

 
 
 
 
 
 
 

Tabel 3.2 Kompetensi Lulusan SMP/MTs/SMPLB/Paket B 
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SMP/MTs/SMPLB/Paket B 

Dimensi Kualifikasi Kemampuan 
 
Sikap Memiliki perilaku yang mencerminkan 

sikap   orang beriman, berakhlak mulia, 
berilmu, percaya diri, dan bertanggung 
jawab dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam 
jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

 
Pengetahuan 

 
Memiliki pengetahuan faktual, 
konseptual, dan prosedural dalam ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya 
dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait fenomena dan kejadian yang 
tampak mata. 

 
Keterampilan 

 
Memiliki kemampuan pikir dan tindak 
yang efektif dan kreatif  dalam  ranah  
abstrak  dan  konkret     sesuai dengan 
yang   dipelajari disekolah dan sumber 
lain sejenis. 

 
 

Tabel 3.3 Kompetensi Lulusan 
SMA/MA/SMK/MAK/SMALB/Paket C 

SMA/MA/SMK/MAK/SMALB/Paket C 
Dimensi Kualifikasi Kemampuan 

 
Sikap Memiliki perilaku yang mencerminkan 

sikap   orang beriman, berakhlak mulia, 
berilmu, percaya diri, dan bertanggung 
jawab dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

 
Pengetahuan Memiliki pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif 
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dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
dan budaya dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 
dan peradaban terkait penyebab serta 
dampak fenomena dan kejadian. 

 
Keterampilan Memiliki kemampuan pikir dan tindak 

yang efektif dan kreatif dalam ranah 
abstrak dan konkret sebagai 
pengembangan dari yang dipelajari di 
sekolah secara mandiri. 

 
B. Kompetensi Inti 

 
Kompetensi Inti merupakan operasionalisasi  Standar 

Kompetensi Lulusan dalam bentuk kualitas yang harus 
dimiliki oleh peserta didik yang telah menyelesaikan 
pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang 
pendidikan tertentu, gambaran mengenai kompetensi utama 
yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, keterampilan, 
dan pengetahuan yang harus dipelajari peserta didik untuk 
suatu jenjang sekolah, kelas dan mata pelajaran. Kompetensi 
Inti harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara 
pencapaian hard skills dan soft skills. 

 
Kompetensi Inti berfungsi sebagai unsur 

pengorganisasi (organising element) kompetensi dasar. Sebagai 
unsur pengorganisasi, Kompetensi Inti merupakan pengikat 
untuk organisasi vertikal dan organisasi horizontal 
Kompetensi Dasar. 

 
Organisasi vertikal Kompetensi Dasar adalah  

keterkaitan antara konten Kompetensi Dasar  satu kelas atau 
jenjang pendidikan ke kelas/jenjang di atasnya sehingga 
memenuhi prinsip belajar yaitu terjadi suatu akumulasi yang 
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berkesinambungan antara konten yang dipelajari peserta 
didik.  

 
Horizontal adalah keterkaitan antara   konten 

Kompetensi Dasar satu mata pelajaran dengan konten 
Kompetensi Dasar   dari mata pelajaran yang berbeda dalam 
satu pertemuan mingguan dan kelas yang sama sehingga 
terjadi proses saling memperkuat. 

 
Kompetensi Inti dirancang dalam empat kelompok 

yang saling terkait yaitu berkenaan dengan sikap keagamaan 
(Kompetensi Inti 1), sikap sosial (Kompetensi Inti 2), 
pengetahuan (Kompetensi Inti 3), dan penerapan 
pengetahuan (Kompetensi Inti 4). Keempat   kelompok   itu   
menjadi   acuan   dari   Kompetensi   Dasar   dan   harus 
dikembangkan dalam setiap peristiwa pembelajaran secara 
integratif. Kompetensi yang berkenaan dengan sikap 
keagamaan dan sosial dikembangkan secara tidak langsung 
(indirect  teaching)  yaitu  pada  waktu  peserta  didik  belajar  
tentang  pengetahuan (Kompetensi Inti 3) dan penerapan 
pengetahuan (Kompetensi Inti 4).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gambar 3.3 Kompetensi Inti Kelas 1 SD 
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Sumber: Kemendikbud 2013 

Kompetensi inti dirancang seiring dengan 
meningkatnya usia peserta didik pada kelas tertentu. 
Melalui kompetensi inti, integrasi vertikal berbagai 
kompetensi dasar pada kelas yang berbeda dapat dijaga. 
Gambar 3.4 berikut menjelaskan pengetahuan (KI-3) 
sebagai input kepada siswa untuk menghasilkan output 
berupa keterampilan siswa (KI-4) dan bermuara pada 
pembentukan sikap (KI-1) sebagai outcome pembelajaran. 

  
 
 
 
 

Gambar 3.4 Rancangan KI-1, KI-2, KI-3 dan KI-4 

Contoh	Kompetensi	Inti	Kelas	I	SD
Ranah	

Kompetensi Kompetensi	Inti

Sikap	Spiritual Menerima dan menjalankan	ajaran	agama	yang	
dianutnya.

Sikap	Sosial Memiliki	perilaku	jujur,	disiplin,	tanggung jawab,	
santun, peduli,	dan	percaya	diri	dalam	berinteraksi	
dengan	keluarga,	teman, dan guru.	

Pengetahuan Memahami	pengetahuan	faktual	dengan cara
mengamati [mendengar,	melihat,	membaca]	dan	
menanya	berdasarkan	rasa	ingin	tahu	tentang	dirinya,	
makhluk	ciptaan	Tuhan	dan	kegiatannya,	dan	benda-
benda	yang	dijumpainya	di	rumah	dan	di	sekolah	

Keterampilan Menyajikan	pengetahuan	faktual	dalam	bahasa	yang	
jelas	dan	logis,	dalam	karya	yang	estetis,	dalam	
gerakan	yang	mencerminkan	anak	sehat,	dan	dalam	
tindakan	yang	mencerminkan	perilaku	anak	beriman,	
berakhlak	mulia,	dan	berilmu

Sumber : Kemdikbud, 2012.
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C. Kompetensi Dasar 

Kompetensi Dasar (KD) adalah kemampuan 
untuk mencapai Kompetensi Inti yang harus diperoleh 
peserta didik melalui pembelajaran. Kompetensi Dasar 
setiap mata pelajaran dikembangkan dengan merujuk 
kepada Kompetensi Inti dan setiap KI memiliki KD 
yang sesuai. Dengan perkataan lain, KI 1 memiliki KD 
yang berkaitan dengan sikap spiritual, KI 2 memiliki KD 
yang berkaitan dengan sikap sosial, KI 3 memiliki KD 
yang berkaitan dengan pengetahuan dan KI 4 memiliki 
KD yang berkaitan dengan keterampilan. KI-1, KI-2, 
dan KI-4 dikembangkan melalui proses pembelajaran 
setiap materi pokok yang tercantum dalam KI-3. KI-1 
dan KI-2 tidak diajarkan langsung, tetapi indirect 
teaching pada setiap kegiatan pembelajaran. 
Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan 

ARSITEKTUR	KI-1,	KI-2,	KI-3	dan	KI-4:	

KI-4 Menyajikan pengetahuan faktual 
dan konseptual dalam bahasa yang jelas, 
logis, dan sistematis, dalam karya yang 

estetis dalam gerakan yang mencerminkan 
anak sehat, dan dalam tindakan yang 

mencerminkan perilaku anak beriman dan 
berakhlak mulia. 

KI 1: 
Menerima, 

menghargai, 
dan 

menjalankan 
ajaran agama 

yang 
dianutnya

(Sumber : Udin, 2013)

KI 2:Memiliki 
perilaku 
jujur, disiplin,
tanggung 
jawab, santun,

peduli, percay
a diri, dan 
cinta tanah air 
dalam 
berinteraksi 
dengan 
keluarga, tem
an, tetangga, 
dan guru.

KI 3.Memahami pengetahuan faktual dan 
konseptual dengan cara mengamati dan 

mencoba [mendengar, melihat, membaca] serta 
menanya berdasarkan rasa ingin tahu secara 

kritis tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan 
dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat 

bermain.
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karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari 
suatu mata pelajaran.  

Mata pelajaran sebagai sumber dari konten untuk 
menguasai kompetensi bersifat terbuka dan tidak selalu 
diorganisasikan berdasarkan disiplin ilmu yang sangat 
berorientasi hanya pada filosofi esensialisme dan 
perenialisme. Mata pelajaran dapat dijadikan organisasi 
konten yang dikembangkan dari berbagai disiplin ilmu atau 
non disiplin ilmu yang diperbolehkan menurut filosofi 
rekonstruksi sosial, progresifisme atau pun humanisme. 
Karena filosofi yang dianut dalam  kurikulum  adalah  
eklektik  seperti  dikemukakan  di  bagian  landasan  filosofi 
maka nama mata pelajaran dan isi mata pelajaran untuk 
kurikulum yang akan dikembangkan tidak perlu terikat 
pada kaedah filosofi esensialisme dan perenialisme. 

Setiap  kompetensi  berimplikasi  terhadap  tuntutan  
proses  pembelajaran dan penilaian. Hal ini bermakna bahwa 
pembelajaran dan penilaian pada tingkat yang sama 
memiliki karakteristik yang relatif sama dan memungkinkan 
terjadinya akselerasi belajar dalam 1 (satu) tingkat 
Kompetensi. Selain itu, untuk tingkat kompetensi yang 
berbeda menuntut pembelajaran dan penilaian dengan fokus 
dan penekanan yang berbeda pula.  Semakin  tinggi  Tingkat  
Kompetensi, semakin kompleks intensitas pengalaman 
belajar peserta didik dan proses pembelajaran serta 
penilaian.  

Misalnya Kompetensi Dasar SD/MI untuk setiap 
mata pelajaran mencakup mata pelajaran: Pendidikan 
Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu 
Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni Budaya 
dan Prakarya, dan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
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Kesehatan. Kompetensi Dasar SD/MI diorganisasikan 
dalam pembelajaran tematik integratif dengan pendekatan 
pembelajaran siswa aktif. 

C. Keterkaitan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 

 Mata pelajaran adalah unit organisasi Kompetensi 
Dasar yang terkecil. Sebagai contoh untuk kurikulum 
SD/MI, organisasi Kompetensi Dasar dilakukan melalui 
pendekatan terintegrasi. Berdasarkan pendekatan ini maka 
terjadi reorganisasi Kompetensi Dasar mata pelajaran yang 
mengintegrasikan konten mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 
Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas I, II, dan III ke 
dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, serta 
Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Dengan 
pendekatan ini maka Struktur Kurikulum SD/MI menjadi 
lebih sederhana karena jumlah mata pelajaran berkurang. 

Di kelas IV, V, dan VI nama mata pelajaran Ilmu 
Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial tercantum 
dalam Struktur Kurikulum dan memiliki Kompetensi Dasar 
masing–masing. Untuk proses pembelajaran, Kompetensi 
Dasar Ilmu Pengetahuan  Alam  dan  Ilmu  Pengetahuan  
Sosial,  sebagaimana  Kompetensi  Dasar mata pelajaran lain, 
diintegrasikan ke dalam berbagai tema. Oleh karena itu, 
proses pembelajaran semua Kompetensi Dasar dari semua 
mata pelajaran terintegrasi dalam berbagai tema. 
  
 Substansi  muatan  lokal  termasuk  bahasa  daerah  
diintegrasikan  ke  dalam  mata pelajaran  Seni  Budaya  dan  
Prakarya.  Sedangkan  substansi  muatan  lokal  yang 
berkenaan dengan olahraga serta permainan daerah 
diintegrasikan ke dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani, 
Olahraga, dan Kesehatan. Tabel 3.1 berikut adalah contoh 
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Kompetensi Dasar yang Merupakan Jabaran dari 
Kompetensi Inti Mata Pelajaran Agama dan Budi Pekerti 
kelas 1. 

 
Tabel 3.4. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata 

Pelajaran Agama dan Budi Pekerti kelas 1. 
 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menerima dan 

menjalankan ajaran 
agama yang 
dianutnya (KI-1) 

1.1 Terbiasa berdoa sebelum dan 
sesudah belajar sebagai bentuk 
pemahaman terhadap Q.S. Al- 
Fatihah 

1.2 Meyakini adanya Allah SWT 
yang Maha Pengasih dan Maha 
Penyayang. 

1.3 Mensyukuri karunia dan 
pemberian sebagai 
implementasi dari pemahaman 
Q.S. Al-Fatihah dan Q.S. Al-
Ikhlas 

1.4 Terbiasa bersuci sebelum 
beribadah 

1.5 Terbiasa membaca Basmalah 
setiap memulai aktivitas 

2. Memiliki perilaku 
jujur, disiplin, 
tanggung jawab, 
santun, peduli, dan 
percaya diri dalam 
berinteraksi dengan 
keluarga, teman, 
dan guru (KI-2) 

2.1 Memiliki sikap jujur sebagai 
implementasi dari pemahaman 
sifat “shiddiq” Rasulullah SAW 

2.2 Memiliki perilaku hormat dan 
patuh kepada orangtua dan 
guru sebagai implementasi dari 
pemahaman Q.S. Luqman (31): 
14 

2.3 Memiliki perilaku hormat 
kepada sesama anggota 
keluarga sebagai implementasi 
dari pemahaman Q.S. An-Nisa 
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(4): 36 
2.4 Memiliki sikap pemaaf sebagai 

implementasi dari pemahaman 
kisah keteladanan Nabi 
Muhammad SAW 

2.5 Memiliki sikap percaya diri 
sebagai implementasi dari 
pemahaman Q.S. Al-Ikhlas 

2.6 Memiliki sikap yang baik ketika 
berbicara sebagai implementasi 
dari pemahaman Q.S. Al- 
Baqarah (2): 83 

2.7 Memiliki perilaku rajin belajar 
sebagai implementasi dari 
pemahaman Q.S. Al-‟Alaq (96): 
1-5 

2.8 Memiliki perilaku bersih badan, 
pakaian, barang-barang, dan 
tempat sebagai implementasi 
pemahaman makna bersuci 

 
3. Memahami 

pengetahuan faktual 
dengan cara 
mengamati 
[mendengar, 
melihat, membaca] 
dan menanya 
berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan 
benda-benda yang 
dijumpainya di 
rumah dan di 
sekolah (KI-3) 

3.1 Mengenal pesan-pesan yang 
terkandungdi dalam Q.S Al 
Fatihah, Al Ikhlas dan Al 
‟Alaq (96): 1-5 

3.2 Mengenal keesaan Allah 
SWT berdasarkan 
pengamatan terhadap 
dirinya dan makhluk 
ciptaan-Nya yang dijumpai 
di sekitar rumah dan 
sekolah 

3.3 Mengenal makna Asmaul 
Husna: Ar-Rahman, Ar-
Rahim, Al-Malik 

3.4 Mengenal makna dua 
kalimat syahadat sebagai 
bagian dari rukun Islam 
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yang pertama 
3.5 Mengenal makna do‟a 

sebelum dan sesudah 
Belajar 

3.6 Mengenal tata cara bersuci 
3.7 Mengenal shalat dan 

kegiatan agama yang 
dianutnya di sekitar 
rumahnya melalui 
pengamatan 

3.8 Mengenal kisah keteladanan 
Nabi Adam a.s. 

3.9 Mengenal kisah keteladanan 
Nabi Idris a.s. 

3.10 Mengenal kisah 
keteladanan Nabi Nuh 
a.s. 

3.11 Mengenal kisah 
keteladanan Nabi Hud 
a.s 

3.12 Mengetahui kisah 
keteladanan Nabi 
Muhammad SAW 

4. Menyajikan 
pengetahuan faktual 
dalam bahasa yang 
jelas dan logis, 
dalam karya yang 
estetis, dalam 
gerakan yang 
mencerminkan anak 
sehat, dan dalam 
tindakan yang 
mencerminkan 
perilaku anak 
beriman dan 
berakhlak mulia (KI-

4.1 Melafalkan huruf-huruf 
hijaiyyah dan harakatnya 
secara lengkap 

4.2 Melafalkan Asmaul Husna: 
Ar-Rahman, Ar- Rahim, Al-
Malik 

4.3 Melafalkan dua kalimat 
syahadat dengan benar dan 
jelas 

4.4 Melafalkan Q.S. Al-Fatihah 
dan Q.S. Al-Ikhlas dengan 
benar dan jelas 

4.5 Melafalkan doa sebelum dan 
sesudah belajar dengan 
benar dan jelas. 
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4) 4.6 Menunjukkan hafalan Q.S. 
Al-Fatihah dan Q.S. Al-
Ikhlas dengan benar dan 
jelas 

4.7 Mencontohkan perilaku 
hormat dan patuh kepada 
orangtua dan guru 

4.8 Mencontohkan perilaku 
saling menghormati antar 
sesama anggota keluarga 

4.9 Mempraktikkan tata cara 
bersuci 

4.10 Mencontohkan kegiatan 
agama yang dianutnya di 
sekitar rumahnya 

4.11 Menceritakan kisah 
keteladanan Nabi Adam a.s. 

4.12 Menceritakan kisah 
keteladanan Nabi Idris a.s. 

4.13 Menceritakan kisah 
keteladanan Nabi Nuh a.s. 

4.14 Menceritakan kisah 
keteladanan Nabi Hud a.s 

4.15 Menceritakan kisah 
keteladanan Nabi 
Muhammad SAW 

 
 Pembentukan kompetensi terjadi pada proses 
pembelajaran pada interaksi atau keterlibatan peserta didik 
dalam pengelolaan pembelajaran. Melibatkan peserta didik 
dengan memberikan kesempatan dan mengikutsertakan 
mereka untuk turut ambil bagian dalam proses 
pembelajaran. Secara sederhana, menurut Mulyana (2014; 
128) prosdur yag ditempuh dalam pembentukan kompetensi 
dan karakter adalah: 
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1. Berdasarkan kompetensi dasar dan materi standar 
yang telah dituangkan dalam rencana pelaksanaan 
pembelajaran (RPP), guru menjelaskan 
kompetensi minimal yang harus dicapai peserta 
didik, dan cara belajar individual. 

2. Guru menjelaskan materi standar secara logis dan 
sistematis, pokok bahasan dikemukakan dengan 
jelas atau ditulis di papan tulis. Memberi 
kesempatan peserta didik untuk bertanya sampai 
materi standar tersebut benar-benar dapat 
dikuasai. 

3. Membagikan materi standar atau sumber belajar 
berupa hand out dan fotokopi beberapa bahan yang 
akan dipelajari. Materi standar tersebut sebagian 
terdapat diperpustakaan, Jika materi standar yang 
diperlukan tidak tersedia di perpustakaan, maka 
guru memfotokopi dari sumber lain, seperti 
majalah, dan surat kabar. 

4. Membagikan lembaran kegiatan untuk setiap 
peserta didik. Lembaran kegiatan berisi tugas 
tentang materi standar yang telah dijelaskan oleh 
guru dan dipelajari oleh peserta didik. 

5. Guru memantau dan memeriksa kegiatan peserta 
didik dalam mengerjakan lembaran kegiatan, 
sekaligus memberikan bantuan, arahan bagi 
mereka yang memerlukan. 

6. Selesai diperiksa bersama-sama dengan cara 
menukar pekerjaan dengan teman lain, lalu guru 
menjelaskan setiap jawabannya. 

7. Kekeliruan dan kesalahan jawaban diperbaiki oleh 
peserta didik, jika ada yang kurang jelas guru 
memberikan kesempatan bertanya, tugas atau 
kegiatan mana yang perlu penjelasan lebih lanjut. 
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BAB IV 

REVOLUSI PEMBELAJARAN 

Hal yang paling penting pada pelaksanaan kurikulum 
2013 adalah terjadinya revolusi pembelajaran sebagai 
konsekuensi terjadinya rekonstruksi kompetensi dan 
kesesuaian materi ajar dengan menggunakan konsep-konsep 
seperti pembelajaran tematik terpadu untuk tingkatan SD 
atau yang seringkali disebut sebagai tematik integratif, 
digunakannya pendekatan scientific melalui model-model 
pembelajaran yang inovatif dengan rancangan pembelajaran 
yang lebih kreatif.  

A. Konsep Pembelajaran Tematik Terpadu 

Model pembelajaran tematik terpadu (PTP) atau 
integrated thematic instruction (ITI) dikembangkan pertama kali 
pada awal tahun 1970-an sebagai salah satu model 
pembelajaran yang efektif (highly effective teaching model), 
karena mampu mewadahi dan menyentuh secara terpadu 
dimensi emosi, fisik, dan akademik di dalam kelas atau di 
lingkungan sekolah.  Model PTP ini pun sudah terbukti secara 
empirik berhasil memacu percepatan dan meningkatkan 
kapasitas memori peserta didik (enhance learning and increase 
long-term memory capabilities of learners) untuk waktu yang 
panjang. 

Pembelajaran tematik terpadu yang sering juga 
disebut sebagai pembelajaran tematik terintegrasi (integrated 
thematic instruction, ITI)  awalnya dikembangkan untuk anak-
anak berbakat dan bertalenta (gifted and talented), anak-anak 
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yang cerdas, program perluasan belajar, dan peserta didik 
yang belajar cepat.  

Premis utama PTP bahwa peserta didik memerlukan 
peluang-peluang tambahan (additional opportunities) untuk 
menggunakan talentanya, menyediakan waktu bersama yang 
lain untuk secara cepat mengkonseptualisasi dan mensintesis.  
Model PTP ini juga relevan untuk mengakomodasi 
perbedaan-perbedaan kualitatif lingkungan belajar.  Model 
PTP diharapkan mampu menginspirasi peserta didik untuk 
memperoleh pengalaman belajar. 

Model PTP memiliki perbedaan kualitatif (qualitatively 
different) dengan model pembelajaran lain, karena sifatnya 
memandu peserta didik mencapai kemampuan berpikir 
tingkat tinggi (higher levels of thinking) atau keterampilan 
berpikir dengan mengoptimasi kecerdasan ganda (multiple 
thinking skills), sebuah proses inovatif bagi pengembangnan 
dimensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. 

Keunggulan model ini adalah peserta didik merasa 
senang dengan adanya keterkaitan dan hubungan timbal 
balik antar berbagai disiplin ilmu, memperluas wawasan dan 
apresiasi guru, jika dapat diterapkan dengan baik maka dapat 
dijadikan model pembelajaran yang ideal di lingkungan 
sekolah melalui “integrated day”. 

 
Kelemahan model ini  adalah  sulit  mencari  

keterkaitan  antara  mata pelajaran yang satu dengan yang 
lainnya, sulit mencari keterkaitan aspek keterampilan yang 
terkait, dan membutuhkan kerjasama yang bagus antar tim 
pengajar mata pelajaran terkait tema dengan perencanaan dan 
alokasi waktu mengajar yang tepat. 
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Berikut adalah langkah – langkah kegiatan dari model 
terpadu (integrated): 

 
1. Membaca dan memahami Kompetensi Inti dan 

Kompetensi   Dasar dari seluruh mata pelajaran. 
2. Memahami Membaca baik-baik Standar Isi mata 

pelajaran IPS dan IPA serta mengkaji makna dari 
Kompetensi Inti dan kompetensi-kompetensi dasar 
dari tiap mapel tersebut. 

3. Mencari kompetensi-kompetensi dasar IPS dan IPA 
yang bisa disatukan dalam tema-tema tertentu (dari 
hasil eksplorasi tema) yang relevan. Proses ini akan 
menghasilkan penggolongan KD-KD dalam unit-unit 
tema. 

4. Menuliskan tema yang telah dipilih dan susunan 
KD-KD IPS dan IPA yang sesuai di bawah tema 
tersebut. 

5. Melakukan hal yang sama untuk Standar Isi 
Bahasa Indonesia dan Matematika. 

6. Meletakkan Kompetensi dasar yang tidak dapat 
dimasuk kedalam tema di bagian bawah. 

 
1. Komponen Pembelajaran Tematik Terpadu 

Implemementasi PTP menuntut kemampuan guru 
dalam mentransformasikan materi pembelajaran di kelas. 
Karena itu guru harus memahami materi apa yang diajarkan 
dan bagaimana mengaplikasikannya dalam lingkungan 
belajar di kelas. Oleh karena Model PTP ini bersifat ramah 
otak, guru harus mampu mengidentifikasi elemen-elemen 
lingkungan yang mungkin relevan dan dapat dioptimasi 
ketika berinteraksi dengan peserta didik selama proses 
pembelajaran. Ada sepuluh elemen yang terkait dengan hal 
ini dan perlu ditingkatkan oleh guru. 
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a. Mereduksi tingkat kealpaan atau bernilai tambah 
berpikir reflektif. 

b. Memberkaya sensori pengalaman di bidang sikap, 
keterampilan, dan pengetahuan. 

c. Menyajikan isi atau substansi pembelajaran yang 
bermakna. 

d. Lingkungan yang memperkaya pembelajaran. 

e. Bergerak memacu pembelajaran (Movement to Enhance 
Learning). 

f. Membuka pilihan-pilihan 

g. Optimasi waktu secara tepat 

h. Kolaborasi 

i. Umpan balik segera 

j. Ketuntasan atau aplikasi 

2. Manfaat Pendekatan Tematik Terpadu 

a. Suasana kelas menyenangkan. 

Suasana kelas memungkinkan semua orang yang ada 
di dalamnya memiliki rasa mau menanggung resiko 
bersama. Misalnya, menanggapi pertanyaan-pertanyaan 
yang tidak semestinya atau tidak benar tanpa harus 
menyinggung perasaan peserta didik. Prosedur-prosedur 
kerja keseharian, memastikan bahwa semua jadwal 
terprediksi, dan menjamin peserta didik merasa aman 
selama berada di kelas maupun di luar kelas.  Keterampilan 
hidup dikenali, didiskusikan dan dipraktikkan oleh peserta 
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didik dengan interaksi yang tepat dan dengan perasaan 
yang menyenangkan dalam komunitas ruang kelas. 

b. Bekerjasama 

Menggunakan kelompok untuk bekerjasama, 
berkolaborasi, belajar berkelompok, dan memecahan konflik 
sehingga mendodong peserta didik untuk memecahkan 
masalah sosial dengan saling menghargai. 

c. Ramah otak 

Mengoptimasi lingkungan belajar sebagai kunci dalam 
menciptakan kelas yang ramah otak (brain-friendly classroom).  
Aktivitas belajar melibatkan subjek belajar secara langsung, 
mengoptimasi semua sumber belajar, dan memberi peluang 
peserta didik untuk mengesplorasi materi secara lebih luas. 
Dengan demikian proses pembelajaran di kelas 
memungkinkan peserta didik berada dalam format ramah 
otak 

d. Proses informasi dengan cepat 

Peserta didik secara cepat dan tepat waktu mampu 
memproses informasi. Proses itu tidak hanya menyentuh 
dimensi kuantitas, namun juga kualitas dalam 
mengeksplorasi konsep-konsep baru dan membantu peserta 
didik siap mengembangkan pengetahuan. 

e. Aplikasi langsung 

Materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru 
dapat diaplikasikan langsung oleh peserta didik dalam 
konteks kehidupannya sehari-hari. 

e. Belajar tuntas 

Peserta didik yang relatif mengalami keterlambatan 
untuk menuntaskan program belajar memungkinkan 
mengejar ketertinggalanya dengan dibantu oleh guru 
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melalui pemberian bimbingan khusus dan penerapan 
prinsip belajar tuntas. Program pembelajaran yang bersifat 
ramah otak memungkinkan guru untuk mewujudkan 
ketuntasan belajar dengan menerapkan variasi cara 
penilaian. 

3. Tahap-Tahap Pembelajaran Tematik Terpadu 

a. Menentukan tema.  
Tema dapat ditetapkan oleh pengambil kebijakan, 
guru, atau ditetapkan bersama dengan peserta didik. 
 

b. Mengintegrasikan tema dengan kurikulum.  
Pada tahap ini guru harus mampu mendesain tema 
pembelajaran dengan cara terintegrasi sejalan dengan 
tuntutan kurikulum, dengan mengedepankan dimensi 
sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 
 

c. Mendesain rencana pembelajaran.  
Tahapan ini mencakup pengorganisasian sumber 
belajar, bahan ajar, media belajar, termasuk kegiatan 
ekstrakurikuler yang bertujuan untuk menunjukkan 
suatu tema pembelajaran terjadi dalam kehidupan 
nyata. Misalnya, pembelajaran di kelas yang 
didasarkan atau diperkaya hasil karya wisata, 
kunjungan ke museum, dan lain-lain. 
 

d. Melaksanakan Aktivitas Pembelajaran.  
Tahapan ini memberi peluang peserta didik untuk 
mampu berpartisipasi dan memahami berbagi 
persepektif dari suatu tema.  Hal ini memberi peluang 
bagi guru dan peserta didik melakukan eksplorasi 
suatu pokok bahasan. 
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4. Prinsip-Prinsip Pembelajaran Tematik Terpadu 

a. Tema hendaknya tidak terlalu luas dan dapat dengan 
mudah digunakan untuk memadukan banyak bidang 
studi, mata pelajaran, atau disiplin ilmu. 

b. Tema yang dipilih dapat memberikan bekal bagi 
peserta didik untuk belajar lebih lanjut. 

c. Tema disesuaikan dengan tingkat perkembangan 
peserta didik. 

d. Tema harus mampu mewadahi sebagian besar minat 
anak, 

e. Tema harus mempertimbangkan peristiwa-peristiwa 
otentik yang terjadi dalam rentang waktu belajar 

f. Tema yang dipilih sesuai dengan kurikulum yang 
berlaku 

g. Tema yang dipilih sesuai dengan ketersediaan sumber 
belajar. 

5. Model-Model Pembelajaran Tematik Terpadu 

Pembelajaran Tematik Terpadu dapat 
diimplementasikan dengan beragam model. Menurut Robin 
Fogarty (1991) ada sepuluh model PTP, seperti disajikan 
berikut ini: 

a. Model penggalan (fragmented model).  
Model ini diimplementasikan dengan pemaduan yang 
terbatas pada satu mata pelajaran. Misalnya, mata 
pelajaran bahasa Indonesia materi pembelajaran 
tentang menyimak, berbicara, membaca dan menulis 
dapat dipadukan dalam materi pembelajaran 
ketrampilan berbahasa. 

b. Model keterhubungan (connected model).  
Model ini diimplementasikan berbasis pada anggapan 
bahwa beberapa substansi pembelajaran berinduk 
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pada mata pelajaran tertentu.  Butir-butir 
pembelajaran seperti: kosakata, struktur, membaca, 
dan mengarang misalnya dapat dipayungkan pada 
mata pelajaran bahasa dan sastra. 

c. Model sarang (nested model).  
Model ini diimplementasikan dengan memadukan 
berbagai bentuk penguasaan konsep ketrampilan 
melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Misalnya, pada 
jam-jam tertentu guru memfokuskan kegiatan 
pembelajaran pada pemahaman bentuk kata, makna 
kata,dan ungkapan dengan saran pembuahan 
ketrampilan dalam mengembangkan daya imajinasi, 
daya berfikir logis, menentukan ciri bentuk dan makna 
kata-kata dalam puisi, membuat ungkapan dan 
menulis puisi. 

d. Model Urutan/Rangkaian (sequenced model).  
Model ini memadukan topik-topik antarmata pelajaran 
yang berbeda secara pararel. Isi cerita dalam roman 
sejarah, misalnya: topik pembahasannya secara pararel 
atau dalam jam yang sama dapat dipadukan dengan 
ikhwal sejarah perjuangan bangsa karakteristik 
kehidupan sosial masyarakat pada periode tertentu 
maupun topik yang menyangkut perubahan makna 
kata. 

e. Model berbagi (shared/participative model).  
Model ini merupakan pemaduan pembelajaran akibat 
munculnya tumbang-tindih (overlapping concept) 
atau ide pada dua mata pelajaran atau lebih. Buir-butir 
pembelajaran tetang kewarganegaraan dalam PKn 
misalnya, dapat bertumpang tindih dengan butir 
pembelajaran Tata Negara, Sejarah Perjuangan Bangsa, 
dan sebagainya. 
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f. Model jaring laba-laba (webbed model).  
Model ini berangkat dari pendekatan tematis sebagai 
acuan dasar bahan dan kegiatan pembelajaran. Tema 
yang dibuat dapat mengikat kegiatan  pembelajaran, 
baik dalam mata pelajaran tertentu maupun antar 
mata pelajaran. 
 

g. Model galur (threaded model).  
Model ini memadukan bentuk-bentuk ketrampilan. 
Misalnya: melakukan prediksi dan estimasi dalam 
matematika, ramalan terhadap kejadian-kejadian, 
antisipasi terhadap cerita, dsb. Bentuk model  ini 
terfokus pada meta kurikulum. 
 

h. Model celupan (immersed model).  
Model ini dirancang untuk membantu peserta didik 
dalam menyaring dan memadukan berbagai 
pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan 
medan pemakaiannya. Kegiatan pembelajaran 
diarahkan untuk mewadahi tukar pengalaman dan 
pemanfaatan pengalaman masing-masing. 
 

i. Model jejaring (networked model).  
Model ini merupakan model pemaduan pembelajaran 
yang mengandaikan kemungkinan perubahan 
konsepsi, bentuk pemecahan masalah, maupun 
tuntutan bentuk ketrampilan baru setelah peserta 
didik mengadakan studi lapangan dalam situasi, 
kondisi, maupun konteks yang berbeda. 
 

j. Model terpadu (integrated model).  
Model ini merupakan pemaduan sejumlah topik dari 
mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama 
dalam sebuah topik tertentu. Topik evidensi yang 
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semula terdapat dalam pelajaran matematika, bahasa 
Indonesia, IPA,  dan IPS agar tidak membuat muatan 
kurikulum berlebihan, cukup diletakkan dalam mata 
pelajaran tertentu, misalnya IPA. 

 
6. Pembelajaran Tematik Terpadu dalam Kurikulum 

2013 
 

Implikasi   diterbitkannya   Peraturan   Pemerintah   
Nomor   32   tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 
ialah perubahan model pendekatan pembelajaran yang 
dilakukan di Sekolah Dasar. Pembelajaran tematik terpadu 
merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan 
berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran dalam 
berbagai tema. Pendekatan pembelajaran ini digunakan untuk 
seluruh kelas pada sekolah dasar.  

 
Pembelajaran dengan    pendekatan tematik ini 

mencakup seluruh kompetensi mata pelajaran yaitu: PPKn, 
Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, Pendidikan Jasmani 
Olahraga dan Kesehatan, Seni Budaya dan Prakarya kecuali 
mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. 
Kompetensi mata pelajaran IPA pada kelas I – III 
diintegrasikan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan 
Matematika, sedangkan untuk mata pelajaran IPS 
diintegrasikan ke mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN dan 
Matematika. Kompetensi dasar IPA dan IPS di kelas IV-VI 
masing-masing berdiri sendiri. 

 
Pendekatan ini dimaksudkan agar peserta didik tidak 

belajar secara parsial sehingga pembelajaran dapat 
memberikan makna yang utuh pada peserta didik seperti 
yang tercermin pada berbagai tema yang tersedia. Tematik 
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terpadu disusun berdasarkan berbagai proses integrasi yaitu 
integrasi intra- disipliner, inter-disipliner, multi-disipliner dan 
trans-disipliner.  

 
Inti dari Kurikulum 2013, adalah ada pada upaya 

penyederhanaan, dan tematik-integratif. Kurikulum 2013 
disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam 
menghadapi masa depan. Karena itu kurikulum disusun 
untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Titik 
beratnya, bertujuan untuk mendorong peserta didik atau 
siswa, mampu lebih baik dalam melakukan observasi, 
bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan 
(mempresentasikan),  apa yang mereka peroleh atau mereka 
ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Adapun 
obyek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan 
penyempurnaan kurikulum 2013 menekankan pada fenomena 
alam, sosial, seni, dan budaya. Melalui pendekatan ini 
diharapkan siswa kita memiliki kompetensi sikap, 
ketrampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik. Mereka akan 
lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif, sehingga nantinya 
mereka bisa sukses dalam menghadapi berbagai persoalan 
dan tantangan di zamannya, memasuki masa depan yang 
lebih baik. 

 
Pembelajaran tematik terpadu menyajikan konsep-

konsep dari berbagai mata pelajaran yang terdapat pada 
Kompetensi Dasar (KD) KI-3 dan juga keterampilan yang 
tergambar pada KD KI-4 dalam suatu proses pembelajaran. 
Implementasi KD KI-3 dan KD KI-4 diharapkan akan 
mengembangkan berbagai sikap yang merupakan cerminan 
dari KI-1 dan KI-2. Melalui pemahaman konsep dan 
keterampilan   secara utuh akan membantu peserta didik 
dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam 
kehidupan sehari-hari. 



 

Misykat Malik Ibrahim l  
 

84 

 
Pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran 

tepadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa 
mata pelajaran sehingga dapat   memberikan pengalaman 
bermakna kepada peserta didik. Tema adalah   pokok   
pikiran   atau   gagasan   pokok   yang   menjadi   pokok 
pembicaraan (Poerwadarminta, 1983). Penggunaan tema 
diharapkan akan memberikan banyak keuntungan, di 
antaranya: 

 
a. Peserta didik mudah memusatkan perhatian pada 

suatu tema tertentu, 
b. Peserta didik mampu mempelajari pengetahuan 

dan mengembangkan berbagai kompetensi dasar  
antar  mata  pelajaran  dalam  tema  yang sama; 

c. Peserta  didik  memahami     materi  pelajaran  lebih  
mendalam  dan berkesan; 

d. Peserta didik dapat dapat memiliki kompetensi dasar 
lebih baik, karena mengkaitkan mata pelajaran  
dengan pengalaman pribadi peserta didik; 

e. Peserta  didik  mampu  lebih  merasakan  manfaat  dan  
makna  belajar karena materi disajikan dalam konteks 
tema yang jelas; 

f. Peserta  didik  lebih  bergairah  belajar  karena  dapat  
berkomunikasi dalam situasi nyata, untuk 
mengembangkan suatu kemampuan dalam satu mata 
pelajaran sekaligus mempelajari mata pelajaran lain; 

g. Guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran 
yang disajikan secara tematik dapat dipersiapkan 
sekaligus dan diberikan dalam dua atau  tiga  
pertemuan,     waktu  selebihnya  dapat  digunakan  
untuk kegiatan remedial, pemantapan, atau 
pengayaan. 
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Secara pedagogis pembelajaran tematik berdasarkan 
pada eksplorasi terhadap pengetahuan dan nilai-nilai yang 
dibelajarkan melalui tema sehingga peserta didik memiliki 
pemahaman yang utuh. Peserta didik diposisikan sebagai 
pengeksplorasi sehingga mampu menemukan hubungan-
hubungan dan pola-pola yang ada di dunia nyata dalam 
konteks yang relevan. Pembelajaran tematik dimaksudkan 
untuk mengembangkan berbagai  kemampuan,  keterampilan  
dan  sikap  yang  diperoleh  melalui proses pembelajaran 
tematik terpadu ke dalam konteks dunia nyata yang di 
bawa kedalam proses pembelajaran secara kreatif. 
 

Dengan pembelajaran tematik terpadu maka: 
a. Peserta didik mencari tahu, bukan diberi tahu. 
b. Pemisahan antar mata pelajaran menjadi tidak 

begitu nampak. Fokus pembelajaran diarahkan 
kepada pembahasan kompetensi melalui tema- tema 
yang paling dekat dengan kehidupan peserta didik. 

c. Terdapat  tema  yang  menjadi  pemersatu  sejumlah  
kompetensi  dasar yang berkaitan dengan berbagai 
konsep, keterampilan dan sikap. 

d. Sumber belajar tidak terbatas pada buku. 
e. Peserta didik dapat bekerja secara mandiri maupun 

berkelompok sesuai dengan karakteristik kegiatan 
yang dilakukan 

f. Guru harus merencanakan dan melaksanakan 
pembelajaran agar dapat mengakomodasi peserta 
didik yang memiliki perbedaan tingkat kecerdasan, 
pengalaman, dan ketertarikan terhadap suatu topik. 

g. Kompetensi Dasar mata pelajaran yang tidak dapat 
dipadukan dapat diajarkan tersendiri. 

h. Memberikan   pengalaman   langsung   kepada   
peserta   didik  (direct experiences) dari hal-hal yang 
konkret menuju ke abstrak. 
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B. Konsep Pendekatan Scientific 

Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik 
modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan 
ilmiah. Pendekatan ilmiah (scientific appoach) dalam 
pembelajaran semua mata pelajaran meliputi menggali 
informasi melaui pengamatan, bertanya, percobaan, 
kemudian mengolah data atau informasi, menyajikan data 
atau informasi, dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, 
kemudian menyimpulkan, dan mencipta. Pendekatan ilmiah 
pembelajaran disajikan pada gambar 4.1 berikut: 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
Sumber: Kemendikbud 2013 
 

Gambar 5.1 Pendekatan Ilmiah Pembelajaran 

Untuk mata pelajaran, materi, atau situasi  tertentu, 
sangat mungkin pendekatan ilmiah ini tidak selalu tepat 
diaplikasikan secara prosedural.  Pada kondisi seperti ini, 
tentu saja proses pembelajaran harus tetap menerapkan nilai-
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nilai atau sifat-sifat ilmiah dan menghindari  nilai-nilai atau 
sifat-sifat nonilmiah. Tahap-tahap pendekatan scientific: 

1. Mengamati 

Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan 
proses pembelajaran (meaningfull learning). Metode ini 
memiliki keunggulan tertentu, seperti menyajikan media 
obyek secara nyata, peserta didik senang dan tertantang, dan 
mudah pelaksanaannya. Tentu saja kegiatan mengamati 
dalam rangka pembelajaran ini biasanya memerlukan waktu 
persiapan yang lama dan matang, biaya dan tenaga relatif 
banyak, dan jika tidak terkendali akan mengaburkan makna 
serta tujuan pembelajaran. 

Metode mengamati sangat bermanfaat bagi 
pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik. Sehingga proses 
pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Dengan 
metode observasi peserta didik menemukan fakta bahwa ada 
hubungan antara obyek yang dianalisis dengan materi 
pembelajaran yang digunakan oleh guru. 

Kegiatan mengamati dalam pembelajaran dilakukan 
dengan menempuh langkah-langkah seperti berikut ini: 

• Menentukan objek apa yang akan diobservasi 
• Membuat pedoman observasi sesuai dengan lingkup 

objek yang akan diobservasi 
• Menentukan  secara jelas  data-data apa yang perlu 

diobservasi, baik primer maupun sekunder 
• Menentukan di mana tempat objek yang akan 

diobservasi 
• Menentukan secara jelas bagaimana observasi akan 

dilakukan untuk mengumpulkan data agar berjalan 
mudah dan lancer 
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• Menentukan cara dan melakukan pencatatan atas hasil 
observasi , seperti menggunakan buku catatan, 
kamera, tape recorder, video perekam, dan alat-alat 
tulis lainnya. 
 
Kegiatan observasi dalam proses pembelajaran 

meniscayakan keterlibatan peserta didik secara langsung. 
Dalam kaitan ini, guru harus memahami bentuk keterlibatan 
peserta didik dalam observasi sebagai berikut: 

• Observasi biasa (common observation).  
Pada observasi biasa untuk kepentingan pembelajaran, 
peserta didik merupakan subjek yang sepenuhnya 
melakukan observasi (complete observer). Di sini peserta 
didik sama sekali tidak melibatkan diri dengan pelaku, 
objek, atau situasi yang diamati. 
 

• Observasi terkendali (controlled observation).   
Seperti halnya observasi biasa, pada observasi 
terkendali untuk kepentingan pembelajaran, peserta 
didik sama sekali tidak melibatkan diri dengan pelaku, 
objek, atau situasi yang diamati. Merepa juga tidak 
memiliki hubungan apa pun dengan pelaku, objek, 
atau situasi yang diamati. Namun demikian, berbeda 
dengan observasi biasa, pada observasi terkendali 
pelaku atau objek yang diamati ditempatkan pada 
ruang atau situasi yang dikhususkan. Karena itu, pada 
pembelajaran dengan observasi terkendali termuat 
nilai-nilai percobaan atau eksperimen  atas diri pelaku 
atau objek yang diobservasi. 
 

• Observasi partisipatif (participant observation).  
Pada observasi partisipatif, peserta didik melibatkan 
diri secara langsung dengan pelaku atau objek yang 
diamati. Sejatinya, observasi semacam ini paling lazim 
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dilakukan dalam penelitian antropologi khususnya 
etnografi.  Observasi semacam ini mengharuskan 
peserta didik melibatkan diri pada pelaku, komunitas, 
atau objek yang diamati. Di bidang pengajaran bahasa, 
misalnya, dengan menggunakan pendekatan ini 
berarti peserta didik hadir dan “bermukim” langsung 
di tempat subjek atau komunitas tertentu dan pada 
waktu tertentu pula untuk  mempelajari bahasa atau 
dialek setempat, termasuk melibakan diri secara 
langsung dalam situasi kehidupan mereka. 
 

Selama proses pembelajaran, peserta didik dapat 
melakukan observasi dengan dua cara pelibatan diri.  Kedua 
cara pelibatan dimaksud yaitu observasi berstruktur dan 
observasi tidak berstruktur, seperti dijelaskan berikut ini. 

• Observasi  berstruktur.   
Pada observasi berstruktur dalam rangka proses 
pembelajaran, fenomena subjek, objek, atau situasi apa 
yang ingin diobservasi oleh peserta didik telah 
direncanakan oleh secara sistematis di bawah 
bimbingan guru. 
 

• Observasi tidak berstruktur.  
Pada observasi yang tidak berstruktur dalam rangka 
proses pembelajaran, tidak ditentukan secara baku 
atau rijid mengenai apa yang harus diobservasi oleh 
peserta didik. Dalam kerangka ini, peserta didik 
membuat catatan, rekaman, atau mengingat dalam 
memori secara spontan atas subjek, objektif, atau 
situasi yang diobservasi.  
 
Praktik observasi dalam pembelajaran hanya akan 

efektif jika peserta didik dan guru melengkapi diri dengan 
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dengan alat-alat pencatatan dan alat-alat lain, seperti: (1) tape 
recorder, untuk merekam pembicaraan; (1) kamera, untuk 
merekam objek atau kegiatan secara visual; (2) film atau 
video, untuk merekam kegiatan objek atau secara audio-
visual; dan (3) alat-alat lain sesuai dengan keperluan. 

Secara lebih luas, alat atau instrumen yang digunakan 
dalam melakukan observasi, dapat berupa daftar cek 
(checklist), skala rentang (rating scale), catatan anekdotal 
(anecdotal record), catatan berkala, dan alat mekanikal 
(mechanical device). Daftar cek dapat berupa suatu daftar yang 
berisikan nama-nama subjek, objek, atau faktor- faktor yang 
akan diobservasi. Skala rentang , berupa alat untuk mencatat 
gejala atau fenomena menurut tingkatannya. Catatan 
anekdotal berupa catatan yang dibuat oleh peserta didik dan 
guru mengenai kelakuan-kelakuan luar biasa yang 
ditampilkan oleh subjek atau objek yang diobservasi.  Alat 
mekanikal berupa alat mekanik yang dapat dipakai untuk 
memotret atau merekam peristiwa-peristiwa tertentu yang 
ditampilkan oleh subjek atau objek yang diobservasi. 

Prinsip-rinsip yang harus diperhatikan oleh guru dan 
peserta didik selama observasi pembelajaran disajikan berikut 
ini: 

• Cermat, objektif, dan jujur serta terfokus pada objek 
yang diobservasi untuk kepentingan pembelajaran. 

• Banyak atau sedikit serta homogenitas atau 
hiterogenitas subjek, objek, atau situasi yang 
diobservasi. Makin banyak dan hiterogen subjek, 
objek, atau situasi yang diobservasi, makin sulit 
kegiatan obervasi itu dilakukan. Sebelum obsevasi 
dilaksanakan, guru dan peserta didik sebaiknya 
menentukan dan menyepakati cara dan prosedur 
pengamatan. 
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• Guru dan peserta didik perlu memahami apa yang 
hendak dicatat, direkam, dan sejenisnya, serta 
bagaimana membuat catatan atas perolehan observasi. 

2. Menanya 

Guru yang efektif mampu menginspirasi peserta didik 
untuk meningkatkan dan mengembangkan ranah sikap, 
keterampilan, dan pengetahuannya. Pada saat guru bertanya, 
pada saat itu pula dia membimbing atau memandu peserta 
didiknya belajar dengan baik. Ketika guru menjawab 
pertanyaan peserta didiknya, ketika itu pula dia mendorong 
asuhannya itu untuk menjadi penyimak dan pembelajar yang 
baik. 

Berbeda dengan penugasan yang menginginkan 
tindakan nyara, pertanyaan dimaksudkan untuk memperoleh 
tanggapan verbal. Istilah “pertanyaan” tidak selalu dalam 
bentuk “kalimat tanya”, melainkan juga dapat dalam bentuk 
pernyataan, asalkan keduanya menginginkan tanggapan 
verbal. Bentuk pertanyaan, misalnya: Apakah ciri-ciri kalimat 
yang efektif? Bentuk pernyataan, misalnya: Sebutkan ciri-ciri 
kalimat efektif!  

a. Fungsi bertanya 

• Membangkitkan rasa ingin tahu, minat, dan perhatian 
peserta didik tentang suatu tema atau topik 
pembelajaran. 

• Mendorong dan menginspirasi peserta didik untuk 
aktif belajar, serta mengembangkan pertanyaan dari 
dan untuk dirinya sendiri. 

• Mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik sekaligus 
menyampaikan ancangan untuk mencari solusinya. 

• Menstrukturkan tugas-tugas dan memberikan 
kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan 
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sikap, keterampilan, dan pemahamannya atas 
substansi pembelajaran yang diberikan. 

• Membangkitkan keterampilan peserta didik dalam 
berbicara, mengajukan pertanyaan, dan memberi 
jawaban secara logis, sistematis, dan menggunakan 
bahasa yang baik dan benar. 

• Mendorong partisipasi peserta didik dalam berdiskusi, 
berargumen, mengembangkan kemampuan berpikir,  
dan menarik  simpulan. 

• Membangun sikap keterbukaan untuk saling memberi 
dan menerima pendapat atau gagasan, memperkaya 
kosa kata, serta mengembangkan toleransi sosial 
dalam hidup berkelompok. 

• Membiasakan peserta didik berpikir spontan dan 
cepat, serta sigap dalam merespon persoalan yang 
tiba-tiba muncul. 

• Melatih kesantunan dalam berbicara dan 
membangkitkan kemampuan berempati satu sama 
lain. 

 
b. Kriteria pertanyaan yang baik 

• Singkat dan jelas.  
• Menginspirasi jawaban.  
• Memiliki fokus.  
• Bersifat probing atau divergen.  
• Bersifat validatif atau penguatan.  
• Memberi kesempatan peserta didik untuk berpikir 

ulang.  

• Merangsang peningkatan tuntutan kemampuan 
kognitif.  

• Merangsang proses interaksi.  
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c. Tingkatan Pertanyaan 

Pertanyaan guru yang baik dan benar menginspirasi 
peserta didik untuk memberikan jawaban yang baik dan 
benar pula. Guru harus memahami kualitas pertanyaan, 
sehingga menggambarkan tingkatan kognitif seperti apa yang 
akan disentuh, mulai dari yang lebih rendah hingga yang 
lebih tinggi. Bobot pertanyaan yang menggambarkan 
tingkatan kognitif yang lebih rendah hingga yang lebih tinggi 
disajikan berikut ini.  

 Tabel. 4.1 Tingkatan Kognitif 

Tingkatan Subtingkatan Kata-kata kunci 
pertanyaan 

Kognitif 
yang 
lebih 
rendah 

§ Pengetahuan 
(knowledge) 

§ Apa... 
§ Siapa... 
§ Kapan... 
§ Di mana... 
§ Sebutkan... 
§ Jodohkan atau 

pasangkan... 
§ Persamaan kata... 
§ Golongkan... 
§ Berilah nama... 
§ Dll.  

§ Pemahaman 
(comprehension) 

§ Terangkahlah... 
§ Bedakanlah... 
§ Terjemahkanlah... 
§ Simpulkan... 
§ Bandingkan... 
§ Ubahlah... 
§ Berikanlah 

interpretasi... 
§ Penerapan 

(application 
§ Gunakanlah... 
§ Tunjukkanlah... 
§ Buatlah... 
§ Demonstrasikanlah... 
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§ Carilah hubungan... 
§ Tulislah contoh... 
§ Siapkanlah... 
§ Klasifikasikanlah... 

Kognitif 
yang 
lebih 
tinggi 

§ Analisis (analysis) 
 

§ Analisislah... 
§ Kemukakan bukti-

bukti… 
§ Mengapa… 
§ Identifikasikan… 
§ Tunjukkanlah 

sebabnya… 
§ Berilah alasan-

alasan… 
§ Sintesis 

(synthesis) 
§ Ramalkanlah… 
§ Bentuk… 
§ Ciptakanlah… 
§ Susunlah… 

§  § Rancanglah... 
§ Tulislah… 
§ Bagaimana kita 

dapat 
memecahkan… 

§ Apa yang terjadi 
seaindainya… 

§ Bagaimana kita 
dapat 
memperbaiki… 

§ Kembangkan… 
 § Evaluasi 

(evaluation) 
§ Berilah pendapat… 
§ Alternatif mana yang 

lebih baik… 
§ Setujukah anda… 
§ Kritiklah… 
§ Berilah alasan… 
§ Nilailah… 
§ Bandingkan… 
§ Bedakanlah… 
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3. Menalar 

a. Esensi Menalar 

Istilah “menalar” dalam kerangka proses pembelajaran 
dengan pendekatan ilmiah yang dianut dalam Kurikulum 
2013 untuk menggambarkan bahwa guru dan peserta didik 
merupakan pelaku aktif. Titik tekannya tentu dalam banyak 
hal dan situasi peserta didik harus lebih aktif daripada guru. 
Penalaran adalah proses berfikir yang logis dan sistematis atas 
fakta-kata empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh 
simpulan berupa pengetahuan.  Penalaran dimaksud 
merupakan penalaran ilmiah, meski penakaran nonilmiah 
tidak selalu tidak bermanfaat.  

Istilah menalar di sini merupakan padanan dari 
associating; bukan merupakan terjemanan dari reasonsing, 
meski istilah ini juga bermakna menalar atau penalaran. 
Karena itu, istilah aktivitas menalar dalam konteks 
pembelajaran pada Kurikulum 2013 dengan pendekatan 
ilmiah banyak merujuk pada teori belajar asosiasi atau 
pembelajaran asosiatif.  

Istilah asosiasi dalam pembelajaran merujuk pada 
kemamuan mengelompokkan beragam ide dan 
mengasosiasikan beragam peristiwa untuk kemudian 
memasukannya menjadi penggalan memori. Selama 
mentransfer peristiwa-peristiwa khusus ke otak, pengalaman 
tersimpan dalam referensi dengan peristiwa lain. 
Pengalaman-pengalaman yang sudah tersimpan di memori 
otak berelasi dan berinteraksi dengan pengalaman 
sebelumnya yang sudah tersedia. Proses itu dikenal sebagai 
asosiasi atau menalar. Dari persepektif psikologi, asosiasi 
merujuk pada koneksi antara entitas konseptual atau mental 
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sebagai hasil dari kesamaan  antara pikiran atau kedekatan 
dalam ruang dan waktu. 

Menurut teori asosiasi, proses pembelajaran 
pembelajaran akan berhasil secara efektif jika terjadi interaksi 
langsung antara pendidik dengan peserta didik. Pola ineraksi 
itu dilakukan melalui stimulus dan respons (S-R).  Teori ini 
dikembangan kerdasarkan hasil eksperimen Thorndike, yang 
kemudian dikenal dengan teori asosiasi. Jadi, prinsip dasar 
proses pembelajaran yang dianut oleh Thorndike adalah 
asosiasi, yang juga dikenal dengan teori Stimulus-Respon (S-
R). Menurut Thorndike, proses pembelajaran, lebih khusus 
lagi proses belajar peserta didik terjadi secara perlahan atau 
inkremental/bertahap, bukan secara tiba-tiba.  

Thorndike mengemukakan berapa hukum dalam 
proses pembelajaran: 

 Hukum efek (The Law of Effect), di mana intensitas 
hubungan antara stimulus (S) dan respon (R) selama proses 
pembelajaran sangat dipengaruhi oleh konsekuensi dari 
hubungan yang terjadi. Jika akibat dari hubungan S-R itu 
dirasa menyenangkan, maka perilaku peserta didik akan 
mengalami penguatan. Sebaliknya, jika akibat hubungan S-R 
dirasa tidak menyenangkan, maka perilaku peserta didik akan 
melemah.  

Menurut Thorndike, efek dari reward (akibat yang 
menyenangkan) jauh lebih besar dalam memperkuat perilaku 
peserta didik dibandingkan efek punishment (akibat yang 
tidak menyenangkan) dalam memperlemah perilakunya. Ini 
bermakna bahwa reward akan meningkatkan perilaku peserta 
didik, tetapi punishment belum tentu akan mengurangi atau 
menghilangkan perilakunya. 

Hukum latihan (The Law of Exercise). Awalnya, hukum 
ini terdiri dari dua jenis, yang setelah tahun 1930 dinyatakan 
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dicabut oleh Thorndike. Karena dia menyadari bahwa latihan 
saja tidak dapat memperkuat atau membentuk perilaku. 
Pertama, Law of Use yaitu hubungan antara S-R akan semakin 
kuat jika sering digunakan atau berulang-ulang. Kedua, Law of 
Disuse, yaitu hubungan antara S-R akan semakin melemah 
jika tidak dilatih atau dilakukan berulang-ulang. Menurut 
Thorndike, perilaku dapat dibentuk dengan menggunakan 
penguatan (reinforcement). Memang, latihan berulang tetap 
dapat diberikan, tetapi yang terpenting adalah individu 
menyadari konsekuensi perilakunya.  

 
Hukum kesiapan (The Law of Readiness). Menurut 

Thorndike, pada prinsipnya apakah sesuatu itu akan 
menyenangkan atau tidak menyenangkan untuk dipelajari 
tergantung pada kesiapan belajar individunya. Dalam proses 
pembelajaran, hal ini bermakna bahwa jika peserta dalam 
keadaan siap dan belajar dilakukan, maka mereka akan 
merasa puas. Sebaliknya, jika pesert didik dalam keadaan 
tidak siap dan belajar terpaksa dilakukan, maka mereka akan 
merasa tidak puas bahkan mengalami frustrasi.  

 
Prinsip-prinsip dasar dari Thorndike kemudian 

diperluas oleh B.F. Skinner dalam Operant Conditioning atau 
pelaziman/pengkondisian operan. Pelaziman operan adalah 
bentuk pembelajaran dimana konsekuensi-konsekuensi dari 
perilaku menghasilkan perubahan dalam probabilitas 
perilaku itu akan diulangi. 
 

Merujuk pada teori S-R, proses pembelajaran akan 
makin efektif jika peserta didik makin giat belajar. Dengan 
begitu, berarti makin tinggi pula kemampuannya dalam 
menghubungkan S dengan R. Kaidah dasar yang digunakan 
dalam teori S-R adalah:  
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• Kesiapan (readiness).  
Kesiapan  diidentifikasi berkaitan langsung dengan 
motivasi peserta didik. Kesiapan itu harus ada pada 
diri guru dan peserta didik. Guru harus benar-benar 
siap mengajar dan peserta didik benar-benar siap 
menerima pelajaran dari gurunya. Sejalan dengan itu, 
segala sumber daya pembelajaran pun perlu disiapkan 
secara baik dan saksama. 

• Latihan (exercise).  
Latihan merupakan kegiatan pembelajaran yang 
dilakukan secara berulang oleh peserta didik. 
Pengulangan ini memungkinkan hubungan antara S 
dengan R makin intensif dan ekstensif. 

• Pengaruh (effect).  
Hubungan yang intensif dan berulang-ulang antara S 
dengan R akan meningkatkan kualitas ranah sikap, 
keterampilan, dan pengetahuan peserta didik sebagai 
hasil belajarnya. Manfaat hasil belajar yang diperoleh 
oleh peserta didik dirasakan langsung oleh mereka 
dalam dalam dunia kehidupannya.  
 
Kaidah atau prinsip “pengaruh” dalam pembelajaran 

berkaitan dengan kemampuan guru menciptakan suasana, 
memberi penghargaan, celaan, hukuman, dan ganjaran. Teori 
S – S ini memang terkesan robotik. Karenanya, teori ini 
terkesan mengenyampingkan peranan minat, kreativitas, dan 
apirasi peserta didik.  

Oleh karena tidak semua perilaku belajar atau 
pembelajaran dapat dijelaskan dengan pelaziman 
sebagaimana dikembangkan oleh  Ivan Pavlov, teori asosiasi 
biasanya menambahkan teori belajar sosial (social learning) 
yang dikembangkan oleh Bandura. Menurut Bandura, belajar 
terjadi karena proses peniruan (imitation). Kemampuan 
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peserta didik dalam meniru respons menjadi pengungkit 
utama aktivitas belajarnya. 

  
Ada empat konsep dasar teori belajar sosial (social 

learning theory) dari Bandura. 
  

• Pertama, pemodelan (modelling), dimana peserta didik 
belajar dengan cara meniru perilaku orang lain (guru, 
teman, anggota masyarakat, dan lain-lain) dan 
pengalaman vicarious yaitu belajar dari keberhasilan 
dan kegagalan orang lain itu 
 

• Kedua, fase belajar, meliputi fase memberi perhatian 
terhadap model (attentional), mengendapkan hasil 
memperhatikan model dalam pikiran pebelajar 
(retention), menampilkan ulang perilaku model oleh 
pebelajar (reproduction), dan motivasi (motivation) 
ketika peserta didik berkeinginan mengulang-ulang 
perilaku model yang mendatangkan konsekuensi-
konsekuensi positif dari lingkungan. 

  
• Ketiga, belajar vicarious, dimana peserta didik belajar 

dengan melihat apakah orang lain diberi ganjaran atau 
hukuman selama terlibat dalam perilaku-perilaku 
tertentu.  

 
• Keempat, pengaturan-diri (self-regulation), dimana 

peserta didik mengamati, mempertimbangkan, 
memberi ganjaran atau hukuman terhadap 
perilakunya sendiri.  

 
Teori asosiasi ini sangat efektif menjadi landasan 

menanamkan sikap ilmiah dan motivasi pada peserta didik 
berkenaan dengan nilai-nilai instrinsik dari pembelajaran 
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partisipatif. Dengan cara ini peserta didik akan melakukan 
peniruan terhadap apa yang nyata diobservasinya dari kinerja 
guru dan temannya di kelas. 

Bagaimana aplikasinya dalam proses pembelajaran? 
Aplikasi pengembangan aktivitas pembelajaran untuk 
meningkatkan daya menalar peserta didik dapat dilakukan 
dengan cara berikut ini. 

• Guru menyusun bahan pembelajaran dalam bentuk 
yang sudah siap sesuai dengan tuntutan kurikulum. 

• Guru tidak banyak menerapkan metode ceramah atau 
metode kuliah. Tugas utama guru adalah memberi 
instruksi singkat tapi jelas dengan disertai contoh-
contoh, baik dilakukan sendiri maupun dengan cara 
simulasi. 

• Bahan pembelajaran disusun secara berjenjang atau 
hierarkis, dimulai dari yang sederhana (persyaratan 
rendah) sampai pada yang kompleks (persyaratan 
tinggi). 

• Kegiatan pembelajaran berorientasi pada hasil yang 
dapat diukur dan diamati 

• Seriap kesalahan harus segera dikoreksi atau 
diperbaiki. 

• Perlu dilakukan pengulangan dan latihan agar 
perilaku yang diinginkan dapat menjadi kebiasaan 
atau pelaziman. 

• Evaluasi atau penilaian didasari atas perilaku yang 
nyata atau otentik. 

• Guru mencatat semua kemajuan peserta didik untuk 
kemungkinan memberikan tindakan pembelajaran 
perbaikan. 
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b. Cara menalar 

Terdapat dua cara menalar, yaitu penalaran induktif 
dan penalaran deduktif. Penalaran induktif merupakan cara 
menalar dengan menarik simpulan dari fenomena atau 
atribut-atribut khusus untuk hal-hal yang bersifat umum. 
Jadi, menalar secara induktif adalah proses penarikan 
simpulan dari kasus-kasus yang bersifat nyata secara 
individual atau spesifik menjadi simpulan yang bersifat 
umum.  

Kegiatan menalar secara induktif lebih banyak 
berpijak pada observasi inderawi atau pengalaman empirik. 
Penalaran deduktif merupakan cara menalar dengan menarik 
simpulan dari pernyataan-pernyataan atau fenomena yang 
bersifat umum menuju pada hal yang bersifat khusus. Pola 
penalaran deduktif dikenal dengan pola silogisme. Cara kerja 
menalar secara deduktif adalah menerapkan hal-hal yang 
umum terlebih dahulu untuk kemudian dihubungkan ke 
dalam bagian-bagiannya yang khusus. 

Ada tiga jenis silogisme, yaitu silogisme kategorial, 
silogisme hipotesis, silogisme alternatif. Pada penalaran 
deduktif tedapat premis, sebagai proposisi menarik simpulan. 
Penarikan simpulan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu  
langsung dan tidak langsung. Simpulan secara langsung 
ditarik dari satu premis, sedangkan simpulan tidak langsung 
ditarik dari dua premis. 

Contoh : 

• Kamera adalah barang elektronik dan membutuhkan 
daya listrik untuk beroperasi 

• Telepon genggam adalah barang elektronik dan 
membutuhkan daya listrik untuk beroperas. 

• Simpulan: semua barang elektronik membutuhkan 
daya listrik untuk beroperasi. 
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4. Analogi dalam Pembelajaran 

Selama proses pembelajaran, guru dan pesert didik 
sering kali menemukan fenomena yang bersifat analog atau 
memiliki persamaan. Dengan demikian, guru dan peserta 
didik adakalamua menalar secara analogis. Analogi adalah 
suatu proses penalaran dalam pembelajaran dengan cara 
membandingkan sifat esensial yang mempunyai kesamaan 
atau persamaan.  

Berpikir analogis sangat penting dalam pembelajaran, 
karena hal itu akan mempertajam daya nalar peserta didik. 
Seperti halnya penalaran, analogi terdiri dari dua jenis, yaitu 
analogi induktif dan analogi deduktif. Kedua analogi itu 
dijelaskan berikut ini. 

Analogi induktif disusun berdasarkan persamaan 
yang ada pada dua fenomena atau gejala. Atas dasar 
persamaan dua gejala atau fenomena itu ditarik simpulan 
bahwa apa yang ada pada fenomena atau gejala pertama 
terjadi juga pada fenomena atau gejala kedua. Analogi 
induktif merupakan suatu ‘metode menalar’ yang sangat 
bermanfaat untuk membuat suatu simpulan yang dapat 
diterima berdasarkan pada persamaan yang terbukti terdapat 
pada dua fenomena atau gejala khusus yang 
diperbandingkan.  

Analogi deklaratif merupakan suatu ‘metode menalar’ 
untuk menjelaskan atau menegaskan sesuatu fenomena atau 
gejala yang belum dikenal atau masih samar, dengan sesuatu 
yang sudah dikenal. Analogi deklaratif ini sangat bermanfaat 
karena ide-ide baru, fenomena, atau gejala menjadi dikenal 
atau dapat diterima apabila dihubungkan dengan hal-hal 
yang sudah dketahui secara nyata dan dipercayai. 
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5. Hubungan Antarfenonena 

Seperti halnya penalaran dan analogi, kemampuan 
menghubungkan antarfenomena atau gejala sangat penting 
dalam proses pembelajaran, karena hal itu akan mempertajam 
daya nalar peserta didik. Di sinilah esensi bahwa guru dan 
peserta didik dituntut mampu memaknai hubungan 
antarfenonena atau gejala, khususnya hubungan sebab-akibat. 

Hubungan sebab-akibat diambil dengan 
menghubungkan satu atau beberapa fakta yang satu dengan 
datu atau beberapa fakta yang lain. Suatu simpulan yang 
menjadi sebab dari satu atau beberapa fakta itu atau dapat 
juga menjadi akibat dari satu atau beberapa fakta tersebut. 

Penalaran sebab-akibat ini masuk dalam ranah penalaran 
induktif, yang disebut dengan penalaran induktif sebab-
akibat. Penalaran induksi sebab akibat terdiri dri tiga jenis. 

• Hubungan sebab–akibat. Pada penalaran hubungan 
sebab-akibat, hal-hal yang menjadi sebab 
dikemukakan terlebih dahulu, kemudian ditarik 
simpulan yang berupa akibat. 

• Hubungan akibat–sebab. Pada penalaran hubungan 
akibat-sebab, hal-hal yang menjadi akibat 
dikemukakan terlebih dahulu, selanjutnya ditarik 
simpulan yang merupakan penyebabnya. 
 

• Hubungan sebab–akibat 1 – akibat 2. Pada penalaran 
hubungan sbab-akibat 1 –akibat 2, suatu penyebab 
dapat menimbulkan serangkaian akibat. Akibat yang 
pertama menjadi penyebab, sehingga menimbulkan 
akibat kedua. Akibat kedua menjadi penyebab 
sehingga menimbulkan akibat ketiga, dan seterusnya. 
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6. Mencoba 

Untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau 
otentik, peserta didik harus mencoba atau melakukan 
percobaan, terutama untuk materi atau substansi yang sesuai. 
Pada mata pelajaran IPA, misalnya, peserta didik harus 
memahami konsep-konsep IPA dan kaitannya dengan 
kehidupan sehari-hari. Peserta didik pun harus memiliki 
keterampilan proses untuk mengembangkan pengetahuan 
tentang alam sekitar, serta mampu menggunakan metode 
ilmiah dan bersikap ilmiah untuk memecahkan masalah-
masalah yang dihadapinya sehari-hari.   

Aplikasi metode eksperimen atau mencoba 
dimaksudkan untuk mengembangkan berbagai ranah tujuan 
belajar, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Aktivitas 
pembelajaran yang nyata untuk ini adalah: (1) menentukan 
tema atau topik sesuai dengan kompetensi dasar menurut 
tuntutan kurikulum; (2) mempelajari cara-cara penggunaan 
alat dan bahan yang tersedia dan harus disediakan; (3) 
mempelajari dasar teoritis yang relevan dan hasil-hasil 
eksperimen sebelumnya; (4) melakukan dan mengamati 
percobaan; (5) mencatat fenomena yang terjadi, menganalisis, 
dan menyajikan data; (6) menarik simpulan atas hasil 
percobaan; dan (7) membuat laporan dan 
mengkomunikasikan hasil percobaan. 

Agar pelaksanaan percobaan dapat berjalan lancar 
maka: (1) Guru hendaknya merumuskan tujuan eksperimen 
yanga akan dilaksanakan murid (2) Guru bersama murid 
mempersiapkan perlengkapan yang dipergunakan (3) Perlu 
memperhitungkan tempat dan waktu (4) Guru menyediakan 
kertas kerja untuk pengarahan kegiatan murid (5) Guru 
membicarakan masalah yanga akan yang akan dijadikan 
eksperimen (6) Membagi kertas kerja kepada murid (7) Murid 
melaksanakan eksperimen dengan bimbingan guru, dan (8) 
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Guru mengumpulkan hasil kerja murid dan 
mengevaluasinya, bila dianggap perlu didiskusikan secara 
klasikal. 

Kegiatan pembelajaran dengan pendekatan 
eksperimen atau mencoba dilakukan melalui tiga tahap, yaitu, 
persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Ketiga tahapan 
eksperimen atau mencoba dimaksud dijelaskan berikut ini. 

a. Persiapan  
• Menentapkan tujuan eksperimen 
• Mempersiapkan alat atau bahan 
• Mempersiapkan tempat eksperimen sesuai dengan 

jumlah peserta didik serta alat atau bahan yang 
tersedia. Di sini guru perlu menimbang apakah 
peserta didik akan melaksanakan eksperimen atau 
mencoba secara serentak atau dibagi menjadi beberapa 
kelompok secara paralel atau bergiliran 

• Memertimbangkan masalah keamanan dan kesehatan 
agar dapat memperkecil atau menghindari risiko yang 
mungkin timbul 

• Memberikan penjelasan mengenai apa yang harus 
diperhatikan dan tahapa-tahapan yang harus 
dilakukan peserta didik, termasuk hal-hal yang 
dilarang atau membahayakan. 
 

b. Pelaksanaan  
 

• Selama proses eksperimen atau mencoba, guru ikut 
membimbing dan mengamati proses percobaan. Di 
sini guru harus memberikan dorongan dan bantuan 
terhadap kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh 
peserta didik agar kegiatan itu berhasil dengan baik. 
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• Selama proses eksperimen atau mencoba, guru 
hendaknya memperhatikan situasi secara keseluruhan, 
termasuk membantu mengatasi dan memecahkan 
masalah-masalah yang akan menghambat kegiatan 
pembelajaran. 
 

c. Tindak lanjut  
• Peserta didik mengumpulkan laporan hasil 

eksperimen kepada guru 
• Guru memeriksa hasil eksperimen peserta didik 
• Guru memberikan umpan balik kepada peserta didik 

atas hasil eksperimen. 
• Guru dan peserta didik mendiskusikan masalah-

masalah yang ditemukan selama eksperimen. 
• Guru dan peserta didik memeriksa dan menyimpan 

kembali segala bahan dan alat yang digunakan 
 
C. MODEL PEMBELAJARAN INOVATIF 
 

Model adalah sesuatu yang direncanakan, direkayasa, 
dikembangkan, diujicobakan, lalu dikembalikan pada 
badan yang mendesainnya, kemudian diujicoba ulang, baru 
menjadi sesuatu yang final. Melalui tahapan tersebut, maka 
suatu model dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana 
mestinya. Ilmiah, (George L. Gropper dan Paul A. Ross 
dalam Oemar Hamalik, 2000). 

 
Model, suatu struktur secara konseptual yang telah 

berhasil dikembangkan dalam suatu bidang, dan sekarang 
diterapkan, terutama untuk membimbing penelitian dan 
berpikir dalam bidang lain, biasanya dalam bidang yang 
belum begitu berkembang, (Marx, 1976). Model adalah 
kerangka konseptual yang dipakai sebagai pedoman dalam 
melakukan suatu kegiatan. 
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Model pembelajaran merupakan suatu kerangka 

konseptual yang melukiskan prosedur  secara  sistematis  
dalam  mengorganisasikan  pengalaman  belajar untuk 
mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai 
pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para 
pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan  aktivitas  
pembelajaran,  (Winataputra,  1996).  Model pembelajaran 
berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang 
pembelajaran dan para pembelajar dalam merencanakan 
dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. 

 
Berikut   ini akan dibahas beberapa model 

pembelajaran dari sekian model yang telah banyak 
dikembangkan, antara lain: Model Pembelajaran Langsung, 
Model Pembelajaran Kooperatif,  Pembelajaran  
Kontekstual,  Model Pembelajaran Penemuan Terbimbing, 
Problem Based Learning. 

 
1. Model Pembelajaran Langsung (Direct Instruction) 

 
Proses pembelajaran langsung adalah proses 

pendidikan di mana peserta didik mengembangkan  
pengetahuan,  kemampuan  berpikir  dan keterampilan 
psikomotorik melalui interaksi langsung dengan sumber 
belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP berupa 
kegiatan-kegiatan pembelajaran. Dalam pembelajaran 
langsung tersebut peserta didik melakukan kegiatan belajar 
mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, 
mengasosiasi atau menganalisis, dan mengkomunikasikan 
apa yang sudah ditemukannya dalam kegiatan analisis. 
Proses pembelajaran langsung menghasilkan pengetahuan 
dan keterampilan langsung atau yang disebut dengan 
instructional effect. 
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Ciri-ciri model pembelajaran langsung antara lain: 
 

a. Adanya tujuan pembelajaran dan prosedur penilaian 
hasil belajar 

b. Sintaks atau pola keseluruhan dan alur kegiatan 
pembelajaran 

c. Sistem   pengelolaan   dan   lingkungan   belajar   
yang   mendukung berlangsung dan berhasilnya 
pengajaran. 
 

Tabel 4.2 Sintaks Kegiatan Pembelajaran Langsung 
 

Fase Indikator Peran Guru 

1 Menyampaikan 
tujuan 
dan mempersiapkan 
siswa 

Menjelaskan tujuan , 
materi prasyarat, 
memotivasi dan 
mempersiapkan siswa 

2 Mendemonstrasikan 
pengetahuan dan 
ketrampilan 

Mendemonstrasikan 
ketrampilan atau 
menyajika 
informasi tahap demi tahap 

 
3 Membimbing 

pelatihan 
Memberikan latihan 
Terbimbing 

4 Mengecek 
pemahaman dan 
memberikan umpan 
balik 

Mengecek kamampuan siswa 
dan memberi kan umpan balik 

5 Memberikan latihan 
dan penerapan 
konsep 

Mempersiapkan latihan untuk 
siswa dengan menerapkan 
konsep yang dipelajari pada 
kehidupan sehari-hari 
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2. Model Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) 
 
Ciri-ciri model pembelajaran kooperatif antara lain: 
 

a. Untuk menuntaskan materi belajar, siswa belajar 
dalam kelompok secara kooperatif 

b. Kelompok dibentuk dari siswa-siswa yang memiliki 
kemampuan heterogen 

c. Jika dalam kelas terdiri dari beberapa ras, suku, 
budaya, jenis kelamin yang berbeda, maka diupayakan 
agar tiap kelompok berbaur d. Penghargaan lebih 
diutamakan pada kerja kelompok daripada 
perorangan. 
 
Tujuan pembelajaran kooperatif: 
 

a. Hasil Belajar Akademik, 
Meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas 
akademik 

b. Penerimaan terhadap keragaman 
Siswa dapat menerima teman-temannya yang 
beraneka latar belakang. 

c. Pengembangan ketrampilan social 
 

Tabel 4.3 Sintaks  Kegiatan Pembelajaran Kooperatif 
 

Fase Indikator Kegiatan  Guru 

1 Menyampaikan tujuan  
dan memotivasi siswa 

Menyampaikan 
tujuan pelajaran yang 
ingin dicapai dan 
memotivasi siswa 
belajar 
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2 Menyajikan informasi Menyajikan informasi 
kepada siswa dengan 
jalan demonstrasi atau  
lewat bahan bacaan 

3 Mengorganisasikan siswa 
ke dalam ke-
lompok- 
kelompok belajar 

Menjelaskan kepada 
siswa 
bagaimana cara-nya 
membentuk kelompok 
dan membantru 
kelompok agar 
melakukan transisi scr 
efisien 

4 Membimbing kelompok 
bekerja dan belajar 

Membimbing 
kelompok- 
kelompok belajat pa 
da saat mereka 
mengerjakan tugas 

5 Evaluasi Mengevaluasi 
hasil belajar 
tentang materi 
yang telah 
dipelajari atau masing-
masing 
ke-lompok 
mempresentasekan 
hasil kerjanya 

6 Memberikan penghargaan Mecari cara untuk 
mengharga upaya atau 
ha sil belajar 
individu maupun 
kelompok 
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3. Model Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching and 

Learning) 
 

Pembelajaran Kontekstual mengasumsikan bahwa 
secara natural pikiran mencari makna konteks sesuai 
dengan situasi nyata lingkungan seseorang melalui pencarian 
hubungan masuk akal dan bermanfaat. Melalui pemaduan  
materi  yang  dipelajari  dengan  pengalaman  keseharian  
siswa akan menghasilkan dasar-dasar pengetahuan yang 
mendalam. Siswa akan mampu menggunakan 
pengetahuannya untuk menyelesaikan masalah- masalah baru 
dan belum pernah dihadapinya dengan peningkatan 
pengalaman dan pengetahuannya. Siswa diharapkan dapat 
membangun pengetahuannya  yang  akan  diterapkan  dalam  
kehidupan  sehari-hari dengan memadukan materi pelajaran 
yang telah diterimanya di sekolah. 

 
Pembelajaran Kontekstual   merupakan satu konsepsi 

pengajaran dan pembelajaran yang membantu guru 
mengaitkan bahan subjek yang dipelajari dengan situasi 
dunia sebenarnya dan memotivasikan pembelajar untuk 
membuat kaitan antara pengetahuan dan aplikasinya dalam 
kehidupan harian mereka sebagai ahli keluarga, warga 
masyarakat, dan pekerja. 

 
Pembelajaran Kontekstual adalah sebuah sistem 

belajar yang didasarkan pada filosofi bahwa siswa mampu 
menyerap pelajaran apabila mereka menangkap  makna  
dalam  materi  akademis  yang  mereka  terima,  dan mereka 
menangkap makna dalam tugas-tugas sekolah jika mereka 
bisa mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan dan 
pengalaman yang sudah mereka miliki sebelumnya (Elaine B. 
Johnson, 2007:14). 
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Dalam Pembelajaran Kontekstual, ada delapan 

komponen yang harus ditempuh, yaitu: (1) Membuat 
keterkaitan-keterkaitan yang bermakna, (2) melakukan  
pekerjaan  yang  berarti,  (3)  melakukan  pembelajaran  yang 
diatur  sendiri,  (4)  bekerja  sama,  (5)  berpikir  kritis  dan  
kreatif,  (6) membantu individu untuk tumbuh dan 
berkembang, (7) mencapai standar yang tinggi, dan (8) 
menggunakan penilaian otentik (Elaine B. Johnson, 2007: 
65-66). 

 
Berdasarkan pengertian di atas dapat dijelaskan 

bahwa Pembelajaran Kontekstual adalah mempraktikkan 
konsep belajar yang mengaitkan materi yang dipelajari 
dengan situasi dunia nyata siswa. Siswa secara bersama- sama 
membentuk  suatu  sistem  yang  memungkinkan  mereka  
melihat makna di dalamnya. 

 
Pembelajaran Kontekstual  merupakan  konsep  belajar  

yang  membantu para guru mengaitkan antara materi  
yang diajarkannya dengan situasi nyata  siswa  dan  
mendorong  siswa  membuat hubungan antara pengetahuan 
yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan 
mereka  sebagai  anggota  keluarga  dan  masyarakat. 
Dengan konsep itu, hasil pembelajaran berlangsung alamiah 
dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan 
transfer pengetahuan dari guru kepada siswa. Proses 
pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil. 

Pembelajaran Kontekstual   adalah suatu pendekatan 
pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan 
siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang 
dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan 
nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat 
menerapkannya dalam kehidupan meraka (Sanjaya, 2005:109). 
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Dari konsep tersebut ada tiga hal yang harus kita 
pahami. Pertama, Pembelajaran Kontekstual menekankan 
kepada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi. 
Artinya, proses belajar diorientasikan pada proses 
pengalaman secara langsung. Proses belajar dalam konteks 
Pembelajaran   Kontekstual      tidak   mengharapkan   agar   
siswa   hanya menerima pelajaran, tetapi yang diutamakan 
adalah proses mencari dan menemukan sendiri materi 
pelajaran. 

 
Kedua,  Pembelajaran  Kontekstual  mendorong  agar  

siswa  dapat menemukan hubungan antara materi yang 
dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Artinya, siswa 
dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara 
pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Hal 
ini sangat penting sebab dengan dapat mengkorelasikan 
materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata, materi yang 
dipelajarinya itu akan bermakna secara fungsional dan 
tertanam erat dalam memori siswa sehingga tidak akan 
mudah terlupakan. 

 
Ketiga, Pembelajaran Kontekstual    mendorong siswa 

untuk dapat menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan. 
Artinya, Pembelajaran Kontekstual   tidak hanya 
mengharapkan siswa dapat memahami materi yang   
dipelajarinya,   tetapi   bagaimana   materi   itu   dapat   
mewarnai perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Materi 
pelajaran dalam konteks Pembelajaran Kontekstual tidak 
untuk ditumpuk di otak dan kemudian dilupakan, tetapi 
sebagai bekal bagi mereka dalam kehidupan nyata. 
 

Terdapat lima karakteristik penting dalam proses 
pembelajaran yang menggunakan pendekatan Kontekstual: 

a. Dalam Pembelajaran Kontekstual pembelajaran 
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merupa kan proses pengaktifan pengetahuan yang  
sudah  ada  (activing   knowledge). Artinya, apa yang 
akan dipelajari tidak terlepas dari pengetahuan yang 
sudah dipelajari. Dengan demikian, pengetahuan yang 
akan diperoleh siswa adalah pengetahuan yang utuh 
yang memiliki keterkaitan satu sama lain. 
 

b. Pembelajaran yang kontekstual adalah pembelajaran 
dalam rangka memperoleh dan    menambah    
pengetahuan    baru (acquiring knowledge).  
Pengetahuan baru itu dapat diperoleh dengan cara 
deduktif. Artinya, pembelajaran dimulai dengan 
mempelajari secara keseluruhan kemudian 
memperhatikan detailnya. 
 

c. Pemahaman pengetahuan (understanding        
knowledge)   berarti pengetahuan yang diperoleh bukan 
untuk dihafal, melainkan untuk dipahami dan 
diyakini. 

 
d. Mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman 

tersebut (applying knowledge).  Artinya,  pengetahuan  
dan  pengalaman  yang diperolehnya harus dapat 
diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Melakukan    
refleksi    (reflecting    knowledge)    terhadap    strategi 
pengembangan pengetahuan. Hal ini dilakukan 
sebagai umpan balik untuk proses perbaikan dan 
penyempurnaan strategi. 
 

Di sisi lain, Hernowo (2005:93) menawarkan langkah-
langkah praktis menggunakan strategi pebelajaran 
Kontekstual/Contextual Teaching Learning: 
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a. Kaitkan setiap mata pelajaran dengan seorang 
tokoh yang sukses dalam menerapkan mata pelajaran 
tersebut. 

b. Kisahkan terlebih dahulu riwayat hidup sang tokoh 
atau temukan cara-cara sukses yang ditempuh sang 
tokoh dalam menerapkan ilmu yang dimilikinya. 

c. Rumuskan dan tunjukkan manfaat yang jelas dan 
spesifik kepada anak didik berkaitan dengan ilmu 
(mata pelajaran) yang diajarkan kepada mereka. 

d. Upayakan agar ilmu-ilmu yang dipelajari di sekolah 
dapat memotivasi anak didik untuk mengulang dan 
mengaitkannya denga keseharian mereka, 

e. Berikan kebebasan kepada setiap anak didik untuk 
mengkonstruksi ilmu yang diterimanya secara 
subjektif sehingga anak didik dapat menemukan 
sendiri cara belajar alamiah yang cocok dengan 
dirinya. 

f. Galilah kekayaan emosi yang ada pada diri setiap 
anak didik dan biarkan mereka mengekspresikannya 
dengan bebas. 

g. Bimbing    mereka    untuk    menggunakan   emosi   
dalam   setiap pembelajaran sehingga anak didik 
penuh arti (tidak sia-sia dalam belajar di sekolah). 

 
4. Model Pembelajaran Penemuan Terbimbing (Discovery 

Learning) 
 

Discovery Learning adalah proses belajar yang di 
dalamnya tidak disajikan suatu konsep dalam bentuk jadi 
(final), tetapi siswa dituntut untuk mengorganisasi sendiri   
cara belajarnya dalam menemukan konsep. Sebagaimana 
pendapat Bruner, bahwa: “Discovery Learning can be 
defined as the learning that takes place when the student is 
not presented with subject matter in the final form, but 
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rather is required to organize it him self” (Lefancois dalam 
Emetembun, 1986:103). Dasar ide Bruner ialah pendapat dari 
Piaget yang menyatakan bahwa anak harus berperan aktif 
dalam belajar di kelas. 

 
Bruner memakai metode yang disebutnya Discovery 

Learning, di mana murid mengorganisasi bahan yang 
dipelajari dengan suatu bentuk akhir (Dalyono, 1996:41). 
Metode Discovery Learning adalah memahami konsep, arti, 
dan hubungan, melalui proses intuitif untuk akhirnya 
sampai kepada suatu kesimpulan (Budiningsih, 2005:43). 
Discovery terjadi bila individu terlibat, terutama dalam 
penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa 
konsep dan prinsip. Discovery dilakukan melalui observasi, 
klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan dan inferi. 
Proses tersebut disebut cognitive process sedangkan 
discovery itu sendiri adalah the mental process of assimilatig 
conceps and principles in the mind (Robert B. Sund dalam 
Malik, 2001:219). 

 
Dalam Konsep Belajar, sesungguhnya metode 

Discovery Learning merupakan pembentukan  kategori-
kategori  atau  konsep-konsep,  yang dapat memungkinkan 
terjadinya generalisasi. Sebagaimana teori Bruner tentang  
kategorisasi  yang  nampak  dalam  Discovery,  bahwa  
Discovery adalah pembentukan kategori-kategori, atau lebih 
sering disebut sistem- sistem  coding.  Pembentukan  
kategori-kategori dan sistem-sistem coding dirumuskan 
demikian dalam arti relasi-relasi (similaritas & difference) 
yang terjadi diantara obyek-obyek dan kejadian-kejadian 
(events). 

 
Bruner memandang bahwa suatu konsep atau 

kategorisasi memiliki lima unsur, dan siswa dikatakan 
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memahami suatu konsep apabila mengetahui semua unsur 
dari konsep itu, meliputi: 1) Nama; 2) Contoh-contoh baik 
yang  positif  maupun  yang  negatif;  3)  Karakteristik,  baik  
yang  pokok maupun  tidak;  4)  Rentangan  karakteristik;  
5)  Kaidah  (Budiningsih,2005:43).  Bruner  menjelaskan  
bahwa  pembentukan  konsep  merupakan dua kegiatan 
mengkategori yang berbeda yang menuntut proses 
berpikir yang  berbeda  pula.  Seluruh kegiatan  
mengkategori  meliputi mengidentifikasi dan menempatkan 
contoh-contoh (obyek-obyek atau peristiwa-peristiwa) ke 
dalam kelas dengan menggunakan dasar kriteria tertentu. 

 
Di dalam proses belajar, Bruner mementingkan 

partisipasi aktif dari tiap siswa, dan mengenal dengan baik 
adanya perbedaan kemampuan. Untuk menunjang proses 
belajar perlu lingkungan memfasilitasi rasa ingin tahu siswa   
pada   tahap   eksplorasi.   Lingkungan   ini   dinamakan 
Discovery Learning Environment, yaitu lingkungan dimana 
siswa dapat melakukan eksplorasi, penemuan-penemuan 
baru yang belum dikenal atau pengertian yang mirip dengan 
yang sudah diketahui. Lingkungan seperti ini bertujuan agar 
siswa dalam proses belajar dapat berjalan dengan baik dan 
lebih kreatif. 

 
Untuk   memfasilitasi   proses   belajar   yang   baik   

dan   kreatif   harus berdasarkan pada manipulasi bahan 
pelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif 
siswa. Manipulasi bahan pelajaran bertujuan untuk 
memfasilitasi kemampuan siswa dalam berpikir 
(merepresentasikan apa yang dipahami) sesuai dengan 
tingkat perkembangannya. 

 
Menurut  Bruner  perkembangan  kognitif  seseorang  

terjadi  melalui  tiga tahap yang ditentukan oleh bagaimana 
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cara lingkungan, yaitu: enactive, iconic, dan symbolic. Tahap 
enaktive, seseorang melakukan aktivitas- aktivitas dalam 
upaya untuk memahami lingkungan sekitarnya, artinya, 
dalam memahami dunia sekitarnya anak menggunakan 
pengetahuan motorik, misalnya melalui gigitan, sentuhan, 
pegangan, dan sebagainya. Tahap iconic, seseorang 
memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-
gambar  dan  visualisasi  verbal.  Maksudnya,  dalam  
memahami dunia sekitarnya anak belajar melalui bentuk 
perumpamaan (tampil) dan perbandingan (komparasi). 
Tahap symbolic, seseorang telah mampu memiliki ide-ide 
atau gagasan-gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh 
kemampuannya dalam berbahasa dan logika. Dalam 
memahami dunia sekitarnya anak belajar melalui simbol-
simbol bahasa, logika, matematika, dan sebagainya. 

 
Komunikasinya dilakukan dengan menggunakan 

banyak simbol. Semakin matang seseorang dalam proses 
berpikirnya, semakin dominan sistem simbolnya.  Secara  
sederhana  teori  perkembangan  dalam  fase  enactive, iconic 
dan symbolic adalah anak menjelaskan sesuatu melalui 
perbuatan (ia bergeser ke depan atau kebelakang di papan 
mainan untuk menyesuaikan beratnya dengan berat 
temannya bermain) ini fase enactive. Kemudian pada fase 
iconic ia menjelaskan keseimbangan pada gambar atau 
bagan dan akhirnya ia menggunakan bahasa untuk 
menjelaskan prinsip keseimbangan ini fase symbolic 
(Syaodih, 85:2001). 

Dalam mengaplikasikan metode Discovery Learning 
guru berperan sebagai pembimbing dengan memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif, 
sebagaimana pendapat guru harus dapat membimbing dan 
mengarahkan  kegiatan  belajar  siswa  sesuai  dengan  
tujuan  (Sardiman,2005:145). Kondisi seperti ini ingin 
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merubah kegiatan belajar mengajar yang teacher oriented 
menjadi student oriented. 

 
Hal yang menarik dalam pendapat Bruner yang 

menyebutkan: hendaknya guru harus memberikan 
kesempatan muridnya untuk menjadi seorang problem 
solver, seorang scientis, historin, atau ahli matematika. Dalam 
metode Discovery Learning bahan ajar tidak disajikan dalam 
bentuk akhir, siswa dituntut untuk melakukan berbagai 
kegiatan menghimpun informasi, membandingkan, 
mengkategorikan, menganalisis, mengintegrasikan, 
mereorganisasikan bahan serta membuat kesimpulan-
kesimpulan. 
 

Langkah-langkah model pembelajaran penemuan 
terbimbing (discovery learning) adalah sebagai berikut: 

a. Merumuskan masalah yang akan diberikan kepada 
siswa dengan data secukupnya.  Perumusaannya  
harus  jelas  dan  hilangkan  pernyataan yang multi 
tafsir 

b. Berdasarkan data yang diberikan guru, siswa 
menyusun, memproses, mengorganisir, dan 
menganlisis data tersebut. Dalam hal ini bimbingan 
guru dapat diberikan sejauh yang diperlukan saja 
bimbingan lebih mengarah kepada langkah yang 
hendak dituju, melalui pertanyaan- pertanyaan. 

c. Siswa menyusun prakiraan dari hasil analisis yang 
dilakukannya 

d. Bila  dipandang  perlu,  prakiraan  yang  telah  
dibuat  siswa  tersebut hendaknya diperiksa oleh 
guru. Hal ini penting dilakukan untuk meyakinkan 
kebenaran prakiraan siswa, sehingga akan menuju 
arah yang hendak dicapai. 

e. Apabila   telah   diperoleh   kepastian   tentang   
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kebenaran   prakiraan tersebut, maka verbalisasi 
prakiraan sebaiknya disrahkan juga kepada siswa 
untuk menyusunnya. Disamping itu perlu diingat 
pula bahwa induksi tidak menjamin 100% kebenaran 
prakiraan. 

f. Sesudah   siswa   menemukan   apa   yang   dicari,   
hendaknya   guru menyediakan  soal  latihan  atau  
soal  tambahan  untuk  memeriksa apakah hasil 
penemuan itu benar. 
 
 

5. Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based 
Learning) 
 

Model pembelajaran berbasis masalah adalah 
pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah 
sebagai langkah awal untuk mendapatkan pengetahuan 
baru. Seperti yang diungkapkan oleh Suyatno (2009 : 58) 
bahwa: ”Model pembelajaran berdasarkan masalah adalah 
proses pembelajaran yang titik awal pembelajaran dimulai 
berdasarkan masalah dalam kehidupan nyata siswa 
dirangsang untuk mempelajari masalah berdasarkan 
pengetahuan dan pengalaman telah mereka miliki 
sebelumnya (prior knowledge) untuk membentuk 
pengetahuan dan pengalaman baru”. Sedangkan menurut 
Arends (dalam Trianto 2007 : 68) menyatakan bahwa: 
”Model pembelajaran berdasarkan masalah merupakan suatu 
pendekatan pembelajaran di mana siswa mengerjakan 
permasalahan yang autentik dengan maksud untuk 
menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan 
inkuiri dan keterampilan berpikir tingkat lebih tinggi, 
mengembangkan kemandirian dan percaya diri”. Model 
pembelajaran berdasarkan masalah juga mengacu pada model 
pembelajaran yang lain seperti yang diungkapkan oleh 
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diungkapkan oleh Trianto (2007 : 68) :”Model 
pembelajaran berdasarkan masalah) mengacu pada 
Pembelajaran Proyek (Project Based Learning), Pendidikan 
Berdasarkan Pengalaman (Experience Based Education),   
Belajar Autentik (Autentic Learning), Pembelajaran Bermakna 
(Anchored Instruction)”. 
 

Berbagai pengembang menyatakan bahwa ciri utama  
model pembelajaran berdasarkan masalah ini dalam Trianto 
(2007 : 68) adalah: 

a. Pengajuan pertanyaan atau masalah. 
Guru memunculkan pertanyaan yang nyata di 
lingkungan siswa serta dapat diselidiki oleh siswa 
kepada masalah yang autentik ini dapat berupa cerita, 
penyajian fenomena tertentu, atau mendemontrasikan 
suatu kejadian yang mengundang munculnya 
permasalahan atau pertanyaan. 

b. Berfokus pada keterkaitan antar disiplin. 
Meskipun pembelajaran berdasarkan masalah 
mungkin berpusat pada mata pelajaran tertentu (IPA, 
matematika, ilmu-ilmu sosial) masalah yang dipilih 
benar-benar nyata agar dalam pemecahannya, siswa 
dapat meninjau dari berbagi mata pelajaran yang lain. 

c. Penyelidikan autentik. 
Pembelajaran berdasarkan masalah mengharuskan 
siswa melakukan penyelidikan  autentik  untuk  
mencari  penyelesaian  nyata  terhadap masalah yang 
disajikan. Metode penyelidikan ini bergantung pada 
masalah yang sedang dipelajari. 

d. Menghasilkan produk atau karya. 
Pembelajaran berdasarkan masalah menuntut siswa 
untuk menghasilkan produk tertentu dalam bentuk 
karya dan peragaan yang menjelaskan atau mewakili 
bentuk penyelesaian masalah yang mereka temukan.  
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Produk  itu  dapat  juga  berupa  laporan,  model fisik,  
video maupun program komputer 

e. Kolaborasi. 
Pembelajaran berdasarkan masalah dicirikan oleh 
siswa yang bekerja sama satu dengan yang lainnya, 
paling sering secara berpasangan atau dalam 
kelompok kecil. Bekerjasama untuk terlibat dan saling 
bertukar pendapat dalam melakukan  penyelidikan 
sehingga  dapat menyelesaikan permasalahan yang 
disajikan. 
 
Pada Model pembelajaran  berdasarkan  masalah  

terdapat  lima  tahap utama yang dimulai dengan 
memperkenalkan siswa tehadap masalah yang diakhiri 
dengan tahap penyajian dan analisis hasil kerja siswa. Kelima 
tahapan tersebut disajikan dalam bentuk tabel (dalam 
Nurhadi, 2004:111) 

 
Tabel 4.4 Sintaks Model Pembelajaran Berdasarkan 

Masalah 
 
Fase 

Indikator Aktifitas / Kegiatan Guru 

1 Orientasi  siswa  
kepada masalah 

Guru menjelaskan tujuan 
pembelajaran, menjelaskan 
logistikyang diperlukan, 
pengajuan masalah, 
memotivasi siswa terlibat 
dalam aktivitas pemecahan 
masalah yang dipilihnya. 

2 Mengorganis
asikan siswa 
untuk belajar 

Guru membantu siswa 
mendefenisikan     dan 
mengorganisasikan   tugas 
belajar yang berhubungan 
dengan masalah tersebut. 
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3 Membimbing 
penyelidikan   
individual 
maupun kelompok 

Guru mendorong siswa 
untuk mengumpulkan  
informasi  yang sesuai, 
melaksanakan eksperimen, 
untuk mendapat penjelasan 
pemecahan masalah. 

4 Mengembangkan      
dan 
menyajikan hasil 
karya 

Guru membantu siswa  
dalam merencanakan dan 
menyiapkan karya yang 
sesuai seperti laporan, video, 
model dan membantu 
mereka untuk berbagai tugas 
dengan kelompoknya. 

5 Menganalisa             
dan 
mengevaluasi       
proses pemecahan 
masalah 

Guru   membantu siswa 
melakukan refleksi atau 
evaluasi terhadap 
penyelidikan mereka dalam 
proses-proses yang mereka 
gunakan. 

 
6. Model Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based 

Learning) 
 

Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based 
Learning=PjBL) adalah metoda pembelajaran yang 
menggunakan proyek/kegiatan sebagai media. Peserta didik 
melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan 
informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. 

 
Pembelajaran Berbasis Proyek merupakan metode 

belajar yang menggunakan  masalah  sebagai  langkah  awal  
dalam  mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan 
baru berdasarkan pengalamannya dalam   beraktifitas   
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secara   nyata.   Pembelajaran   Berbasis   Proyek dirancang 
untuk digunakan pada permasalahan komplek yang 
diperlukan peserta didik dalam melakukan insvestigasi dan 
memahaminya. 

 
Melalui PjBL, proses inquiry dimulai dengan 

memunculkan pertanyaan penuntun (a guiding question) dan 
membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif 
yang mengintegrasikan berbagai subjek (materi) dalam 
kurikulum. Pada saat pertanyaan terjawab, secara langsung 
peserta didik dapat melihat berbagai elemen utama sekaligus 
berbagai  prinsip  dalam  sebuah  disiplin  yang sedang 
dikajinya.  PjBL merupakan investigasi mendalam tentang 
sebuah topik dunia nyata, hal ini akan berharga bagi atensi 
dan usaha peserta didik. 

 
Mengingat bahwa masing-masing peserta didik 

memiliki gaya belajar yang berbeda, maka Pembelajaran 
Berbasis Proyek memberikan kesempatan kepada para 
peserta didik untuk menggali konten (materi) dengan 
menggunakan berbagai cara yang bermakna bagi dirinya, 
dan melakukan   eksperimen   secara   kolaboratif.   
Pembelajaran   Berbasis Proyek merupakan investigasi 
mendalam tentang sebuah topik dunia nyata, hal ini akan 
berharga bagi atensi dan usaha peserta didik. 

 
Pembelajaran Berbasis Proyek dapat dikatakan 

sebagai operasionalisasi konsep “Pendidikan Berbasis 
Produksi” yang dikembangkan di Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK). SMK sebagai institusi yang berfungsi untuk 
menyiapkan lulusan untuk bekerja di dunia usaha dan 
industri harus dapat membekali peserta didiknya dengan 
“kompetensi terstandar” yang dibutuhkan untuk bekerja 
dibidang masing-masing. Dengan pembelajaran “berbasis 
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produksi” peserta didik di SMK diperkenalkan dengan 
suasana dan makna kerja yang sesungguhnya di dunia kerja. 
Dengan demikian model pembelajaran yang cocok untuk 
SMK adalah pembelajaran berbasis proyek. 

 
Pembelajaran Berbasis Proyek memiliki karakteristik 

sebagai berikut: 
a. peserta didik membuat keputusan tentang sebuah 

kerangka kerja; 
b. adanya permasalahan atau tantangan yang 

diajukan kepada peserta didik; 
c. peserta  didik  mendesain  proses  untuk  

menentukan  solusi  atas permasalahan atau 
tantangan yang diajukan; 

d. peserta didik secara kolaboratif bertanggungjawab 
untuk mengakses dan mengelola informasi untuk 
memecahkan permasalahan; 

e. proses evaluasi dijalankan secara kontinyu; 
f. peserta didik secara berkala melakukan refleksi 

atas aktivitas yang sudah dijalankan; 
g. produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi 

secara kualitatif; dan h.  situasi   pembelajaran   
sangat   toleran   terhadap   kesalahan dan 
perubahan. 
 
Peran instruktur atau guru dalam Pembelajaran 

Berbasis Proyek sebaiknya sebagai fasilitator, pelatih, 
penasehat dan perantara untuk mendapatkan hasil yang 
optimal sesuai dengan daya imajinasi, kreasi dan inovasi dari 
siswa. Beberapa hambatan dalam implementasi metode 
Pembelajaran BerbasisProyek antara lain berikut ini. 

a. Pembelajaran Berbasis Proyek memerlukan banyak 
waktu yang harus disediakan untuk menyelesaikan 
permasalahan yang komplek. 



 

Misykat Malik Ibrahim l  
 

126 

 
b. Banyak orang tua peserta didik yang merasa  

dirugikan, karena menambah biaya untuk memasuki 
system baru. 
 

c. Banyak instruktur merasa nyaman dengan kelas 
tradisional, dimana instruktur memegang peran 
utama di kelas. Ini merupakan suatu transisi yang 
sulit, terutama bagi instruktur yang kurang atau tidak 
menguasai teknologi. 
 

d. Banyaknya peralatan  yang  harus  disediakan,  
sehingga  kebutuhan listrik bertambah. 

 
Untuk itu disarankan menggunakan team teaching 

dalam proses pembelajaran, dan akan lebih menarik lagi jika 
suasana ruang belajar tidak monoton, beberapa contoh 
perubahan lay-out ruang kelas, seperti: traditional class (teori), 
discussion group (pembuatan konsep dan pembagian   tugas   
kelompok),   lab   tables (saat mengerjakan tugas mandiri), 
circle (presentasi). Buatlah suasana belajar menyenangkan, 
bahkan saat diskusi dapat dilakukan di taman, artinya belajar 
tidak harus dilakukan di dalam ruang kelas. 

 
D. Rancangan Pembelajaran 

 
1. Mengkaji Silabus 

 
Dalam rangka pelaksanaan pembelajaran tematik 

terpadu, pendidik perlu melakukan pengkajian terhadap 
silabus yang telah disiapkan sebelum mengembangkannya 
menjadi RPP yang akan digunakan dalam kegiatan di 
sekolah. Kegiatan pengkajian silabus bertujuan untuk 
mengetahui antara lain keterkaitan antara sub tema dengan 
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kompetensi mata pelajaran yang akan dibelajarkan dan 
kegiatan pembelajaran yang dikembangkan.  

Melalui kegiatan pengkajian silabus ini diharapkan 
guru juga memperoleh beberapa informasi, antara lain: (1) 
ketersediaan tema dan sub tema, (2) persebaran kompetensi 
dasar pada tema (pemetaan), dan (3) pengembangan 
indikator pada setiap tema (jaringan indikator pada tema. 

a. Pengembangan Tema dan sub tema 
 

Pembelajaran tematik terpadu dilaksanakan dengan 
menggunakan berbagai tema sebagai pemersatu  
pembelajaran.  Dalam pembelajaran tematik terpadu tema 
merupakan alat atau wahana untuk mencapai tujuan.  

 
Pada Kurikulum 2013, pemerintah telah menyiapkan 

tema-tema yang  dapat  digunakan  pendidik  dalam proses 
pembelajaran tematik terpadu. Dalam implementasinya, 
guru perlu mempelajari tema yang tersedia dan jika 
berdasarkan hasil analisis daftar tema yang tersedia dirasa 
kurang atau belum memenuhi karakteristik  
sekolah/daerah  guru  dapat  menambah atau mengurangi 
tema atau sub tema dengan tetap memperhatikan prinsip-
prinsip pemilihan tema yaitu: 

• Memperhatikan lingkungan yang terdekat dengan 
peserta didik: 

• Dari yang termudah menuju yang sulit 
• Dari yang sederhana menuju yang kompleks 
• Dari yang konkret menuju ke yang abstrak. 
• Memungkinkan terjadinya proses berpikir pada diri 

peserta didik 
• Ruang lingkup tema disesuaikan dengan usia dan 

perkembangan peserta didik, termasuk minat, 
kebutuhan, dan kemampuannya. 
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b. Persebaran kompetensi dasar pada tema (pemetaan) 
Pendidik perlu melakukan persebaran seluruh 

Kompetensi Dasar dari setiap mata pelajaran pada tema 
yang tersedia, sehingga tidak ada kompetensi dasar yang 
tertinggal. Jika dari hasil pemetaan terdapat KD yang 
belum masuk dalam silabus, guru dapat 
menambahkannya.  

 
c. Jaringan indikator pada tema 

Berdasarkan format pemetaan Pendidik dapat 
mengembangkan indikator untuk setiap sub tema  yang 
akan dilaksanakan. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat 
keterkaitan antar mata pelajaran. Cara   yang   dapat   
dilakukan   adalah   dengan   mengembangkan indikator 
pada jaringan indikator.  

 
2. Mengembangkan RPP 

 
Silabus digunakan sebagai acuan dalam 

pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. 
Menyusun atau mengembangkan RPP adalah langkah 
perencanaan yang harus dilakukan oleh setiap guru. 

 
RPP merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap 

muka untuk satu pertemuan (satu hari). RPP dikembangkan 
dari silabus dengan memperhatikan buku peserta didik dan 
buku guru yang sudah disiapkan oleh Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan. 

 
RPP disusun secara lengkap dan sistematis agar 

pembelajaran berlangsung  secara  interaktif,  inspiratif,  
menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta 
didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang 
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yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 
sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta 
psikologis peserta didik. 

 
Prinsip-prinsip  dalam  menyusun   RPP   mencakup   

hal-hal  sebagai berikut: 
 

a. Setiap RPP harus memuat secara utuh memuat 
kompetensi sikap spiritual (KD dari KI-1), sosial (KD 
dari KI-2), pengetahuan (KD dari KI-3), dan 
keterampilan (KD dari KI-4). 

b. Memperhatikan perbedaan individual peserta didik 
misalnya kemampuan awal,   tingkat   intelektual,   
bakat,   potensi,   minat, motivasi belajar, 
kemampuansosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan 
khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, 
norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik. 

c. Mendorong anak untuk berpartisipasi secara aktif 
d. Menggunakan   prinsip   berpusat   pada   peserta   

didik   untuk mendorong semangat belajar, motivasi, 
minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi dan 
kemandirian. 

e. Mengembangkan budaya membaca, menulis dan 
berhitung 

f. Memberi   umpan   balik   dan   tindak   lanjut   
untuk   keperluan penguatan, pengayaan dan remedial 

g. Menekankan adanya keterkaitan dan keterpaduan 
antara KD, materi pembelajaran, kegiatan 
pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, 
penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan 
pengalaman belajar. 

h. Mengakomodasi pembelajaran tematik-terpadu, 
keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, 
dan keragaman budaya. 
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i. Menekankan   penggunaan   teknologi informasi  dan 
komunikasi secara integratif, sistematis, dan efektif 
sesuai dengan situasi dan kondisi. 

 
 Contoh : 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 

Sekolah: 
Mata pelajaran: 
Kelas/Semester: 
Materi Pembelajaran: 
Alokasi 
 
A. Kompetensi Inti (KI) B.  Kompetensi Dasar 

1. KD pada KI-1 
2. KD pada KI-2 
3. KD pada KI-3 
4. KD pada KI-3 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi*) 
1.  Indikator KD pada KI-1 
2.  Indikator KD pada KI-2 
3.  Indikator KD pada KI-3 
4.  Indikator KD pada KI-4 

C. Deskripsi  Materi  Pembelajaran  (dapat  berupa  
rincian,  uraian, atau penjelasan materi 
pembelajaran) 

D. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pertemuan Pertama: (...JP) 

a. Kegiatan Pendahuluan 
b. Kegiatan Inti**) 

• Mengamati 
• Menanya 
• Mengumpulkan informasi 
• Menalar 
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• Mengomunikasikan 
c. Kegiatan Penutup 

2. Pertemuan Kedua: (...JP) 
a. Kegiatan pendahuluan 
b. Kegiatan inti  

• Mengamati 
• Menanya 
• Mengumpulkan informasi 
• Menalar 
• Mengomunikasikan 

a. Kegiatan Penutup 
3. Pertemuan seterusnya. 

E. Penilaian 
1. Teknik penilaian 
2. Instrumen penilaian dan pedoman penskoran 

a. Pertemuan Pertama 
b. Pertemuan Kedua 
c. Pertemuan seterusnya 

F. Media/alat, Bahan, dan Sumber Belajar 
1. Media/alat 
2. Bahan 
3. Sumber Belajar 

 
*)  Pada setiap KD dikembangkan indikator atau penanda.   

Indikator untuk KD yang diturunkan dari KI-1 dan 
KI-2 dirumuskan dalam bentuk perilaku umum  
yang  bermuatan  nilai  dan  sikap  yang gejalanya 
dapat diamati. Indikator untuk KD yang diturunkan 
dari KI-3 dan KI-4 dirumuskan dalam bentuk perilaku 
spesifik yang dapat diamati dan terukur. 

 
**) Pada kegiatan inti, kelima pengalaman belajar tidak 

harus muncul seluruhnya dalam satu pertemuan tetapi 
dapat dilanjutkan pada pertemuan berikutnya, 
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tergantung cakupan muatan pembelajaran. 
 
Tahapan pengembangan RPP pembelajaran tematik: 

 
a. Memilah dan memilih Kompetensi Dasar Mata 

pelajaran pada Silabus yang dapat dipadukan dalam 
tema tertentu untuk satu hari. 

b. Memilah  dan  memilih  kegiatan-kegiatan  di  dalam  
silabus  yang sesuai dengan KD 

c. Kegiatan  dalam  silabus  yang  disiapkan untuk 3 
atau  4  minggu (tergantung dengan tema/subtema) 
perlu dipilah menjadi kegiatan untuk satu minggu,   
kemudian dipilah dan dipilih lagi untuk kegiatan satu 
hari. 

d. Dalam memilah dan memilih kegiatan dari silabus, 
guru perlu memperhatikan keterkaitan antara 
berbagai kegiatan dari beberapa mata pelajaran yang 
akan diintegrasikan sehingga pembelajaran 
berlangsung sesuai dengan alur. 

e. Menentukan    Indikator    pencapaian    kompetensi    
berdasarkan kegiatan di silabus yang sudah dipilih. 

f. Di dalam menyusun RPP, selain menggunakan 
silabus, guru bisa menggunakan buku teks pelajaran 
dan buku  guru  serta  hasil analisis KD dengan tema 
yang telah dilakukan. 

g. Di dalam menyusun RPP, guru harus memperhatikan 
alokasi waktu untuk setiap kegiatan dan kedalaman 
kompetensi yang diharapkan.  

h. Apabila   kompetensi   yang   akan   diberikan   dalam   
suatu   tema memerlukan kemampuan prasyarat 
yang belum pernah diajarkan, guru perlu 
mengajarkan kompetensi prasyarat terlebih dahulu. 
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3. Pelaksanaan Pembelajaran 
 
Tahapan pelaksanaan pembelajaran tematik  terpadu  

setiap  hari  dilakukan dengan menggunakan tiga tahapan 
yaitu kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. 

a. Kegiatan Pendahuluan 
Kegiatan ini dilakukan terutama untuk 

menyiapkan  peserta  didik secara psikis dan fisik 
untuk mengikuti proses pembelajaran; memberi   
motivasi   belajar   peserta  didik   secara   kontekstual 
sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam 
kehidupan sehari- hari, dengan memberikan contoh 
dan perbandingan lokal, nasional, dan internasional; 
mengajukan   pertanyaan-pertanyaan   yang 
mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi 
yang akan dipelajari;    menjelaskan  tujuan  
pembelajaran  atau  kompetensi dasar yang akan 
dicapai; dan menyampaikan cakupan materi dan 
penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. 

Kegiatan ini dilakukan terutama untuk 
menciptakan suasana awal pembelajaran untuk 
mendorong peserta didik menfokuskan dirinya agar 
mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik.  
Sifat dari kegiatan  pembukaan  adalah  kegiatan  untuk  
pemanasan.  Pada tahap ini dapat dilakukan 
penggalian terhadap pengalaman anak tentang tema 
yang akan disajikan. Beberapa contoh kegiatan yang 
dapat dilakukan adalah bercerita, kegiatan 
fisik/jasmani sesuai dengan tema, bernyanyi, 
bernyanyi sambil menari mengikuti irama musik, dan 
menceritakan pengalaman. 

  
b. Kegiatan inti 

Kegiatan inti difokuskan pada kegiatan-kegiatan 
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yang bertujuan untuk pengembangan sikap, 
pengetahuan dan keterampilan. Dalam rangka 
pengembangan Sikap, maka seluruh aktivitas 
pembelajaran berorientasi pada tahapan kompetensi 
yang mendorong peserta didik untuk melakukan 
aktivitas melalui proses afeksi yang dimulai dari 
menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, 
hingga mengamalkan.  

Untuk kompetensi pengetahuan dilakukan 
melalui aktivitas mengetahui, memahami,    
menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga 
mencipta. Untuk kompetensi keterampilan diperoleh 
melalui kegiatan mengamati, menanya,  mencoba, 
menalar, menyaji, dan mencipta. Seluruh isi materi 
(topik dan subtopik) mata pelajaran yang diturunkan 
dari keterampilan harus   mendorong peserta didik   
untuk   melakukan   proses   pengamatan hingga 
penciptaan.  

Untuk mewujudkan keterampilan tersebut perlu 
melakukan pembelajaran yang menerapkan modus 
belajar berbasis penyingkapan/penelitian 
(discovery/inquiry learning) dan pembela- jaran   yang  
menghasilkan   karya   berbasis   pemecahan masalah 
(project based learning). 

Seluruh aktivitas pembelajaran dalam kegiatan 
inti meliputi kegiatan mengamati, menanya, 
pengumpulan data, mengasosiasi, dan 
mengkomunikasikan. 

 
c. Kegiatan Penutup 

Sifat dari kegiatan penutup adalah untuk 
menenangkan dan melakukan refleksi dalam rangka 
evaluasi. Evaluasi yang dilakukan mengkhususkan 
pada seluruh   rangkaian   aktivitas pembelajaran. dan 
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hasil-hasil yang diperoleh  dan yang selanjutnya secara 
bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak 
langsung dari hasil pembelajaran yang telah 
berlangsung.  

Kegiatan penutup juga dimaksudkan untuk 
memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil  
pembelajaran;  melakukan   kegiatan   tindak   lanjut   
dalam bentuk  pemberian tugas, baik tugas individual 
maupun kelompok; dan menginformasikan rencana 
kegiatan pembelajaran untuk pertemuan    berikutnya.   

Beberapa  contoh kegiatan akhir/penutup yang 
dapat dilakukan adalah 
menyimpulkan/mengungkapkan hasil pembelajaran 
yang telah dilakukan, pesan-pesan moral, 
musik/apresiasi musik/bernyanyi. 

 
4. Prinsip Pelaksanaan Pembelajaran 

 
Pelaksanaan pembelajaran Tematik terpadu  

memperhatikan  hal-hal sebagai berikut. 
 

a. Berpusat pada peserta didik 
Pembelajaran tematik berpusat pada peserta didik 
(student centered), hal ini sesuai dengan pendekatan 
belajar modern yang lebih banyak menempatkan 
peserta didik sebagai subjek belajar sedangkan guru 
lebih banyak berperan sebagai fasilitator. 

 
b. Bersifat fleksibel 

Pembelajaran tematik bersifat luwes. Guru dapat 
mengaitkan materi dari satu mata pelajaran dengan 
mata pelajaran yang lainnya, bahkan mengaitkannya 
dengan keadaan lingkungan di mana sekolah dan 
peserta didik berada. 
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c. Pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan 

peserta didik, Peserta didik diberi kesempatan untuk 
mengembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan 
minat dan kebutuhannya. 

d. Menggunakan prinsip belajar yang menyenangkan  
Suasana dalam pembelajaran diupayakan berlangsung 
secara menyenangkan.   Menyenangkan bisa   
dibangun   dengan   berbagai kegiatan yang bisa 
mengakomodasi kegemaran peserta didik, misal 
bermain teka-teki, tebak kata, bernyanyi lagu anak-
anak, menari atau kegiatan lain yang disepakati 
bersama dengan peserta didik. Menyenangkan tidak 
dimaksudkan banyak tertawa atau banyak bernyanyi. 
Menyenangkan lebih dimaksudkan ‘mengasyikan’. 

e. Pembelajaran peserta didik aktif 
f. Peserta  didik  terlibat  baik  fisik  maupun  mental  

dalam  proses pembelajaran sejak perencanaan hingga 
evaluasi pembelajaran. 

 
5. Pendekatan pembelajaran 

 
Pembelajaran tematik terpadu perlu memperhatikan 

pendekatan, strategi, model dan metode pembelajaran. 
Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut 
pandang kita terhadap proses pembelajaran. Pendekatan yang 
berpusat pada pendidik menurunkan strategi pembelajaran 
langsung (direct instruction), pembelajaran deduktif atau 
pembelajaran ekspositori. Sedangkan, pendekatan 
pembelajaran yang berpusat pada peserta didik menurunkan 
strategi pembelajaran discovery dan inkuiri serta strategi 
pembelajaran induktif  (Sanjaya,  2008:127). Strategi suatu seni 
menggunakan kecakapan dan sumber daya untuk mencapai 
sasarannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan 
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dan kondisi yang paling menguntungkan. Model 
pembelajaran adalah rencana (pola) yang dapat digunakan 
untuk membentuk kurikulum, merancang bahan-bahan 
pengajaran dan membimbing pengajaran. Sedangkan Metode 
merupakan jabaran  dari  pendekatan.  Satu  pendekatan  
dapat  dijabarkan  ke  dalam berbagai metode. Metode  
adalah prosedur pembelajaran yang difokuskan ke 
pencapaian tujuan. 

Di dalam Kurikulum 2013 Pendekatan pembelajaran 
menggunakan pendekatan tematik terpadu dan pendekatan 
saintifik. Strategi pada pembelajaran tematik terpadu adalah 
pembelajaran peserta didik aktif. Model pembelajaran tematik 
terpadu menggunakan model jaring laba-laba. Metode berupa 
metode proyek yang pembelajarannya dilakukan di dalam 
atau di luar ruang kelas yang melibatkan peserta didik untuk 
melakukan kegiatan  yang mengintegrasikan berbagai 
kompetensi dan mata pelajaran. Kegiatan tersebut    harus 
melibatkan berbagai keterampilan seperti keterampilan fisik, 
intelektual dan juga mata pelajaran dan kompetensinya yang 
mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. 
Implementasi pembelajaran terpadu dilaksanakan dalam 
tahapan pembukaan, inti dan penutup. Pada kegiatan inti 
seluruh aktivitas pembelajaran meliputi kegiatan mengamati, 
menanya, pengumpulan data, mengasosiasi, dan 
mengomunikasikan. 

Dalam kegiatan mengamati (observing) peserta didik 
menangkap fenomena dan/atau informasi tentang benda, 
manusia, alam, kegiatan, dan gagasan melalui proses 
pengindraan seketika dan/atau   pengindraan bertujuan. 
Misalnya: melihat, mendengar, menyimak, meraba, membaca, 
memanipulasi. 

Kegiatan menanya mendorong Peserta didik  
mengajukan pertanyaan dari yang bersifat faktual sampai ke 
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yang bersifat hipotesis, diawali dengan bimbingan guru 
sampai bersifat mandiri ( menjadi suatu kebasaan ) untuk 
menggali informasi dan/atau makna sesuatu melalui proses 
bertanya dialektis (dialectical questioning) dengan mengajukan 
sejumlah pertanyaan pelacak (probing question), misalnya 
mengajukan pertanyaan: Apa, Dimana, Siapa, Kapan, 
Mengapa, Bagaimana, Berapa, dan seterusnya. 

Kegiatan mengasosiasi/menalar menekankan aktivitas 
belajar bagi Peserta didik   untuk melakukan proses 
pemahaman   (comprehension)   untuk memperoleh/ 
mendapatkan makna/ pengertian tentang fakta, gejala, 
kegiatan, gagasan, nilai dll (acquiring and integrating knowledge) 
melalui kegiatan: membedakan, membandingkan, 
menganalisis data dalam bentuk membuat kategori, 
menentukan hubungan data/ kategori,menyimpulkan dari 
hasil analisis data dll dimulai dari unstructured – unistructure 
– multi structure – complicated structure. 

Kegiatan mengomunikasikan   menekankan aktivitas 
belajar Peserta didik untuk menyajikan gagasan, 
model/produk kreatif dan memberikan 
penjelasan/mendemonstrasikan hasil pemecahan masalah, 
pengembangan, gagasan baru, kesimpulan dalam bentuk 
lisan, tulisan, diagram, bagan, gambar atau media lainnya di 
kelas/di luar kelas. 

Dalam melaksanakan kegiatan dengan pendekatan 
saintifik tersebut, pendidik perlu menyiapkan berbagai 
kegiatan yang sesuai dengan karakteristik anak usia SD.  
 
6. Pengelolaan Kelas 
 

Keberhasilan pembelajaran tematik terpadu  
tergantung  pula  pada lingkungan kelas yang diciptakan 
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yang dapat mendorong peserta didik untuk belajar dan 
menjadi tempat belajar yang nyaman,   aman, dan 
menyenangkan. Penataan lingkungan kelas bisa berupa 
pengaturan peserta didik   dan   ruang   kelas.   Pengaturan   
tersebut   mencakup pengaturan meja-kursi peserta didik, 
penataan sumber dan alat bantu belajar,  dan    
penataan    pajangan    hasil    karya    peserta    didik. 
Pengorganisasian atau pengaturan peserta didik dapat 
dilakukan dalam bentuk klasikal, kelompok dan individual. 

 
Penataan lingkungan kelas perlu memperhatikan 4 hal 

berikut: 1) Mobilitas, memudahkan peserta didik untuk 
bergerak dari satu pojok ke pojok lain, 2) Aksesibilitas, 
memudahkan peserta didik mengakses sumber dan alat bantu 
belajar, 3) Interaksi, memudahkan peserta didik untuk 
berinteraksi dengan sesama teman atau pendidiknya, dan 4) 
Variasi kegiatan, memudahkan peserta didik melakukan 
berbagai kegiatan yang beragam, misal berdiskusi, melakukan 
percobaan, dan presentasi. 

 
Ruang  kelas  juga  dapat  dilengkapi  dengan  Pusat  

belajar  (‘learning centre’).    Pusat belajar ini dapat 
ditempatkan di pojok kelas.   Pusat belajar ini dapat berisi 
beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan dan dapat diubah 
dari waktu ke waktu. Fungsi Pusat Belajar dapat menjadi 
tempat bagi anak yang sudah menyelesaikan kegiatan 
sehingga tidak mengganggu teman lainnya. Contoh pusat 
belajar yang dapat disesiakan misalnya pojok dengan rak 
yang diisi beberapa buku. 

 
Pusat belajar ini suatu saat dapat diubah menjadi   

pojok matematika, yang dapat digunakan oleh peserta didik 
untuk melakukan berbagai kegiatan atau menggunakan 
sebagai media yang berhubungan dengan matematika. 
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Kegiatan di tempat ini     peserta didik dapat mengerjakan 
tugas atau bereksperimen dengan matematika. Sumber atau 
media belajar  dapat  diletakkan  pada  rak,  meja, atau kotak – 
kotak yang diberi label sehingga mudah ditemukan saat 
dibutuhkan. 

 
Karya  anak  juga  dapat  dipajangkan. Pajangan 

diganti secara rutin sesuai dengan tema yang sedang 
digunakan.   Contoh pada waktu pelaksanaan tema 
“Tumbuhan”, kelas dapat  dirancang  dengan  nuansa  taman  
bunga  dengan  menghiasi berbagai macam bunga-bunga 
yang digantung di jendela atau di langit- langit kelas.   
pajangan disusun dengan memperhatikan estetika dan berada 
dalam jangkauan pandang/sentuh peserta didik sehingga 
dapat digunakan sebagai sumber belajar oleh peserta didik. 
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BAB V 

REFORMASI PENILAIAN PADA PROSES 
DAN HASIL BELAJAR 

A. Penilaian Proses Dan Hasil Belajar Pada 
Kurikulum 2013 

 Model-model pembelajaran yang mendukung 
kreativitas siswa menuntut perlunya reformasi penilaian 
berbasis pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan siswa 
dengan menggunakan penilaian autentik yang mencakup 
pada ranah kognitif, afektif dan psikomotor secara 
integratif. Tingkat berpikir yang ingin dicapai pada ranah 
pengetahuan adalah pengetahuan yang sifatnya prosedural 
dan metakognitif. Ketrampilan yang ingin dicapai adalah 
kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif 
dalam ranah abstrak dan konkret. Kemampuan yang ingin 
dicapai pada aspek sikap adalah memiliki perilaku yang 
mencerminkan sikap   orang beriman, berakhlak mulia, 
percaya diri, dan bertanggung jawab (Mardapi, 2013: 5). 

 
1. Standar Penilaian Pendidikan 

Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria 
mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian 
hasil belajar peserta didik. Standar penilaian pendidikan 
sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan No. 66 Tahun 2013 tentang 
Standar Penilaian Pendidikan (pengganti Peraturan 
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 
Tentang Standar Penilaian) mencakup : 

 
a. Penilaian otentik  merupakan  penilaian  yang  

dilakukan  secara komprehensif untuk menilai mulai 
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dari masukan (input),  proses, dan keluaran (output) 
pembelajaran. 

b. Penilaian diri merupakan penilaian yang dilakukan 
sendiri oleh peserta didik secara reflektif untuk 
membandingkan posisi relatifnya dengan kriteria yang 
telah ditetapkan. 

c. Penilaian berbasis portofolio merupakan penilaian 
yang dilaksanakan untuk menilai   keseluruhan   
entitas   proses   belajar   peserta   didik 
termasukpenugasan perseorangan dan/atau  
kelompok  di  dalam dan/atau di luar kelas khususnya 
pada sikap/perilaku dan keterampilan. 

d. Ulangan   merupakan   proses   yang   dilakukan   
untuk   mengukur pencapaian kompetensi  peserta  
didik  secara  berkelanjutan  dalam proses 
pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan 
perbaikan hasil belajar peserta didik. 

e. Ulangan harian merupakan kegiatan yang dilakukan 
secara periodik untuk  menilai  kompetensi  peserta  
didik  setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar 
(KD) atau lebih. 

f. Ulangan tengah semester merupakan kegiatan yang 
dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian 
kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 – 9 
minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan 
tengah semester meliputi seluruh indikator yang 
merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut. 

g. Ulangan akhir semester merupakan kegiatan yang 
dilakukan oleh pendidik  untuk  mengukur  
pencapaian  kompetensi  peserta  didik  di akhir 
semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator 
yang merepresentasikan semua KD pada semester 
tersebut. 

h. Ujian Tingkat Kompetensi yang selanjutnya disebut 
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UTK merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan 
oleh satuan pendidikan untuk mengetahui pencapaian 
tingkat kompetensi. Cakupan UTK meliputi sejumlah 
Kompetensi Dasar yang merepresentasikan 
Kompetensi Inti pada tingkat kompetensi tersebut. 

i. Ujian Mutu Tingkat Kompetensi yang selanjutnya 
disebut UMTK merupakan  kegiatan  pengukuran  
yang  dilakukan  oleh  pemerintah untuk mengetahui 
pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan UMTK 
meliputi sejumlah Kompetensi Dasar yang    
merepresentasikan Kompetensi Inti pada tingkat 
kompetensi tersebut. 

j. Ujian  Nasional  yang  selanjutnya  disebut  UN  
merupakan  kegiatan pengukuran kompetensi tertentu 
yang dicapai peserta didik dalam rangka menilai   
pencapaian   Standar   Nasional   Pendidikan,   yang 
dilaksanakan secara nasional. 

k. Ujian Sekolah/Madrasah merupakan kegiatan 
pengukuran pencapaian kompetensi di luar 
kompetensi yang diujikan pada UN, dilakukan oleh 
satuan pendidikan. 
 
Standar Penilaian Pendidikan ini disusun sebagai 

acuan penilaian bagi pendidik, satuan pendidikan, dan 
Pemerintah pada satuan pendidikan untuk jenjang 
pendidikan dasar dan menengah yang bertujuan untuk 
menjamin: a) perencanaan penilaian peserta didik sesuai 
dengan kompetensi yang akan dicapai dan berdasarkan 
prinsip-prinsip penilaian, b) pelaksanaan penilaian peserta 
didik secara profesional, terbuka, edukatif, efektif, efisien, 
dan sesuai dengan konteks sosial budaya, dan c) pelaporan  
hasil  penilaian  peserta  didik  secara  objektif,  akuntabel,  
dan informatif. 
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Sumber: Kemendikbud 2013 

Gambar 5.1 Penilaian Kurikulum 2013 

2. Prinsip dan Pendekatan Penilaian 
 

Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang 
pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-
prinsip sebagai berikut: 

a. Objektif, berarti penilaian berbasis pada standar 
dan tidak dipengaruhi faktor subjektivitas penilai. 

b. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik dilakukan 
secara terencana, menyatu dengan kegiatan 
pembelajaran, dan berkesinambungan. 

c. Ekonomis, berarti penilaian yang efisien dan efektif 
dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 
pelaporannya. 

d. Transparan, berarti prosedur penilaian, kriteria 
penilaian, dan dasar pengambilan keputusan 
dapat diakses oleh semua pihak. 

e. Akuntabel, berarti penilaian dapat  

Sekolah

Siswa

1. Ujian Tingkat Kompetensi 
(yang bukan UN)
Waktu: Tiap tingkat kompetensi
2. Ujian Sekolah
Waktu: Akhir jenjang sekolah

Guru

Penilaian Diri 
Waktu:  Sebelum ulangan 
harian

1. 
Ujian Tingkat Kompetensi (UN)
Waktu: Akhir jenjang sekolah
2. Ujian mutu Tingkat Kompetensi
Waktu: Tiap akhir tingkat 
kompetensi

1. Penilaian Otentik
Waktu: terus 
menerus
2. Penilaian Projek
Waktu: Akhir 
Bab/Tema
3. Ulangan Harian
Waktu: Sesuai 
rencana
4. UTS/AUS
Waktu: Semesteran

Pemerintah
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dipertanggungjawabkan  kepada pihak internal   
sekolah   maupun   eksternal   untuk   aspek   
teknik, prosedur, dan hasilnya. 

f. Edukatif, berarti mendidik dan memotivasi peserta 
didik dan guru.  
Pendekatan  penilaian  yang  digunakan  adalah  

penilaian  acuan  kriteria (PAK). PAK merupakan 
penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada 
kriteria ketuntasan minimal (KKM). KKM merupakan 
kriteria ketuntasan  belajar  minimal  yang  ditentukan  
oleh  satuan  pendidikan dengan mempertimbangkan 
karakteristik Kompetensi Dasar yang akan dicapai, daya 
dukung, dan karakteristik peserta didik. 

 
3. Model Penilaian 

Untuk melakukan penilaian dengan tepat sesuai 
kurikulum 2013, perlu disajikan model penilaiannya. 
Menurut Mardapi (2013) bahwa pada model penilaian 
pembelajaran, pertama-tama adalah  penentuan  
kompetensi  dasar     mata pelajaran untuk  mengetahui  
pencapaian  komptensi  dasar,  pendidik  menentukan  
bentuk  dan spesifikasi instrumen.  

Semua bentuk instrumen dilengkapi dengan 
spesfikasi.  Spesifikasi  memuat  tujuan penilaian  dan 
kisi-kisi  instrumen.  Kisi-kisi  memuat  bentuk instrumen, 
lama pelaksanaan, dan jumlah item.  Kisi-kisi disusun 
berdasarkan kompetensi dasar yang ingin dicapai. 
Selanjutnya disusun instrumen  tes dan nontes dan 
dilanjutkan dengan telaah instrumen oleh sejawat dalam 
rumpun yang sama (Gambar 6.2)  
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Gambar 5.2 Model Penilaian Pembelajaran pada 
Kurikulum 2013 

B. Penilaian Autentik 

Salah satu penekanan dalam kurikulum 2013 
adalah penekanan dalam kurikulum 2013 adalah penilaian 
autentik (authentic assesment). Penilaian  autentik  
merupakan  penilaian  yang  dilakukan  secara 
komprehensif untuk menilai mulai dari masukan 
(input),  proses, dan keluaran (output) pembelajaran yang 
dapat dilakukan untuk semua aspek penilaian sikap, 
pengetahuan dan keterampilan yang dilakukan secara 
terus menerus. 

Secara konseptual asesmen autentik lebih bermakna 
secara signifikan  untuk mengetahui hasil dan prestasi 
belajar peserta didik, guru menerapkan kriteria yang 
berkaitan dengan konstruksi pengetahuan, aktivitas 
mengamati dan mencoba, dan nilai prestasi luar sekolah.  

Asesmen autentik memiliki relevansi kuat terhadap 
pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sesuai dengan 
tuntutan Kurikulum 2013. Karena, asesmen semacam ini 
mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta 
didik, baik dalam rangka mengobservasi, menalar, 
mencoba, membangun jejaring, dan lain-lain. Asesmen 
autentik cenderung fokus pada tugas-tugas kompleks atau 
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kontekstual, memungkinkan peserta didik untuk 
menunjukkan kompetensi mereka dalam pengaturan yang 
lebih autentik. Karenanya, asesmen autentik sangat relevan 
dengan pendekatan tematik terpadu dalam pembejajaran, 
khususnya jenjang sekolah dasar atau untuk mata 
pelajaran yang sesuai. 

Asesmen autentik mencoba menggabungkan 
kegiatan guru mengajar, kegiatan siswa belajar, motivasi 
dan keterlibatan peserta didik, serta keterampilan belajar. 
Karena penilaian itu merupakan bagian dari proses 
pembelajaran, guru dan peserta didik berbagi pemahaman 
tentang kriteria kinerja. Dalam beberapa kasus, peserta 
didik bahkan berkontribusi untuk mendefinisikan harapan 
atas tugas-tugas yang harus mereka lakukan.  

Asesmen autentik sering digambarkan sebagai 
penilaian atas perkembangan peserta didik, karena 
berfokus pada kemampuan mereka berkembang untuk 
belajar bagaimana belajar tentang subjek. Asesmen 
autentik harus mampu menggambarkan sikap, 
keterampilan, dan pengetahuan apa yang sudah atau 
belum dimiliki oleh peserta didik, bagaimana mereka 
menerapkan pengetahuannya, dalam hal apa mereka 
sudah atau belum mampu menerapkan perolehan belajar, 
dan sebagainya.  

Menurut Ormiston belajar autentik mencerminkan 
tugas dan pemecahan masalah yang diperlukan dalam 
kenyataannya di luar sekolah. Asesmen Autentik terdiri 
dari berbagai teknik penilaian. Pertama, pengukuran 
langsung keterampilan peserta didik yang berhubungan 
dengan hasil jangka panjang pendidikan seperti 
kesuksesan di tempat kerja. Kedua, penilaian atas tugas-
tugas yang memerlukan keterlibatan yang luas dan kinerja 
yang kompleks. Ketiga, analisis proses yang digunakan 
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untuk menghasilkan respon peserta didik atas perolehan 
sikap, keteampilan, dan pengetahuan yang ada.  

Untuk bisa melaksanakan pembelajaran autentik, 
guru harus memenuhi kriteria tertentu seperti disajikan 
berikut ini. 

1. Mengetahui bagaimana menilai kekuatan dan 
kelemahan peserta didik serta desain pembelajaran. 

2. Mengetahui bagaimana cara membimbing peserta 
didik untuk mengembangkan pengetahuan mereka 
sebelumnya dengan cara mengajukan pertanyaan dan 
menyediakan sumberdaya memadai bagi peserta didik 
untuk melakukan akuisisi pengetahuan. 

3. Menjadi pengasuh proses pembelajaran, melihat 
informasi baru, dan mengasimilasikan pemahaman 
peserta didik. 

4. Menjadi kreatif tentang bagaimana proses belajar 
peserta didik dapat diperluas dengan menimba 
pengalaman dari dunia di luar tembok sekolah. 

Adapun ruang lingkup penilaian untuk semua 
kompetensi dasar (aspek yaitu sikap, pengetahuan dan 
keterampilan) tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk 
dan teknik penilaian. Penilaian sikap dilakukan melalui 
observasi, penilaian diri, penilaian antarteman, dan jurnal. 
Aspek pengetahuan dapat dinilai dengan cara tes tulis, tes 
lisan dan penugasan dan aspek keterampilan dapat dinilai 
dengan cara kinerja atau performance, projek dan 
portofolio (gambar 2.3) 
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Sumber: Kemendikbud 2013 

Gambar 5.3 Ruang Lingkup Penilaian 
 

Ruang lingkup penilaian sebagaimana 
divisualisasikan pada gambar diatas diuraikan sebagai 
berikut: 

 
1. Penilaian Kompetensi Sikap 

 
Penilaian kompetensi sikap dalam pembelajaran 

merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk 
mengukur sikap peserta didik sebagai hasil dari suatu 
program pembelajaran. Kompetensi sikap meliputi fungsi 
yang berkaitan dengan sikap dan perasaan termasuk nilai-
nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang 
dan diwujudkan dalam perilaku. Kompetensi yang ingin 
dicapai antara lain meliputi tingkatan pemberian respon 
(responding),   apresiasi (appreciating), penilaian (valuing), 
dan internalisasi (internalization).  

Secara kongkrit, pengalaman belajar yang perlu 
dilakukan agar peserta didik mencapai berbagai tingkatan 
kompetensi afektif tersebut antara lain dengan mengamati 

Sosialisasi KTSP

Pengetahuan

Keterampilan

Sikap

•Tes Praktek
• Projek
• Portofolio

§ Observasi
§ Penilaian diri
§ Peni. antarpeserta didik
§ Jurnal

§ Tes Tulis
§ Tes Lisan
§ Penugasan

Ruang Lingkup Penilaian

Penilaian Proses dan Hasil Belajar



 

Misykat Malik  Ibrahim l  
 

150 

dan menirukan perilaku contoh/model/panutan, 
mendatangi objek studi yang dapat memupuk 
pertumbuhan nilai, berbuat atau berpartisipasi aktif sesuai 
dengan tuntunan nilai yang dipelajari termasuk berlatih 
memberikan respon atau reaksi terhadap nilai-nilai yang 
dihadapkan kepadanya, berlatih menikmati atau menerima 
nilai, norma, serta objek yang mempunyai nilai etika dan 
estetika; berlatih menilai ditinjau dari segi baik buruk, adil 
tidak adil, indah tidak indah terhadap objek studi; berlatih  
menerapkan/mempraktekkan    nilai,  norma,  etika  dan  
estetika  dalam  perilaku  kehidupan sehari-hari. 

Dengan demikian kegunaan utama penilaian sikap 
sebagai bagian dari pembelajaran adalah refleksi 
(cerminan) pemahaman dan kemajuan sikap peserta didik 
secara individual. Selanjutnya pada Kurikulum 2013, 
kompetensi sikap terdiri dari sikap spiritual yang terkait 
dengan pembentukan peserta didik yang beriman dan 
bertakwa, dan sikap sosial yang terkait dengan 
pembentukan peserta didik yang berakhlak mulia, 
mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Sikap 
spiritual sebagai perwujudan dari menguatnya interaksi 
vertikal dengan Allah SWT, sedangkan sikap sosial sebagai 
perwujudan eksistensi kesadaran dalam upaya 
mewujudkan harmoni kehidupan. 

Sikap spiritual sebagai perwujudan dari 
menguatnya interaksi vertikal dengan Allah SWT. Tabel 5.1 
berikut sebagai contoh sikap spiritual (Kompetensi Inti I) 
dan  sikap sosial (kompetensi Inti II) 

Tabel 5.1 Contoh Sikap Spiritual (KI-1) dan Sikap Sosial (KI-2) 

 Sikap spiritual (KI-1) Sikap Sosial (KI-2)  
SD/MI Menghargai dan 

menghayati ajaran 
agama yang 
dianutnya 

Menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, 
santun, peduli, dan percaya 
diri dalam berinteraksi 
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dengan keluarga, teman, 
guru, dan tetangganya serta 
cinta tanah air 

SMP/MTs Menghargai dan menghayati 
perilaku jujur, disiplin, 
tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), 
santun, percaya diri, dalam 
berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan 
alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya. 

SMA/MA Menghayati dan 
mengamalkan 
perilaku jujur, disiplin, 
tanggung- jawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, 
toleran, damai), santun, 
responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan 
dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 

 

Berdasarkan rumusan KI-1 dan KI-2 di atas, KD 
pada KI-1: aspek sikap spiritual (untuk matapelajaran 
tertentu bersifat generik, artinya berlaku untuk seluruh 
materi pokok). Sedangkan KD pada KI-2: aspek sikap 
sosial (untuk matapelajaran tertentu bersifat relatif generik, 
namun beberapa materi pokok tertentu ada KD pada KI-3 
yang berbeda dengan KD lain pada KI-2). Guru dapat 
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menambahkan sikap-sikap tersebut menjadi perluasan 
cakupan penilaian sikap. Perluasan cakupan penilaian 
sikap didasarkan pada  karakterisitik KD pada KI-1 dan KI-
2 setiap matapelajaran. 

a. Perumusan Indikator dan Contoh Indikator 
Dalam konteks penilaian sikap, indikator 

merupakan tanda-tanda yang dimunculkan oleh peserta 
didik, yang dapat diamati atau diobservasi oleh guru 
sebagai representasi dari sikap yang dinilai. 

Berikut ini dideskripsikan beberapa contoh 
indikator dari sikap-sikap yang tersurat dalam KI-1 dan KI-
2 jenjang SMP/MTs Bidang studi PAI dan Budi Pekerti. 

 
Tabel 5.2 Daftar Deskripsi Indikator 

Sikap dan pengertian Contoh Indikator 

Sikap spiritual • Berdoa sebelum dan sesudah 
menjalankan sesuatu. 

• Menjalankan ibadah tepat 
waktu. 

• Memberi salam pada saat awal 
dan akhir presentasi yang 
sesuai dengan aturan Islam. 

• Mengucapkan syukur ketika 
berhasil mengerjakan sesuatu. 

• Berserah diri (tawakkal) 
kepada Allah SWT setelah 
berikhtiar atau melakukan 
usaha. 

• Menghormati orang lain 
menjalankan ibadah sesuai 
dengan agamanya. 

• Dll 

Menghargai dan 
menghayati ajaran agama 
Islam 
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Sikap dan pengertian Contoh Indikator 

Sikap sosial  
• Tidak menyontek dalam 

mengerjakan ujian/ulangan  
• Mengungkapkan perasaan apa 

adanya  
• Membuat laporan berdasarkan 

data atau informasi apa 
adanya 

• Mengakui kesalahan atau 
kekurangan yang dimiliki 

1. Jujur  
adalah perilaku dapat 
dipercaya dalam 
perkataan, tindakan, 
dan pekerjaan. 

2. Disiplin 
adalah tindakan yang 
menunjukkan perilaku 
tertib dan patuh pada 
berbagai ketentuan dan 
peraturan. 

 
• Datang tepat waktu 
• Patuh pada tata tertib atau 

aturan bersama/ sekolah 
• Mengerjakan/mengumpulkan 

tugas sesuai  dengan waktu 
yang ditentukan 

• Mengikuti kaidah berbahasa 
tulis yang baik dan benar  

3. Tanggungjawab 
adalah sikap dan 
perilaku seseorang 
untuk melaksanakan 
tugas dan 
kewajibannya, yang 
seharusnya dia lakukan, 
terhadap diri sendiri, 
masyarakat, lingkungan 
(alam, sosial dan 
budaya), negara dan 
Allah SWT 

 
• Melaksanakan tugas individu 

dengan baik  
• Menerima resiko dari tindakan 

yang dilakukan 
• Tidak 

menyalahkan/menuduh 
orang lain tanpa bukti yang 
akurat 

• Mengembalikan barang yang 
dipinjam 

• Mengakui dan meminta maaf 
atas kesalahan yang dilakukan 

• Menepati janji 
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Sikap dan pengertian Contoh Indikator 

4. Toleransi 
adalah sikap dan 
tindakan yang 
menghargai 
keberagaman latar 
belakang, pandangan, 
dan keyakinan  

 
• Tidak mengganggu teman 

yang berbeda pendapat 
• Menerima kesepakatan 

meskipun berbeda dengan 
pendapatnya 

• Dapat menerima kekurangan 
orang lain 

• Dapat mememaafkan 
kesalahan orang lain 

• Mampu dan mau bekerja sama 
dengan siapa pun yang 
memiliki keberagaman latar 
belakang, pandangan, dan 
keyakinan 

• Tidak memaksakan pendapat 
atau keyakinan diri pada 
orang lain 

5. Gotongroyong 
adalah bekerja bersama-
sama dengan orang lain 
untuk mencapai tujuan 
bersama dengan saling 
berbagi tugas dan 
tolong menolong secara 
ikhlas. 

• Terlibat aktif dalam bekerja 
bakti membersihkan kelas atau 
sekolah 

• Kesediaan melakukan tugas 
sesuai kesepakatan 

• Bersedia membantu orang lain 
tanpa mengharap imbalan 

• Aktif dalam kerja kelompok 
• Memusatkan perhatian pada 

tujuan kelompok 
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Sikap dan pengertian Contoh Indikator 

6. Santun atau sopan 
adalah sikap baik dalam 
pergaulan baik dalam 
berbahasa maupun 
bertingkah laku. Norma 
kesantunan bersifat 
relatif, artinya yang 
dianggap baik/santun 
pada tempat dan waktu 
tertentu bisa berbeda 
pada tempat dan waktu 
yang lain.  

 
• Menghormati orang yang 

lebih tua. 
• Tidak berkata-kata kotor, 

kasar, dan takabur. 
• Tidak meludah di sembarang 

tempat. 
• Tidak menyela pembicaraan 

pada waktu yang tidak tepat 
• Mengucapkan terima kasih 

setelah menerima bantuan 
orang lain 

 
7. Percaya diri  

adalah kondisi mental 
atau psikologis 
seseorang yang 
memberi keyakinan 
kuat untuk berbuat atau 
bertindak 

 
• Berpendapat atau melakukan 

kegiatan tanpa ragu-ragu. 
• Mampu membuat keputusan 

dengan cepat 
• Tidak mudah putus asa 
• Tidak canggung dalam 

bertindak 
• Berani presentasi di depan 

kelas 
• Berani berpendapat, bertanya, 

atau menjawab pertanyaan 
 

b. Teknik dan Instrumen Penilaian 
Teknik  dan  instrumen  yang  digunakan  untuk  

penilaian  kompetensi sikap melalui observasi, penilaian  
diri,  penilaian  “teman  sejawat”(peer  evaluation)  oleh 
peserta   didik   dan   jurnal.   Instrumen   yang   
digunakan   untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian 
antarpeserta didik adalah daftar cek atau skala penilaian 
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(rating scale) yang disertai rubrik, sedangkan pada jurnal 
berupa catatan pendidik. 

 
1) Observasi 

Merupakan teknik penilaian yang dilakukan 
secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, 
baik secara langsung maupun tidak langsung dengan 
menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah 
indikator perilaku yang diamati. 

Observasi langsung dilaksanakan oleh guru secara 
langsung tanpa perantara orang lain. Sedangkan 
observasi tidak langsung dengan bantuan orang lain, 
seperti guru lain, orang tua, peserta didik, dan karyawan 
sekolah. 

Bentuk instrumen yang digunakan untuk 
observasi adalah pedoman observasi yang berupa daftar 
cek atau skala penilaian (rating scale) yang disertai rubrik. 
Daftar cek digunakan untuk mengamati ada tidaknya 
suatu sikap atau perilaku. Sedangkan skala penilaian 
menentukan posisi sikap atau perilaku peserta didik 
dalam suatu rentangan sikap. Pedoman observasi secara 
umum memuat pernyataan sikap atau perilaku yang 
diamati dan hasil pengamatan sikap atau perilaku sesuai 
kenyataan. Pernyataan memuat sikap atau perilaku yang 
positif atau negatif sesuai indikator penjabaran sikap 
dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar. 

Pedoman observasi dilengkapi juga dengan rubrik 
dan petunjuk penskoran. Rubrik memuat 
petunjuk/uraian dalam penilaian skala atau daftar cek. 
Sedangkan petunjuk penskoran memuat cara 
memberikan skor dan mengolah skor menjadi nilai akhir.  

Agar observasi lebih efektif dan terarah 
hendaknya:  
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a) dilakukan dengan tujuan jelas dan direncanakan 
sebelumnya. Perencanaan mencakup indikator 
atau aspek yang akan diamati dari suatu proses, 

b) menggunakan pedoman observasi berupa daftar 
cek atau skala penilaian, 

 c) pencatatan dilakukan selekas mungkin, dan 
d) kesimpulan dibuat setelah program observasi 

selesai dilaksanakan. 
 

Contoh  Cara Pengembangan Penilaian Sikap Disiplin 
  

a) Kompetensi Inti sikap social (K-2): 

Menunjukkan prilaku yang jujur, disiplin, tanggung 
jawab, toleransi, gotong royong, santun, percaya 
diri, berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan 
bertanggung jawab pada peserta didik. 

b) Kompetensi Dasar :  

Memiliki sikap disiplin (tindakan yang 
menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada 
berbagai ketentuan dan peraturan)  

c) Indikator: 

s Masuk sekolah tepat waktu 
s Mengumpulkan tugas tepat pada waktu yang 

disepakati 
s Selalu mengerjakan tugas yang diberikan 
s Selalu mentaati tata tertib yang ditentukan  

d) Tehnik: Observasi 
e) Bentuk instrumen: pedoman obsevasi 
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Pedoman Observasi Sikap Disiplin 

Petunjuk : 
Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap sosial 
peserta didik dalam kedisiplinan. Berilah tanda cek (v) 
pada kolom skor sesuai sikap disiplin yang 
ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria 
sebagai berikut : 
Ya, apabila peserta didik menunjukkan perbuatan 
sesuai aspek pengamatan 

Tidak, apabila peserta didik tidak menunjukkan 
perbuatan sesuai aspek pengamatan. 

Tabel 5.3 Pedoman Observasi Sikap Disiplin 
 

Nama   : …………………. 
Kelas    : …………………. 
Tgl Pengamatan : ………………….. 
Materi Pokok  : …………………..  

No Sikap yang diamati 
Melakukan 
Ya Tidak 

1  Masuk kelas tepat waktu     

 2 Mengumpulkan tugas tepat 
waktu     

 3 Memakai seragam sesuai tata 
tertib     

 4 Mengerjakan tugas yang 
diberikan     

 5 Tertib dalam mengikuti 
pembelajaran     

 6 
Mengikuti praktek ibadah 
shalat sesuai dengan langkah 
yang ditetapkan 
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 7 Membawa buku tulis sesuai 
mata pelajaran     

 8 Membawa buku teks mata 
pelajaran      

 
Misalnya: 
Jawaban YA diberi skor 1, dan jawaban TIDAK 
diberi skor 0 
Perhitungan skor akhir menggunakan rumus : 

 

 

 
 dan skor tertinggi 8 maka skor akhir adalah:

 

 
 didik memperoleh nilai :

 
 
 
 
 
 

 
 
 meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan
 dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian
 kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar
 penilaian diri menggunakan daftar cek atau skala
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penilaian (rating scale) yang disertai rubrik.  
Skala penilaian dapat disusun dalam bentuk 

skala Likert atau skala semantic differential. Skala Likert 
adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur 
sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 
sekelompok orang mengenai suatu gejala atau 
fenomena.   

Sedangkan skala semantic differential yaitu skala 
untuk mengukur sikap, tetapi bentuknya bukan pilihan 
ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu 
garis kontinum di mana jawaban yang sangat positif 
terletak dibagian kanan garis, dan jawaban yang sangat 
negatif terletak di bagian kiri garis, atau sebaliknya. 

Data yang diperoleh melalui pengukuran dengan 
skala semantic differential adalah data interval. Skala 
bentuk ini biasanya digunakan untuk mengukur sikap 
atau karakteristik tertentu yang dimiliki seseorang. 

 
Kriteria penyusunan lembar penilaian diri: 
 
a. Pertanyaan tentang pendapat, tanggapan dan 

sikap, misal: sikap responden terhadap sesuatu hal. 
b. Gunakan kata-kata yang sederhana dan mudah 

dimengerti oleh responden. 
c. Usahakan pertanyaan yang jelas dan khusus 
d. Hindarkan pertanyaan yang mempunyai lebih dari 

satu pengertian 
e. Hindarkan pertanyaan yang mengandung sugesti 
f. Pertanyaan harus berlaku bagi semua responden 

Contoh: 

Lembar Penilaian Diri Sikap Santun 

Petunjuk Pengisian: 
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1. Bacalah dengan teliti pernyataan pernyataan yang 
pada kolom di bawah ini! 

2. Tanggapilah pernyataan-pernyataan tersebut dengan 
memberi tanda cek (√) pada kolom berdasarkan 
keterangan yang ada. 

 
Tabel 5.4 Lembar Penilaian Diri Sikap Santun 

Nama Peserta Didik : …………………. 
Kelas   : …………………. 
Materi Pokok : …………………. 
Tanggal  : ………………….  

No Pernyataan Penilaian 
STS TS S SS 

1 Saya menghormati orang 
yang lebih tua 

    

2 Saya mengucapkan kata 
yang sopan  

    

3 Saya menjaga kebersihan 
dimanapun sy berada 

    

4 Saya mendengarkan 
dengan baik ketika 
seseorang berbicara  

    

5 Saya mengucapkan terima 
kasih saat menerima 
bantuan dari orang lain 

    

6 Saya tersenyum, menyapa, 
memberi salam kepada 
orang yang ada di sekitar 
kita 

    

Keterangan: 
Pernyataan positif : 
• 1 untuk sangat tidak setuju (STS), 
• 2 untuk tidak setuju (TS), ,  
• 3 untuk setuju (S),  
• 4 untuk sangat setuju (SS). 
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Pernyataan negatif :  
• 1 untuk sangat setuju (SS),  
• 2 untuk setuju (S),  
• 3 untuk tidak setuju (TS),  
• 4 untuk sangat tidak setuju (S) 

(Lihat petunjuk penskoran pada pedoman observasi di 
atas) 

3) Penilaian Antar peserta didik 
 

Penilaian antarpeserta didik merupakan teknik 
penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk 
saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi.  

Instrumen yang digunakan untuk penilaian 
antarpeserta didik adalah daftar cek dan skala penilaian 
(rating scale) dengan teknik sosiometri berbasis kelas. 
Guru dapat menggunakan salah satu dari keduanya atau 
menggunakan dua-duanya. 

 
(a) Contoh Daftar Cek : 

Lembar Penilaian Antarpeserta Didik 
Sikap Disiplin 

 
Petunjuk : 
Lembaran ini diisi oleh peserta didik untuk menilai 
sikap sosial peserta didik lain dalam kedisiplinan. 
Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap 
disiplin yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan 
kriteria sebagai berikut: 
Ya, apabila peserta didik menunjukkan perbuatan 

sesuai aspek pengamatan 
Tidak, apabila peserta didik tidak menunjukkan 

perbuatan sesuai aspek pengamatan. 
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Tabel 5.5 Contoh Daftar Cek 
 

Nama penilai   : Tidak diisi 
Nama peserta didik yang dinilai : ............... 
Kelas    : ............... 
Mata pelajaran   : ............... 

No Sikap yang diamati 
Melakukan 
Ya Tidak 

1 Masuk kelas tepat waktu   
2 Mengumpulkan tugas tepat waktu   
3 Memakai seragam sesuai tata tertib   
4 Mengerjakan tugas yang diberikan   
5 Tertib dalam mengikuti 

pembelajaran 
  

6 Mengikuti praktikum sesuai dengan 
langkah yang ditetapkan 

  

7 Membawa buku tulis sesuai mata 
pelajaran 

  

8 Membawa buku teks mata pelajaran   
Jumlah   
 
Petunjuk Penskoran  
Lihat petunjuk penskoran pada pedoman observasi 
sikap disiplin. 
 

(b)  Skala Penilaian (rating scale)  
 

Skala penilaian akan digunakan dengan teknik 
sosiometri berbasis kelas. Langkah penilaian 
antarpeserta didik diatur sebagai berikut: 
o Guru mata pelajaran menyiapkan instrumen 

penilaian skala penilaian berupa skala penilaian 
(rating scale) sesuai dengan sikap yang akan dinilai 
dari kompetensi inti spiritual dan sosial. 
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o Guru mata pelajaran membagikan instrumen 
penilaian kepada setiap peserta didik di setiap 
kelas. 

o Peserta didik menentukan nomor rangking 
kedudukan teman-temannya dari urutan nomor 1 
(satu) sampai nomor terakhir sesuai dengan jumlah 
peserta didik di kelas bersangkutan, kecuali nama 
dirinya sendiri. Nomor urut 1 (satu) adalah teman 
yang dianggap paling baik dalam bersikap dan 
berperilaku tertentu dan nomor urut terakhir 
adalah yang dianggap kurang baik. 

o Penyelenggaraan penilaian antarpeserta didik 
dilakukan oleh guru mata pelajaran minimal satu 
kali dalam satu semester dengan jadwal yang diatur 
oleh kepala sekolah sehingga tidak dilakukan 
serentak dalam satu minggu. 

o Hasil penilaian sikap peserta didik diolah oleh guru 
dan dilaporkan kepada wali kelas. 

• Wali kelas menggabungkan skor penilaian sikap 
dengan nilai yang diperoleh dari penilaian 
observasi, penilaian diri, dan jurnal. 

 
4) Jurnal 

Merupakan catatan pendidik di dalam dan di 
luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan 
tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang 
berkaitan dengan sikap dan perilaku. 

Kelebihan yang ada pada jurnal adalah 
peristiwa/kejadian dicatat dengan segera. Dengan 
demikian, jurnal bersifat asli dan objektif dan dapat 
digunakan untuk memahami peserta didik dengan lebih 
tepat. Sementara itu, kelemahan yang ada pada jurnal 
adalah reliabilitas yang dimiliki rendah, menuntut 
waktu yang banyak, perlu kesabaran dalam menanti 
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munculnya peristiwa sehingga dapat mengganggu 
perhatian dan tugas guru, apabila pencatatan tidak 
dilakukan dengan segera, maka objektivitasnya 
berkurang.  

Terkait dengan pencatatan jurnal, maka guru 
perlu mengenal dan memperhatikan perilaku peserta 
didik baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Aspek-
aspek pengamatan ditentukan terlebih dahulu oleh guru 
sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diajar. 
Aspek-aspek pengamatan yang sudah ditentukan 
tersebut kemudian dikomunikasikan terlebih dahulu 
dengan peserta didik di awal semester.  

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 
membuat jurnal adalah: 
• Catatan atas pengamatan guru harus objektif. 
• Pengamatan dilaksanakan secara selektif, artinya 

yang dicatat hanyalah kejadian/ peristiwa yang 
berkaitan dengan Kompetensi Inti. 

• Pencatatan segera dilakukan (jangan ditunda-tunda) 

Pedoman umum penskoran jurnal: 

• Penyekoran pada jurnal dapat dilakukan dengan 
menggunakan skala likert. Sebagai contoh skala 1 
sampai dengan 4. 

• Guru menentukan aspek-aspek yang akan diamati. 
• Pada masing-masing aspek, guru menentukan 

indikator yang diamati. 
• Setiap aspek yang sesuai dengan indikator yang 

muncul pada diri peserta didik diberi skor 1, 
sedangkan yang tidak muncul diberi skor 0. 

• Jumlahkan skor pada masing-masing aspek. 
• Skor yang diperoleh pada masing-masing aspek 

kemudian direratakan 
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• Nilai Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup (C), dan 
Kurang (K) ditentukan dengan cara menghitung rata-
rata skor dan membandingkan dengan kriteria 
penilaian. 

 
Contoh instrumen: 
a) Model Pertama 

Petunjuk pengisian jurnal (diisi oleh guru): 
• Tulislah identitas peserta didik yang diamati 
• Tulislah tanggal pengamatan. 
• Tulislah aspek yang diamati oleh guru. 
• Ceritakan kejadian-kejadian yang dialami oleh 

Peserta didik baik yang merupakan kekuatan 
Peserta didik maupun kelemahan Peserta didik 
sesuai dengan pengamatan guru terkait dengan 
Kompetensi Inti. 

• Tulislah dengan segera kejadian 
• Setiap kejadian per anak ditulis pada kartu yang 

berbeda. 
• Simpanlah kartu tersebut di dalam folder masing-

masing Peserta didik 
 

Tabel 5.6 Format Jurnal model 1 
 

 

 

 
 

 
 

 

Nama Peserta Didik : …………………………. 
Nomor peserta Didik : …………………………. 

Tanggal   : …………………………. 
Aspek yang diamati : …………………………. 
Kejadian  : …………………………. 
 

Guru: 

…………………………………………………………………
……. 

…………………………………………………………………
……. 
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b) Model Kedua 
Petunjuk pengisian jurnal (diisi oleh guru): 
• Tulislah Aspek yang diamati 
• Tulislah identitas peserta didik yang diamati 
• Tulislah tanggal pengamatan. 
• Tulislah aspek yang diamati oleh guru. 
• Ceritakan kejadian-kejadian yang dialami oleh 

Peserta didik baik yang merupakan kekuatan 
Peserta didik maupun kelemahan Peserta didik 
sesuai dengan pengamatan guru terkait dengan 
Kom 

• petensi Inti. 
• Tulislah dengan segera kejadian yang diamati 
• Setiap kejadian per anak ditulis pada kartu yang 

berbeda. 
• Simpanlah kartu tersebut di dalam folder masing-

masing Peserta didik 
Contoh Format Jurnal model 2 

 
Tabel 5.7 Contoh Format Jurnal 

Nama Peserta Didik : ……………….. 
Aspek yang diamati : ……………….. 

NO Hari/ 
Tanggal Kejadian Keterangan 
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c. Pelaksanaan Hasil Penilaian 

 
Tahap Pelaksanaan Penilaian kompetensi sikap 

adalah sebagai berikut: 
Pada awal semester, pendidik menginformasikan 

tentang kompetensi sikap yang akan dinilai yaitu sikap 
spiritual, jujur, disiplin, tanggungjawab, toleransi, gotong 
royong, santun atau sopan, atau percaya diri. 

Pendidik mengembangkan instrumen penilaian 
sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya, 
Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, dan indikator 
kompetensi sikap yang telah ditetapkan sebelumnya dalam 
RPP. Bentuk instrumen yang dikembangkan disesuaikan 
dengan jenis aspek yang akan dinilai dengan demikian 
pendidik dapat memilih salah satu dari empat bentuk 
instrumen yang direkmendasikan oleh Permendikbud 
Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Standar Penilaian 
Pendidikan yaitu observasi, penilaian diri, penilaian antar 
teman, dan jurnal. Pendidik memberi penjelasan tentang 
kriteria penilaian untuk setiap sikap yang akan dinilai 
termasuk bentuk instrumen yang akan digunakannya. 

Memeriksa dan mengolah hasil penilaian dengan 
mengacu pada pedoman penskoran dan kriteria penilaian 
yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Hasil penilaian diinformasikan kepada masing-
masing peserta didik pada setiap akhir pekan dengan 
tujuan untuk (a) mengetahui kemajuan hasil 
pengembangan sikapnya, (b) mengetahui kompetensi sikap 
yang belum dan yang sudah dicapai sesuai kriteria yang 
ditetapkan, (c) memotivasi peserta didik agar memperbaiki 
sikap yang masih rendah dan berusaha mempertahankan 
sikap yang telah baik, dan (d) menjadi bagian refleksi bagi 
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pendidik untuk memperbaiki strategi pengembangan sikap 
peserta didik di masa yang akan datang. 

Tindak lanjut hasil penilaian sikap setiap minggu 
dijadikan dasar untuk melakukan proses pembinaan dan 
pengembangan sikap yang disisipkan dalam mata 
pelajaran yang bersangkutan tanpa harus memperhatikan 
pencapaian kompetensi dasar terkait dari aspek 
kompetensi sikap. 

Pada akhir semester, setiap skor penilaian harian 
selama satu semester dibuat grafik perkembangannya dan 
nilai akhir ditetapkan dari rata-rata nilai kompetensi sikap. 
Grafik perkembangan digunakan sebagai bahan refleksi 
proses pembelajaran dan pembinaan sikap. Rata-rata nilai 
kompetensi sikap diserahkan kepada wali kelas oleh 
masing-masing pendidik pengampu mata pelajaran 
sebagai nilai raport. 

 
d. Pengolahan Nilai Sikap 

 
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

pengolahan nilai antara lain: 
• Pengolahan nilai sikap dilakukan pada akhir 

kompetensi dasar dan akhir semester.  
• Pengolahan nilai berdasarkan sikap yang diharapkan 

sesuai tuntutan kompetensi dasar. 
• Pengolahan nilai ini bersumber pada nilai yang 

diperoleh melalui berbagai teknik penilaian .  
Menentukan pembobotan yang berbeda untuk 

setiap teknik penilaian apabila diperlukan, dengan 
mengutamakan teknik observasi memiliki bobot lebih 
besar. Pengolahan nilai akhir semester bersumber pada 
semua nilai sikap sesuai kompetensi dasar semester 
bersangkutan. 
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Tabel 5.8 Contoh Pengolahan Nilai 
 

Sikap 

Mata Pelajaran 
Rata-
Rata 

Nilai 
Akhir 

1 2 3 4 5 6 7 … 

Jujur 3.2 2.4 3.7 3.5 3 2.7 2.5   

 

Disiplin 3.4 3.2 3.1 3.5 3.4 3.4 3.0    

Kerjasama 1.7 2.9 2.3 2.4 3.5 1.4 3.5    

 
1) Pengolahan Nilai Sikap Antarmata pelajaran 
• Penilaian dilakukan oleh seluruh guru mata 

pelajaran dan dikoordinasi oleh wali kelas. 
• Proses penilaian dilakukan melalaui analisis sikap 

setiap mata pelajaran dan disampaikan dalam 
diskusi antar guru. 

• Diskusi bisa dilakukan secara periodik, 
berkesinambungan, melalui konfrensi, maupun 
melalui rapat penilaian untuk kenaikan kelas 

• Deskripsi sikap antarmata pelajaran bersumber 
pada nilai kualitatif dan deskripsi setiap mata 
pelajaran. Guru mata pelajaran menyerahkan skor 
akhir, nilai kualitatif, dan deskripsi sikap pada wali 
kelas. 

• Contoh pengolahan nilai sikap antarmata pelajaran : 
• Peserta didik memperoleh nilai sebagai berikut : 

 
Tabel 5.9 Contoh Pengolahan Nilai Sikap 

N
o 

N
am

a 
Si

sw
a 

Mata Pelajaran Rata-rata 
Skor 

1 2 3 4 5 6  Antarmata 
pelajaran 

1  3.6
6 

3.3
3 3 3.3

3 
2.6
6 

3.3
3 

  

2          
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Deskripsi nilai sikap : 
Menunjukkan sikap yang baik dalam kejujuran, 
disiplin, tanggung jawab, toleransi, gotong royong, 
santun, dan percaya diri 
 

2) Manajemen Hasil Penilaian Sikap 
• Pelaporan penilaian sikap oleh guru dilakukan 

secara berkala kepada peserta didik, orang tua, dan 
satuan pendidikan. 

• Pelaporan kepada peserta didik dilakukan secepat 
mungkin setelah proses penilaian selesai. Seperti 
hasil observasi, penilaian diri, penilaian 
antarpeserta didik, dan jurnal. Pelaporan kepada 
orang tua peserta didik dapat dilakukan melalui 
peserta didik, dan orang tua menandatangani hasil 
penilaian tersebut. 

• Pelaporan kepada orang tua peserta didik dapat 
dilakukan secara berkala setiap tengah semester 
dan akhir semester. Bentuk laporan ini berupa 
laporan hasil penilaian tengah semester dan buku 
rapor. 

• Sesuai prinsip akuntabilitas maka pendidik wajib 
melakukan dokumentasi proses penilaian secara 
sistematis, teliti, dan rapi.  

• Dokumentasi proses penilaian dapat berupa : 
(a) Portofolio yang merupakan kumpulan hasil 

penilaian peserta didik 
(b) Soft file data penilaian memanfaatkan 
TIK. 
(c) Buku nilai secara terintegrasi antara 
kompetensi sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan 

• Hasil  penilaian  oleh  pendidik  dianalisis  lebih  
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lanjut  untuk mengetahui kemajuan dan 
kesulitan belajar, dikembalikan kepada peserta 
didik disertai balikan(feedback) berupakomentar 
yang mendidik (penguatan)  yang  dilaporkan  
kepadapihak terkaitdan dimanfaatkan untuk 
perbaikan pembelajaran. 

• Program remedial dan pengayaan dilaksanakan 
sebagai tindak lanjut analisis hasil penilaian . 
Namun bentuk dan layanan kedua program ini 
berbeda dengan pencapaian kompetensi 
pengetahuan dan keterampilan. Bentuk layanan 
remedial dapat dilakukan melalui kegiatan 
bimbingan konseling, pembiasaan terprogram, 
maupun cara yang lain. Kegiatan layanan ini 
dapat melibatkan guru bimbingan konseling, 
wali kelas, atau guru lain yang sesuai. 
Sedangkan program pengayaan dapat dilakukan 
dengan bentuk tuturial sebaya seperti 
keteladanan, kerja kelompok, dan kelompok 
diskusi. 

  
2. Penilaian Kompetensi Pengetahuan 

Penilaian kompetensi pengetahuan dapat diartikan 
sebagai penilain potensi intelektual yang terdiri dari 
tahapan mengetahui, memahami, menerapkan, 
menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi (Anderson & 
Krathwohl, 2001). 

Dalam melakukan penilaian pada domain 
pengetahuan, tingkat berpikir peserta didik dikaitkan 
dengan karaktakeristik mata pelajaran. Pengetahuan dapat 
dikategorikan menjadi dua, yaitu pengetahuan   deklaratif   
dan pengetahuan prosedural (Marzano & Kendall, 1996). 
Pengetahuan deklaratif dapat dinyatakan sebagai 
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informasi dan   biasanya melibatkan komponen   bagian-
bagian. Pengetahuan prosedural menuntut peserta didik  
mampu menerapkan konsep-konsep yang ada dalam 
suatu mata pelajaran. Pada pengetahuan tingkat ini 
menuntut tingkat berpikir peserta didik yang lebih tinggi 
dibanding pengetahuan deklaratif. Oleh karena itu dalam  
menyusun soal ulangan, pengetahuan deklaratif dan 
pengetahuan prosedural harus tampak. 

 
a. Pengetahuan Faktual 

Pengetahuan faktual berisi konvensi (kesepakatan) 
dari elemen-elemen dasar berupa istilah atau simbol 
(notasi) dalam rangka memperlancar pembicaraan dalam 
suatu bidang disiplin ilmu atau mata pelajaran. 
Pengetahuan faktual meliputi aspek-aspek pengetahuan 
istilah, pengetahuan khusus dan elemen-elemennya 
berkenaan dengan pengetahuan tentang peristiwa, lokasi, 
orang, tanggal, sumber informasi, dan sebagainya. Sebagai 
contoh dari pengetahuan faktual adalah sebagai berikut: 

1) pengetahuan tentang langit, bumi, dan 
matahari sebagai ciptaan Allah 
2) pengetahuan tentang kejadian alam dan 
musibah yang terjadi. 
3) pengetahuan tentang fakta-fakta yang 
penting dalam bidang kesehatan masyarakat;  
4) pengetahuan tentang berbagai tindakan 
kejahatan di masyarakat;  
5) lambang-lambang huruf hijaiyah. Dsb 
 

b. Pengetahuan Konseptual 
Pengetahuan konseptual memuat ide (gagasan) 

dalam suatu disiplin ilmu yang memungkinkan orang 
untuk mengklasifikasikan sesuatu objek itu contoh atau 
bukan contoh, juga mengelompokkan (mengkategorikan) 
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berbagai objek. Pengetahuan konseptual meliputi prinsip 
(kaidah), hukum). Pengetahuan konseptual meliputi 
pengetahuan klasifikasi dan kategori, pengetahuan dasar 
dan umum, pengetahuan teori, model, dan struktur. 
Contoh pengembangan konsep yang relevan misalnya 
sebagai berikut: 

1) pengetahuan tentang hukum ibadah. 
2) pengetahuan tentang macam-macam 
hubungan interaksi dan sistem sosial; 
3) pengetahuan tentang struktur kalimat yang 
benar dan bagian-bagiannya; 
4) pengetahuan tentang fungsi peta dalam 
geografi; 

 
c. Pengetahuan Prosedural 

Pengetahuan prosedural adalah pengetahuan 
tentang bagaimana urutan langkah-langkah dalam 
melakukan sesuatu. Pengetahuan prosedural meliputi 
pengetahuan dari umum ke khusus, pengetahuan metode 
dan teknik khusus dan pengetahuan kriteria . Contoh 
pengetahuan prosedural antara lain sebagai berikut: 

1) pengetahuan tentang prosedur pemanfaatan 
kekayaan alam ciptaan Allah 
2) pengetahuan tentang langkah-langkah 
pembuatan gambar peta; 
3) pengetahuan tentang langkah-langkah 
pengukuran tegangan listrik; 
4) pengetahuan tentang pola makan yang baik 
dan sehat; 
5) pengetahuan tentang teknik-teknik 
penerapan dan pembuatan karya lukis kaligrafi, 
dsb 
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Penilaian terhadap pengetahuan peserta didik 
dapat dilakukan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. 
Kegiatan penilaian terhadap pengetahuan tersebut dapat 
juga digunakan sebagai pemetaan kesulitan belajar peserta 
didik dan perbaikan proses pembelajaran.  

Instrumen tes tulis berupa soal pilihan ganda, 
isian, jawaban singkat, benar-salah, menjodohkan, dan 
uraian. Instrumen uraian dilengkapi pedoman penskoran.   
Instrumen tes lisan berupa daftar pertanyaan. Instrumen  
penugasan  berupa  pekerjaan  rumah  dan/atau projek 
yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai 
dengan karakteristik tugas. 
d. Perumusan Indikator dan Contoh Indikator  

Indikator pencapaian kompetensi pengetahuan 
dijabarkan dari Kompetensi Dasar (KD) yang merupakan 
jabaran dari Kompetensi Inti (KI) di setiap mata pelajaran. 
Penyusunan instrumen penilaian ditentukan oleh kata 
kerja operasional yang ada di dalam KD dan indikator 
pencapaian kompetensi yang dirumuskan. Kata kerja 
operasional pada indikator juga dapat digunakan untuk 
penentuan item tes (pertanyaan/soal), 

Contoh-contoh indikator yang dapat dikembangkan 
berdasarkan kompetensi dasar dalam kurikulum 2013. 

Tabel 5.10 Pengembangan Indikator dari KD 
 

No. Mata Pelajaran Kompetensi Dasar Indikator 

 Pendidikan Agama 
dan Budi Pekerti 

           (Islam) 

3.1 Memahami 
makna al-Asmaul-
Husna: Al-’Alim, al-
Khabir, as-Sami’, 
dan  al-Bashir. 

3.1.1  Menjelaskan 
makna kata-kata 
al-Asmaul-Husna: 
Al-’Alim, al-
Khabir, as-Sami’, 
dan  al-Bashir. 
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Tabel 5.11 menampilkan bobot pertanyaan yang 

menggambarkan tingkatan kognitif yang lebih rendah 
hingga yang lebih tinggi. 

Teknik Penilaian dan Bentuk Instrumen kompetensi 
pengetahuan dilakukan dengan tes tulis, tes lisan, dan 
penugasan. Tiap-tiap teknik tersebut dilakukan melalui 
instrumen tertentu yang relevan. Teknik dan bentuk 
instrumen penilaian kompetensi pengetahuan dapat dilihat 
pada tabel berikut: 

 
Tabel 5.12 Teknik dan Bentuk Instrumen Penilaian 

Teknik 
Penilaian 

Bentuk Instrumen 

Tes tulis Pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar-
salah, menjodohkan, dan uraian. 

Tes lisan Daftar pertanyaan. 

Penugasan Pekerjaan rumah dan/atau tugas yang 
dikerjakan secara individu atau kelompok 
sesuai dengan karakteristik tugas. 

 

Instrumen tes tulis uraian yang dikembangkan 
haruslah disertai kunci jawaban dan pedoman penskoran. 
Pelaksanaan penilaian melalui penugasan setidaknya 
memenuhi beberapa syarat, yaitu mengkomunikasikan 
tugas yang dikerjakan oleh peserta didik,  menyampaikan 
indikator dan rubrik penilaian untuk tampilan tugas yang 
baik. Tampilan kualitas hasil tugas yang diharapkan 
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disampaikan secara jelas dan penugasan mencantumkan 
rentang waktu pengerjaan tugas.  
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BTR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BTT 

KATEGORI SUB-KATEGORI CONTOH 
Mengingat 1.  Mengenali-ulang Apa... , Siapa... , Kapan... , Di mana... , Sebutkan..., Jodohkan 

atau pasangkan... , Persamaan kata... ,tunjukkan,dll.  2.  Mengingat-ulang 
Memahami 1.  Menginterpretasi Terangkahlah... , Terjemahkanlah..., Definisikanlah…, 

Berikan contohnya…, Simpulkan... , Bandingkan... , 
Ubahlah... , Berikanlah interpretasi..., Golongkan…, 
Jelaskanlah….,  Dll. 

2.  Menyontohkan 
3.  Mengklasifikasi 
4.  Mengikhtisarkan 
5.  Menyimpulkan 
6.  Membandingkan 
7.  Mengeksplanasi 

Menerapkan 1.  Mengeksekusi Gunakanlah... , Selesaikanlah penjumlahan pecahan 
berikut…, Terapkanlah , Dll. 2.  Mengimplementasi 

Menganalisis 1.  Membeda-bedakan Apa bedanya penyebab dan bukan penyebab…, Berilah 
alasan…, Tentukan komponen-komponen dari… dan 
bagaimana susunannya, Apa bias si penulis…, Apa perspektif 
si penulis…, Dll. 

2.  Mengorganisasi 
3.  Mengatribusi 

Mengevaluasi 1.  Mengecek Mana yang lebih baik…., Apa kekurangan dari…, Apa 
kelebihan dari… 2.  Mengeritik 

Mengkreasi 1.  Memunculkan Temukan apa ide…, Apa hipotesis…, Rancanglah kegiatan 
karyawisata…, Apa solusi dari…, Buatlah sebuah cerita 
pendek…,  Buatlah diagram fotosintesis…, Dll.   

2.  Merencanakan 
3.  Memproduksi 

Tabel 5.11 Kata Kerja Operasional pada Indikator 
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3. Penilaian Kompetensi Keterampilan 

Penilaian pencapaian kompetensi keterampilan 
merupakan penilaian yang dilakukan terhadap peserta 
didik untuk menilai sejauh mana pencapaian SKL, KI, dan 
KD khusus dalam dimensi keterampilan.  

SKL dimensi keterampilan adalah lulusan memiliki 
kualifikasi kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan 
kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan 
yang dipelajari disekolah dan sumber lain sejenis. SKL ini 
merupakan tagihan kompetensi minimal setelah peserta 
didik menempuh pendidikan selama 3 tahun atau lebih 
dan dinyatakan lulus.  

Keterampilan ini meliputi: keterampilan mencoba, 
mengolah, menyaji, dan menalar.  Dalam ranah konkret 
keterampilan ini mencakup aktivitas menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan 
membuat.Sedangkan dalam ranah abstrak, keterampilan 
ini mencakup aktivitas menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang. Tabel 5. 13 adalah contoh 
Kompetensi Inti Keterampilan (KI-4) dan Kompetensi 
dasar PPKN pada tingkat satuan pendidikan dasar. 

 
Tabel 5.13 Contoh Kompetensi Inti Keterampilan 

dan Kompetensi dasar PPKN 

Komptensi Inti 
Keterampilan  

Kompetensi Dasar 

Kelas 3 
4. Menyajikan 

pengetahuan 
faktual dalam 
bahasa yang 
jelas, 
sistematis dan 

 
4.1 Mengamati dan menceritakan 

perilaku di sekitar rumah dan 
sekolah dan mengaitkan dengan 
pemahamannya terhadap simbol 
sila-sila Pancasila 

4.2 Melaksanakan kewajiban 
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logis, 
dalam karya yang 
estetis, dalam 
gerakan yang 
mencerminkan anak 
sehat, dan dalam 
tindakan yang 
mencerminkan 
perilaku anak 
beriman dan 
berakhlak mulia 

sebagai warga dalam 
kehidupan sehari-hari di 
rumah dan sekolah 

4.3 Berinteraksi dengan 
beragam orang di 
lingkungan rumah, 
sekolah, masyarakat 

4.4 Mensimulasikan bentuk-
bentuk kebersatuan dalam 
keberagaman di rumah, 
sekolah dan masyarakat 

Kelas 4 
4. Memahami 

pengetahuan 
faktual dengan cara 
mengamati dan  
menanya 
berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan 
benda-benda yang 
dijumpainya di 
rumah, di sekolah 
dan tempat 
bermain 

 
4.1 Mengamati dan menceritakan 

perilaku di sekitar rumah dan 
sekolah dari sudut pandang 
kelima simbol Pancasila sebagai 
satu kesatuan yang utuh 

4.2 Melaksanakan kewajiban 
sebagai warga di 
lingkungan rumah, sekolah 
dan masyarakat 

4.3 Bekerjasama dengan teman 
dalam keberagaman di 
lingkungan rumah, sekolah, dan 
masyarakat 

4.4 Mengelompokkan kesamaan 
identitas suku bangsa (pakaian 
tradisional, bahasa, rumah adat, 
makanan khas, dan upacara 
adat), social ekonomi (jenis 
pekerjaan orang tua) di 
lingkungan rumah, sekolah dan 
masyarakat sekitar 

4.5  Mensimulasikan nilai-nilai 
persatuan pada masa Hindu 
Buddha dalam kehidupan di 
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masyarakat 
4.6 Memetakan keberagaman 

sumber daya alam di berbagai 
daerah untuk menumbuhkan 
kebanggaan nasional 

 
Kelompok KD (Kompetensi Dasar) keterampilan 

dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti keterampilan 
(KI-4). Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan 
memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan 
awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Ranah  
keterampilan diperoleh melalui aktivita smengamati, 
menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta.  

 
Berikut ini contoh perumusan indikator dari  mata 

pelajaran PAI. 
 

Tabel 5.14 Kompetensi Dasar dan Indikator  
Pencapaian Kompetensi 

Mapel/ 
Kelas/ 

Semester 
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

(A-1) 
Pendidikan 

Agama 
Islam/ 

VII/ 
1 

4.3.1. Membaca Q.S. 
Al-Mujadilah (58):11, 
Q.S. Ar-Rahman (55): 
33, Q.S. An-Nisa (4): 
146, Q.S. Al-Baqarah 
(2): 153, dan Q.S. Ali 
Imran (3): 134 
dengan tartil. 

1. Mendemonstrasik
an pembacaan Q.S. 
Al-Mujadilah 
(58):11, Q.S. Ar-
Rahman (55): 33, 
Q.S. An-Nisa (4): 
146, Q.S. Al-
Baqarah (2): 153, 
dan Q.S. Ali Imran 
(3): 134 dengan 
tartil. 
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Teknik Dan Bentuk Instrumen Penilaian Kompetensi 
Keterampilan 
 
1)   Tes Praktik/Unjuk Kerja/Kinerja 

 Tes praktek adalah penilaian yang menuntut 
respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas 
atau perilaku sesuai dengan tuntutan kompetensi. 
Misalnya penilaian yang meminta siswa untuk 
mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan, 
ketrampilan dan kelakuan kerjanya ke dalam berbagai 
tugas yang bermakna dan melibatkan siswa sesuai 
dengan kriteria yang diinginkan. Contoh keterampilan 
menilai kemampuan siswa dalam berwudhu, menilai 
kemampuan siswa dalam menunjukkan gerakan shalat 
atau menilai kemampuan siswa dalam menulis dan 
membaca ayat al Quran, kemampuan praktik olahraga, 
bermain peran, memainkan alat musik, bernyanyi, 
membaca puisi/deklamasi, dan sebagainya. 

Beberapa pertanyaan yang seharusnya 
dimunculkan untuk mengidentifikasi tujuan yang ingin 
dicapai dalam menilai kompetensi keterampilan seperti: 
Konsep, ketrampilan atau pengetahuan apa yang akan 
kita nilai? Apa yang seharusnya diketahui oleh siswa? 
Bagaimana unjuk kerja siswa yang diharapkan? Jawaban 
dari pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan kejelasan 
tujuan dilakukannya penilaian.  

Penilaian kinerja tidak memiliki kriteria benar salah 
melainkan ingin mengetahui derajad kesuksesan atau 
kualitas. Untuk itu diperlukan sebuah rubrik yang 
sederhana dan jujur yang mencerminkan kriteria kinerja. 
Untuk dapat memenuhi kualitas perencanaan dan 
pelaksanaan tes praktik, berikut ini adalah petunjuk 
teknis dan acuan dalam merencanakan dan 
melaksanakan penilaian melalui tes praktik. 
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a) Perencanaan Tes Praktik 

Berikut ini adalah beberapa langkah yang harus 
dilakukan dalam merencanakan tes praktik. 

• Menentukan kompetensi yang penting untuk 
dinilai melalui tes praktik.  

• Menyusun indikator pencapaian kompetensi 
berdasarkan kompetensi yang akan dinilai.  

• Menguraikan kriteria yang menunjukkan capaian 
indikator hasil pencapaian kompetensi 

• Menyusun kriteria ke dalam rubrik penilaian.  
• Menyusun tugas sesuai dengan rubrik penilaian.  
• Mengujicobakan tugas jika terkait dengan 

kegiatan praktikum atau penggunaan alat.  
• Memperbaiki berdasarkan hasil uji coba, jika 

dilakukan uji coba.  
• Menyusun kriteria/batas kelulusan/batas standar 

minimal capaian kompetensi peserta didik.  
b) Pelaksanaan Tes Praktik  

Berikut ini adalah beberapa langkah yang harus 
dilakukan dalam melaksanakan tes praktik. 

§ Menyampaikan rubrik sebelum pelaksanaan 
penilaian kepada peserta didik.  

§ Memberikan pemahaman yang sama kepada 
peserta didik tentang kriteria penilaian.  

§ Menyampaikan tugas kepada peserta didik.  
§ Memeriksa kesediaan alat dan bahan yang 

digunakan untuk tes praktik. 
§ Melaksanakan penilaian selama rentang waktu 

yang direncanakan.  
§ Membandingkan kinerja peserta didik dengan 

rubrik penilaian.  
§ Melakukan penilaian dilakukan secara individual.  
§ Mencatat hasil penilaian.  
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§ Mendokumentasikan hasil penilaian.  
c) Pelaporan Hasil Tes Praktik  

Pelaporan hasil penilaian sebagai umpan balik 
terhadap penilaian melalui tes praktik harus 
memperhatikan beberapa hal berikut ini. 

• Keputusan diambil berdasarkan tingkat capaian 
kompetensi peserta didik.  

• Pelaporan diberikan dalam bentuk angka dan atau 
kategori kemampuan dengan dilengkapi oleh 
deskripsi yang bermakna.  

• Pelaporan bersifat tertulis.  
• Pelaporan disampaikan kepada peserta didik dan 

orangtua peserta didik.  
• Pelaporan bersifat komunikatif, dapat dipahami 

oleh peserta didik dan orangtua peserta didik.  
• Pelaporan mencantumkan pertimbangan atau 

keputusan terhadap capaian kinerja peserta didik. 
 

Contoh penilaian kompetensi keterampilan dengan 
tujuan menilai keterampilan siswa membaca ayat suci al 
Quran dengan kegiatan pelaksanaans siswa membaca 
surah ar-Rahman (55:33) dengan tartil dan guru melakukan 
penilaian dengan memanfaatkan rubrik. 

Tabel 5.14 Penilaian keterampilan 
Membaca Al-Quran 

No Nama Ar-Rahman 
(55:33) 

Kriteria* 
1 2 3 4 5 

        
        
        

 
Catatan Kriteria: 
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Sangat lancar :  dapat membaca lancar dan tartil (Skor 5) 
Lancar : dapat membaca surah ar-Rahman dengan 

lancar dan tartil tetapi masih ada kesalahan 
kurang dari 2 (skor 4) 

Sedang : dapat membaca surah ar-Rahman dengan 
lancar dan tartil tetapi masih ada kesalahan 
kurang dari 5 (skor 3) 

Kurang lancar: dapat membaca surah ar-Rahman dan 
kurang lancar (skor 3) 

Tidak lancar : tidak dapat membaca surah ar-Rahman 
(skor 1) 

Ada beberapa cara berbeda untuk merekam hasil 
penilaian berbasis kinerja: 

a. Daftar cek (checklist). Digunakan untuk 
mengetahui muncul atau tidaknya unsur-unsur 
tertentu dari indikator atau subindikator yang 
harus muncul dalam sebuah peristiwa atau 
tindakan. 

b. Catatan anekdot/narasi (anecdotal/narative records). 
Digunakan dengan cara guru menulis laporan 
narasi tentang apa yang dilakukan oleh masing-
masing peserta didik selama melakukan tindakan. 
Dari laporan tersebut, guru dapat menentukan 
seberapa baik peserta didik memenuhi standar 
yang ditetapkan. 

c. Skala penilaian (rating scale). Biasanya digunakan 
dengan menggunakan skala numerik berikut 
predikatnya. Misalnya: 5 = baik sekali, 4 = baik, 3 
= cukup, 2 = kurang, 1 = kurang sekali.  

d. Memori atau ingatan (memory approach). 
Digunakan oleh guru dengan cara mengamati 
peserta didik ketika melakukan sesuatu, dengan 
tanpa membuat catatan. Guru menggunakan 
informasi dari memorinya untuk menentukan 
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apakah peserta didik sudah berhasil atau belum. 
Cara seperti tetap ada manfaatnya, namun tidak 
cukup dianjurkan. 
 

2) Penilaian Projek  

Penilaian projek merupakan kegiatan penilaian 
terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam 
periode atau waktu tertentu.Tugas tersebut berupa suatu 
investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan, 
pengorganisasian, pengolahan dan penyajian 
data.Penilaian projek dapat digunakan untuk mengetahui 
pemahaman, kemampuan mengaplikasikan, penyelidikan 
dan menginformasikan peserta didik pada mata pelajaran 
dan indikator/topik tertentu secara jelas. 

Pada penilaian projek, setidaknya ada 3 (tiga) hal 
yang perlu dipertimbangkan: (a) kemampuan 
pengelolaan: kemampuan peserta didik dalam memilih 
indikator/topik, mencari informasi dan mengelola waktu 
pengumpulan data serta penulisan laporan, (b) relevansi, 
kesesuaian dengan mata pelajaran dan indikator/topik, 
dengan mempertimbangkan tahap pengetahuan, 
pemahaman dan keterampilan dalam pembelajaran, dan 
(c) keaslian: proyek yang dilakukan peserta didik harus 
merupakan hasil karyanya, dengan mempertimbangkan 
kontribusi guru berupa petunjuk dan dukungan terhadap 
projek peserta didik.  

 
a) Perencanaan Penilaian Projek  

Berikut ini adalah beberapa langkah yang harus 
dipenuhi dalam merencanakan penilaian projek: 

• Menentukan kompetensi yang sesuai untuk dinilai 
melalui projek.  
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• Penilaian projek mencakup perencanaan, 
pelaksanaan, dan pelaporan projek.  

• Menyusun indikator proses dan hasil pencapaian 
kompetensi berdasarkan kompetensi.  

• Menentukan kriteria yang menunjukkan capaian 
indikator pada setiap tahapan pengerjaan projek.  

• Merencanakan apakah task bersifat kelompok atau 
individual.  

• Merencanakan teknik-teknik dalam penilaian 
individual untuk tugas yang dikerjakan secara 
kelompok.  

• Menyusun tugas sesuai dengan rubrik penilaian.  
 

b) Pelaksanaan Penilaian Projek  

Berikut ini adalah beberapa langkah yang harus 
dilakukan dalam melaksanakan penilaian projek. 

• Menyampaikan rubrik penilaian sebelum 
pelaksanaan penilaian kepada peserta didik.  

• Memberikan pemahaman kepada peserta didik 
tentang kriteria penilaian.  

• Menyampaikan tugas disampaikan kepada peserta 
didik.  

• Memberikan pemahaman yang sama kepada 
peserta didik tentang tugas yang harus dikerjakan.  

• Melakukan penilaian selama perencanaan, 
pelaksanaan dan pelaporan proyek.  

• Memonitor pengerjaan projek peserta didik dan 
memberikan umpan balik pada setiap tahapan 
pengerjaan projek.  

• Membandingkan kinerja peserta didik dengan 
rubrik penilaian.  

• Memetakan kemampuan peserta didik terhadap 
pencapaian kompetensi minimal,  
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• Mencatat hasil penilaian.  
• Memberikan umpan balik terhadap laporan yang 

disusun peserta didik.  
 

c) Acuan Kualitas Instrumen Penilaian Proyek  
Tugas dan rubrik merupakan instrumen dalam 

penilaian proyek. Berikut ini akan diuraikan standar 
tugas dan rubrik pada penilaian projek.  

Tugas-tugas untuk penilaian proyek harus 
memenuhi beberapa acuan kualitas berikut: 

• Tugas harus mengarah pada pencapaian indikator 
pencapaian kompetensi.  

• Tugas dapat dikerjakan oleh peserta didik.  
• Tugas dapat dikerjakan selama proses pembelajaran 

atau merupakan bagian dari pembelajaran mandiri.  
• Tugas sesuai dengan taraf perkembangan peserta 

didik.  
• Materi penugasan sesuai dengan cakupan 

kurikulum.  
• Tugas bersifat adil (tidak bias gender dan latar 

belakang sosial ekonomi).  
• Tugas mencantumkan rentang waktu pengerjaan 

tugas.  

Rubrik untuk penilaian proyek harus memenuhi 
beberapa kriteria berikut:  

§ Rubrik dapat mengukur target kemampuan yang 
akan diukur (valid).  

§ Rubrik sesuai dengan tujuan pembelajaran.  
§ Indikator menunjukkan kemampuan yang dapat 

diamati (observasi).  
§ Indikator menunjukkan kemampuan yang dapat 

diukur.  
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§ Rubrik dapat memetakan kemampuan peserta 
didik.  

§ Rubrik menilai aspek-aspek penting pada proyek 
peserta didik. 

Tabel 5.15 
Contoh Cara Pengembangan Penilaian projek 

 
KD Indikator Bentuk Instrumen 
Menulis karya 
ilmiah 
sederhana 
dengan 
menggunakan 
berbagai 
sumber  
 

o Menentukan 
topik yang 
ditulis  

o Mengembangka
n rincian topik  

o Membuat 
kerangka karya 
ilmiah  

o Mengembangka
n kerangka 
menjadi karya 
ilmiah  

o Menyunting 
karya ilmiah 
yang dibuat  

 

Projek Buatlah karya 
ilmiah dengan 
langkah-langkah 
sebagai berikut  
1. Tentukan topik 

yang ditulis  
2. Kembangkan 

rincian topik  
3. Buatlah 

kerangka karya 
ilmiah  

4. Kembangkan 
kerangka 
menjadi karya 
ilmiah  

5. Suntinglah 
karya ilmiah 
yang kamu  
buat  

 
Tabel 5.16 Rubrik Penilaian Projek 

Aspek  
Kriteria dan Skor  

1  2  3  4  
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Persiapan  Jika memuat 
tujuan, topik, 
dan alasan  

Jika memuat 
tujuan, topik, 
alasan, dan 
tempat 
penelitian  

Jika memuat 
tujuan, topik, 
alasan, 
tempat 
penelitian, 
dan 
responden  

Jika memuat 
tujuan, topik, 
alasan, 
tempat 
penelitian, 
responden, 
dan daftar 
pertanyaan  

Pelaksanaan  Jika data 
diperoleh 
tidak 
lengkap, 
tidak 
terstruktur, 
dan tidak 
sesuai tujuan  

Jika data 
diperoleh 
kurang 
lengkap, 
kurang 
terstruktur, 
dan kurang 
sesuai tujuan  

Jika data 
diperoleh 
lengkap, 
kurang 
terstruktur, 
dan kurang 
sesuai tujuan  

Jika data 
diperoleh 
lengkap, 
terstruktur, 
dan sesuai 
tujuan  

Pelaporan 
Secara 
Tertulis  

Jika 
pembahasan 
data tidak 
sesuai tujuan 
penelitian, 
membuat 
simpulan 
tapi tidak 
relevan dan 
tidak ada 
saran  

Jika 
pembahasan 
data kurang 
sesuai tujuan 
penelitian, 
membuat 
simpulan 
dan saran 
tapi tidak 
relevan  

Jika 
pembahasan 
data kurang 
sesuai tujuan 
penelitian, 
membuat 
simpulan 
dan saran 
tapi kurang 
relevan  

Jika 
pembahasan 
data sesuai 
tujuan 
penelitian 
dan  
membuat 
simpulan, 
saran yang 
relevan  

 
3) Penilaian portofolio  

Penilaian yang dilakukan dengan cara menilai 
kumpulan seluruh karya peserta didik dalambidang 
tertentu yang bersifat reflektif-integratif 
untukmengetahui minat, perkembangan, prestasi, 
dan/ataukreativitas peserta didik dalam kurun waktu 
tertentu. Karya tersebut dapat berbentuk tindakan nyata 
yang mencerminkankepedulian peserta didik terhadap 
lingkungannya. 
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Manfaat penilaian portofolio selain memonitor 
kemajuan siswa secara berkelanjutan baik formatif maupun 
sumatif juga bersifat multidimensi, mengandung berbagai 
bukti dan cerminan proses dari belajar siswa (Poulson dkk, 
1991). Adapun kelebihan dari penilaian potofolio adalah: 

• menunjukkan perkembangan siswa,  
• merangsang evaluasi diri,  
• melibatkan kreativitas siswa dan guru,  
• menunjukkan kemajuan menuju pencapaian jangka 

panjang,  
• melibatkan berbagai kegiatan dengan tujuan 

pemahaman secara mendalam,  
• mewakili pengalaman belajar yang sesungguhnya,  
• memberi kesempatan siswa untuk        

meningkatkan citra diri positif dan  
• meningkatkan tanggung jawab siswa terhadap 

belajarnya dan motivasi intrinsik.  
• Melibatkan contoh-contoh peroblem solving dan 

tingkat berfikir yang lebih tinggi.  
• Dapat digunakan untuk memonitor kemajuan kelas 

dan menentukan balikan pada siswa dan orang tua.  
• Dapat meningkatkan kolaborasi guru dan siswa  
• Membantu meningkatkan kesadaran bahwa setiap 

orang berbeda 
 
Berikut ini adalah beberapa langkah yang harus 

dilakukan dalam merencanakan penilaian portofolio: 
• Menentukan kompetensi dasar (KD) yang akan 

dinilai pencapaiannya melalui tugas portofolio 
pada awal semester dan diinformasikan kepada 
peserta didik.  

• Merumuskan tujuan pembelajaran yang akan 
dinilai pencapaiannya melalui penilaian portofolio.  
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• Menjelaskan tentang tujuan penggunaan, macam 
dan bentuk serta kriteria penilaian dari kinerja dan 
atau hasil karya peserta didik yang akandijadikan 
portofolio. Penjelasan disertai contoh portofolio 
yang telah pernah dilaksanakan.  

• Menentukan kriteria penilaian. Kriteria penilaian 
portofolio ditentukan oleh guru atau guru dan 
peserta didik.  

• Menentukan format pendokumentasian hasil 
penilaian portofolio, minimal memuat topik 
kegiatan tugas portofolio, tanggal penilaian, dan 
catatan pencapaian (tingkat kesempurnaan) 
portofolio.  

• Menyiapkan map yang diberi identitas: nama 
peserta didik, kelas/semester, nama sekolah, nama 
mata pelajaran, dan tahun ajaran sebagai wadah 
pendokumentasian portofolio peserta didik.  

 
Rubrik penilaian portofolio harus memenuhi 

kriteria berikut. 
• Rubrik memuat indikator kunci dari kompetensi 

dasar yang akan dinilai penacapaiannya dengan 
portofolio.  

• Rubrik memuat aspek-aspek penilaian yang 
macamnya relevan dengan isi tugas portofolio.  

• Rubrik memuat kriteria kesempurnaan (tingkat, 
level) hasil tugas.  

• Rubrik mudah untuk digunakan oleh guru dan 
peserta didik.  

• Rubrik menggunakan bahasa yang lugas dan 
mudah dipahami. 

Contoh-contoh penilaian Portofolio: 
a)  Portofolio dengan tujuan khusus 
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• Tujuan: Melihat perkembangan kompetensi kerja 
ilmiah  

• Karya: Laporan eksperimen kelompok, Laporan 
pengamatan individu, Laporan proyek. 

• Pengelolaan: Tersedia 3 folder untuk menyimpan 
laporan-laporan. Laporan dikoreksi guru, 
dibagikan dan dikumpulkan sebagai portfolio. 

b) Portofolio dengan tujuan umum 
• Tujuan: Melihat perkembangan pencapaian 

kompetensi dasar  
• Karya : Karya individual siswa baik karya 

yang dikerjakan di kelas maupun di rumah.  
• Pengelolaan: Tersedia folder untuk setiap siswa. 

Karya yang sudah selesai dipajang di kelas 
disimpan di folder. 

c)  Portofolio untuk penilaian “karya terbaik”.  
Contoh Tugas: 
Kumpulkan  dalam  satu  bendel,  karya  tulis  
kamu,  untuk  menunjukkan karya  terbaik  kamu  
dalam  pembuatan  puisi,  laporan  kunjungan  ke  
objek wisata, artikel dalam majalah dinding. 
Jelaskan mengapa masing-masing merupakan karya 
terbaik. 

d)  Portofolio Proyek  
Tugas membuat dokumentasi:  
Kunjungi perpustakaan, kantor-kantor, dan tempat-
tempat yang sesuai, untuk mengumpulkan 
informasi tentang satu atau beberaapa masalah 
Buatlah uraian tentang hasil kunjunganmu, yang 
mencakup: nama pengumpul informasi, tanggal 
pengumpulan informasi, masalah yang diselidiki,   
sumber   informasi,   uraian   terperinci   tentang   
masalah   dan informasi   yang   terkumpul,   dan   
kesimpulanmu,   mengenaai   masalah tersebut. 
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e) Tugas melakukan wawancara:  
Buatlah uraian tentang hasil wawancara dengan 
pejabat yang berwewenang mengenai suatu 
masalah yang mencakup: nama pewawancara, 
tanggall wawancara, masalah yang diselidiki, 
maksud wawancara,   identitas   pejabat   yang   
diwawancarai,   informasi   tentang masalah yang 
diselidiki, informasi tentang tindakan memecahkan 
atau mengatasi masalah tsb. tanggapan pejabat tsb. 
atas maksud wawancara, kesimpulan dan saran 
kamu. 

 c. Pengolahan/Analisis Skor 

1) Catatan harian keterampilan siswa 

Bahan dasar yang seharusnya dimiliki oleh 
setiap guru untuk membuat penilaian kompetensi 
keterampilan (KI-4) di buku rapor adalah catatan harian 
keterampilan per peserta didik untuk setiap indikator 
kompetensi dasar (KD) keterampilan. Catatan ini 
dituangkan dalam format daftar cek atau skala 
penilaian.  

Format ini dapat dirancang untuk diisi oleh 3 
pihak, yaitu: pelaku keterampilan (diri peserta didik itu 
sendiri), pengamat (teman sejawat), dan guru. Format 
ini harus dilengkapi dengan rubrik penilaian, yang 
menjadi acuan kerja penilai. 

Dengan tersedianya rubrik penilaian, 
memungkinkan peserta didik mampu mengisi format 
sehingga menutup keterbatasan waktu guru 
mengobservasi per siswa. Guru dapat memanfaatkan 
catatan siswa sebagai bahan penilaian setelah melihat 
kebenaran data pendukung atau melakukan konfirmasi 
keterampilan. 
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Dalam silabus tiap mata pelajaran yang sudah 
disusun oleh pemerintah, pada setiap KD sudah 
dituliskan bentuk penilaiannya. Tentunya untuk 
kompetensi keterampilan akan mengarah ke satu dari 
tiga teknik penilaian (tes praktik, projek, atau 
portofolio).Dalam hal pilihan teknik penilaian untuk 
tiap-tiap KD, perlu dijamin adanya data/ skor penilaian 
untuk ketercapaian tiap-tiap KD, sedangkan teknik yang 
dipergunakan dapat dipertukarkan. 

2) Rekap skor per KD keterampilan 

Nilai capaian kompetensi keterampilan yang 
diperoleh dari setiap indikator perlu direkap menjadi 
nilai kompetensi keterampilan peserta didiktiap-tiap 
KD.Nilai ini perlu diupayakan dalam skala 1-4 dan 
dapat dibandingkan dengan nilai KKM untuk tiap-tiap 
KD.Apabila peserta didik tidak mendapatkan nilai 
sempurna pada KD, harus dilengkapi dengan deskripsi 
bagain mana yang belum sempurna.Sehingga dalam 
rekap skor/ nilai per siswa per KD keterampilan berisi 
angka dengan skala 1-4 dan deskripsi kompetensi yang 
mencerminkan dari nilai tiap-tiap peserta didik. 

3) Ketuntasan Belajar keterampilan 

Seorang peserta didik dinyatakan belum tuntas 
belajar untuk menguasai kompetensi dasar yang 
dipelajarinya apabila menunjukkan indikator nilai < 75 
dari hasil tes formatif; dan dinyatakan sudah tuntas 
belajar untuk menguasai kompetensi dasar yang 
dipelajarinya apabila menunjukkan indikator nilai = 
atau > 75 dari hasil tes formatif. 

4) Implikasi kriteria ketuntasan belajar keterampilan  
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Jika jumlah peserta didik yang mengikuti 
remedial maksimal 20%, maka tindakan yang dilakukan 
adalah pemberian bimbingan secara individual, 
misalnya bimbingan perorangan oleh guru dan tutor 
sebaya; 

Jika jumlah peserta didik yang mengikuti 
remedial lebih dari 20% tetapi kurang dari 50%, maka 
tindakan yang dilakukan adalah pemberian tugas 
terstruktur baik secara kelompok dan tugas mandiri. 
Tugas yang diberikan berbasis pada berbagai kesulitan 
belajar yang dialami peserta didik dan meningkatkan 
kemampuan peserta didik mencapai kompetensi dasar 
tertentu; 

Jika jumlah peserta didik yang mengikuti 
remedial lebih dari 50%, maka tindakan yang dilakukan 
adalah pemberian pembelajaran ulang secara klasikal 
dengan model dan strategi pembelajaran yang lebih 
inovatif berbasis pada berbagai kesulitan belajar yang 
dialami peserta didik yang berdampak pada 
peningkatan kemampuan untuk mencapai kompetensi 
dasar tertentu; Bagi peserta didik yang memperoleh 
nilai 75 atau lebih dari 75 diberikan materi pengayaan. 

5) Bahan Nilai Rapor 

Untuk merekap nilai KD menjadi nilai rapor, 
setiap nilai KD dapat dibobot dengan lamanya waktu 
yang diperlukan untuk menuntaskan 1 KD tersebut.Jadi 
KD yang memerlukan waktu pencapaian lebih lama 
diberi bobot lebih besar.Selanjutnya nilai tersebut dapat 
dirata-rata dengan memperhitungkan bobot menjadi 
nilai rata-rata KD untuk 1 semester.Sedangkan nilai 
tersebut perlu dilengkapi dengan deskripsi yang 
menggambarkan kompetensi yang dicapai oleh peserta 
didik tersebut.Jadi nilai kompetensi keterampilan per 



 

Misykat Malik  Ibrahim l  
 

202 

semester per siswa meliputi angka dengan skala 1-4 dan 
deskripsi kompetensi yang telah dicapainya. 

Meskipun penilaian per KD sudah diperoleh 
dengan 3 teknik (tes praktik, projek, dan portofolio) dan 
sudah mencerminkan pemcapaian semua KD dalam 1 
semester, peluang melakukan ujian tengah semester 
(UTS) dan ujian akhir semester (UAS) dimungkinkan 
untuk mata pelajaran yang memiliki karakteristik KD 
yang integratif dan komplementer. Dengan demikian 
nilai akhir semester untuk kompetensi keterampilan 
diperoleh dari Rata-rata nilai KD yang sudah dibobot 
(Nilai Harian), UTS, dan UAS.Tentusaja nilai akhir tetap 
disandingkan dengan deskripsi kompetensi yang 
mencerminkan nilai tersebut. 
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