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Alhamdulillah wa Syukurillah, atas segala rahmat Allah Swt. beserta 
selawat dan salam kepada Rasul-Nya Muhammad Saw., mengiringi 
aktivitas keseharian kita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab 
akademik dan peran-peran kehidupan lainnya sehari-hari. 

Publikasi karya akademik adalah salah satu ruh perguruan tinggi, 
karena perguruan tinggi adalah ruang produksi ide dan gagasan yang 
harus selalu di-update dan di-upgrade. Buku adalah salah satu produk 
akademik yang kelahirannya, mesti diapresiasi setinggi-tingginya. 
Karena di balik proses lahirnya, ada kerja keras yang menguras waktu, 
tenaga, dan pikiran. Kerja keras dan upaya sungguh-sungguh untuk 
menghadirkan sebuah karya akademik, adalah bukti nyata dedikasi 
serta khidmat seorang insan universitas bagi perkembangan ilmu 
pengetahuan. 

Sebagai kampus yang memiliki visi menjadi pusat pencerahan dan 
transformasi ipteks berbasis peradaban Islam, kehadiran buku terbitan 
PT RajaGrafindo Persada ini, diharapkan menjadi sumbangan berharga 
bagi diseminasi ilmu pengetahuan di lingkungan kampus peradaban, 
sekaligus semakin memperkaya bahan bacaan bagi penguatan integrasi 
keilmuan. 

Buku ini tentu jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan 
masukan dari para pembaca untuk para penulis akan sangat dinantikan. 
Karena dengan itu, iklim akademik kampus akan dinamis dengan tradisi 
diskursif yang hidup. 

PENGANTAR 
REKTOR
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Akhirnya, sebagai Rektor, saya mengapresiasi setinggi-tingginya 
atas penerbitan buku yang menjadi bagian dari Program Penerbitan 
100 Buku Referensi UIN Alauddin Makassar tahun 2022 ini. Semoga 
membawa kemaslahatan bagi warga kampus dan masyarakat secara 
umum. 

Gowa, 2 Mei 2021

Rektor UIN Alauddin Makassar

Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D.
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Puji syukur kehadirat Allah Swt., Tuhan semesta alam. Selawat dan 
salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw., 
beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia. Penulis panjatkan 
kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya penulis 
mampu menyelesaikan buku yang berjudul “Pembelajaran IPS SD/MI”.

Buku ini membahas tentang Hakikat Pendidikan IPS (Bab 1), 
Tujuan Pembelajaran IPS (Bab 2), Makna Pembelajaran IPS (Bab 3), 
Pembelajaran IPS Menggunakan Metode Simulasi (Bab 4), Pembelajaran 
IPS Menggunakan Pendekatan Contextual Teaching and Learning 
(CTL) (Bab 5), Pendekatan Inkuiri dalam Pembelajaran IPS (Bab 6), 
Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif dalam Pendidikan IPS 
(Bab 7), Pengembangan Model Pembelajaran Terpadu (Bab 8), dan 
Pemanfaatan Media dalam Pembelajaran IPS (Bab 9).

Keberhasilan penyusunan buku ini tentunya bukan atas usaha 
penulis saja, namun ada banyak pihak yang turut membantu dan 
memberikan dukungan untuk suksesnya penulisan buku ini. Untuk 
itu, melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan 
baik secara moral ataupun materiel sehingga buku ini berhasil disusun. 
Secara khusus disampaikan kepada orang tua tercinta, serta mertua 
dan saudara-saudara yang telah banyak memberikan bantuan, baik 
materiel maupun spiritual. Terkhusus kepada istri tercinta, Mihrani, 

PRAKATA
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SE., M.Si., dan Ananda tersayang, Ainun Fakhirah Irsyadiyah, Alyah 
Faiqah Ikhsaniyah, dan Abqari Fakhrul Irsyad.

Begitu juga kepada teman-teman yang telah memberikan masukan 
untuk kesempurnaan buku ini, termasuk kawan-kawan di penerbit 
Alauddin University Press, juga kepada semua pihak yang tidak dapat 
disebutkan namanya satu per satu yang telah memberikan kontribusi 
sehingga buku ini dapat diterbitkan, kritik dan saran yang membangun 
tetap kami nantikan, semoga Allah Swt. senantiasa memberikan 
kecerdasan kepada kita semua dan senantiasa pula menghindarkan 
dari nista karsa.

Semua bantuan tersebut, penulis tak dapat membalasnya, selain 
menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Swt. diiringi doa semoga amal 
baik mereka diterima oleh Allah Swt. dengan pahala yang berlipat ganda.

Berpegang pada prinsip “tidak ada gading tak retak” dan tidak 
ada istilah final dalam ilmu, maka penulis menyadari bahwa buku ini 
bukan karya yang final. Oleh karena itu, dengan senang hati, kritik, dan 
saran, serta pandangan dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk 
kesempurnaan buku ini.

Akhirnya penulis berharap semoga buku ini ada manfaatnya dalam 
mencapai tujuan yang diharapkan. Aamiin.

Makassar, April 2022

Penulis
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A. Pengertian Pendidikan IPS

1. Istilah IPS dan Pendidikan IPS

Ilmu Pengetahuan Sosial yang disingkat IPS dan Pendidikan Ilmu 
Pengetahuan Sosial yang sering kali disingkat Pendidikan IPS atau 
PIPS, ialah program pengajaran atau mata pelajaran yang mempelajari 
kehidupan sosial yang kajiannya mengintegrasikan berbagai cabang 
ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Ilmu-ilmu sosial tersebut, terdiri dari 
ilmu sejarah, ilmu geografi, ilmu politik dan ekonomi, ilmu sosiologi, 
dan ilmu antropologi, sedangkan humaniora terdiri dari aspek norma, 
nilai, bahasa, seni, dan budaya. Ilmu pengetahuan sosial, dirumuskan 
atas dasar realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan satu 
perdekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu sosial 
yang dikemukakan sebelumnya. Geografi, sejarah, dan antropologi 
merupakan disiplin ilmu yang mempunyai keterpaduan dan hubungan 
yang tinggi. Pelajaran geografi menyuguhkan kebulatan wawasan yang 
berkaitan dengan wilayah-wilayah. Sejarah memberikan wawasan yang 
terkait dengan kejadian-kejadian dari berbagai periode. Antropologi 
mencakup perbandingan-perbandingan yang berkaitan dengan nilai-
nilai, kepercayaan, struktur sosial, aktivitas-aktivitas ekonomi organisasi 
politik, ekspresi-ekspresi dan spiritual, teknologi, dan benda-benda 
budaya dari budaya-budaya terpilih. Ilmu politik dan ekonomi termasuk 
ke dalam ilmu-ilmu tentang kebijakan pada aktivitas-aktivitas yang 

BAB 1
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berkaitan dengan pembuatan keputusan. Sosiologi dan psikologi sosial 
ialah ilmu-ilmu tentang perilaku seperti konsep peran, kelompok, 
institusi, proses interaksi, dan kontrol sosial. Secara intensif, konsep-
konsep seperti ini digunakan pada ilmu-ilmu sosial dan studi-studi 
sosial.

Istilah IPS di Indonesia mulai dikenal pada tahun 1970-an sebagai 
hasil kesepakatan komunitas akademik dan secara formal mulai 
diterapkan dalam sistem pendidikan nasional dalam kurikulum 1975. 
Dokumen kurikulum tersebut, menyebutkan bahwa IPS merupakan 
salah satu nama mata pelajaran yang diberikan pada jenjang pendidikan 
dasar dan menengah. Mata pelajaran IPS merupakan sebuah nama 
mata pelajaran integrasi dari mata pelajaran Sejarah, Geografi, dan 
Ekonomi serta mata pelajaran ilmu sosial lainnya. Ciri khas IPS sebagai 
mata pelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah 
sifat terpadu (integrated) dari sejumlah mata pelajaran. Tujuannya 
agar mata pelajaran ini lebih bermakna bagi peserta didik sehingga 
pengorganisasian materi/bahan pelajaran disesuaikan dengan 
lingkungan, karakteristik, dan kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, 
dalam perkembangannya muncul berbagai pendekatan yang berorientasi 
pada kebutuhan peserta didik seperti students’ centered, integrated approach, 
social problem based approach. Broadfield approach, dan sebagainya. Dalam 
lingkup filsafat ilmu, disiplin ilmu-ilmu sosial, dan ilmu pendidikan, 
istilah Pendidikan IPS belum dikenal baik sebagai cabang dari disiplin 
ilmu. Istilah yang lazim digunakan dalam kepustakaan asing antara 
lain Social Studies, Social Education, Social Studies Education, Social Science 
Education, Citizenship Education, Studies of Society and Environment. 
Perbedaan istilah ini bukan hanya digunakan berbeda antarnegara, 
melainkan terjadi perbedaan antarnegara bagian dalam satu negara.

Penggunaan istilah social studies yang berlaku di Australia 
(Victoria) berbeda dengan penggunaan istilah di negara-negara lain, 
seperti Inggris dan Amerika Serikat. Studi sosial di Australia secara 
eksplisit memasukkan istilah “environment”. Istilah ini menunjuk 
pada sistem lingkungan, baik alam maupun manusia dan bagaimana 
sistem itu berinteraksi dalam kehidupan masyarakat yang beragam. 
Disiplin ilmu yang dikembangkan secara umum memiliki persamaan 
dengan social studies yaitu mengacu pada disiplin ilmu-ilmu sosial. 
Tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada para peserta didik 
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untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang 
memungkinkan mereka dapat menjadi warga negara yang berpartisipasi 
aktif dalam masyarakat yang demokratis. Selain itu, latar belakang 
social studies dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah adalah para pakar 
pendidikan berkeinginan agar para peserta didik menjadi warga negara 
yang baik dan dapat hidup bermasyarakat secara seimbang dalam arti 
memperhatikan kepentingan pribadi dan masyarakat. Untuk mencapai 
tujuan tersebut, peserta didik tidak perlu menunggu belajar ilmu-ilmu 
sosial di perguruan tinggi, tetapi sebenarnya mereka telah mendapat 
bekal pelajaran IPS di sekolah dasar dan menengah.

Pertimbangan lain dimasukkannya social studies ke dalam kurikulum 
adalah kemampuan peserta didik sangat menentukan dalam pemilihan 
dan pengorganisasian peserta didik di sekolah terkait materi IPS. 
Bahan-bahan materi IPS diambil dari kehidupan nyata di lingkungan 
masyarakat agar pelajaran IPS lebih menarik dan mudah dicerna oleh 
peserta didik di sekolah dasar dan menengah. Bahan materi yang diambil 
dari pengalaman pribadi, teman-teman sebaya, serta lingkungan alam, 
dan masyarakat sekitar. Hal ini akan lebih mudah dipahami karena 
mempunyai makna lebih besar bagi para peserta didik dari pada bahan 
pengajaran yang abstrak dan rumit dari ilmu-ilmu sosial.

2. Perkembangan Pengertian IPS (Social Studies)

Uraian yang cukup lengkap tentang perkembangan pengertian Social 
Studies sejak kelahirannya terdapat dalam buku karya Saxe (1991) yang 
berjudul Social Studies in Schools:A History of The Early Years. Menurut 
Saxe, pengertian PIPS yang dalam istilah asing lebih dikenal dengan 
istilah “Social Studies”, pada tahap awal kelahiran terdapat dalam the 
National Herbart Society papers of 1896-1897, yang menegaskan bahwa 
“Social Studies sebagai delimiting the social sciences for pedagogical use" (upaya 
membatasi ilmu-ilmu sosial untuk penggunaan secara pedagogik). 
Selanjutnya, pengertian ini menjadi dasar dalam dokumen “Statement 
of the Chairman of Committee on Social Studies” yang dikeluarkan oleh 
Committee on Social Studies (CSS) tahun 1913. Dalam dokumen 
tersebut, dinyatakan bahwa Social Studies sebagai “a specific field to 
utilization of social sciences data as a force in the improvement of human welfare” 
(bidang khusus dalam pemanfaatan data ilmu-ilmu sosial sebagai 
tenaga dalam memperbaiki kesejahteraan umat manusia). Definisi ini 
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memiliki kesamaan dengan definisi Social Studies dari Heber Newton, 
bahwa Social Studies sebagai specially selected from the social sciences for the 
purpose of improving the lot or the poor and suffering urban worker (konsep 
pilihan dari ilmu-ilmu sosial dengan tujuan untuk memperbaiki nasib 
orang miskin dan kaum buruh perkotaan yang kurang beruntung).

Organisasi “National Council for the Social Studies” (NCSS) 
terbentuk pada tahun 1921, merupakan sebuah organisasi profesional 
yang secara khusus membina dan mengembangkan Social Studies 
pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, serta keterkaitannya 
dengan disiplin ilmu-ilmu sosial dan disiplin ilmu pendidikan. Pada 
waktu berdirinya, NCSS hanya mengklaim sebagai organisasi yang 
akan berupaya memaksimalkan hasil-hasil pendidikan bagi tujuan-
tujuan kewarganegaraan yang sudah dicapai CSS sebelumnya. NCSS 
mengeluarkan karya berbasis intelektual-keilmuan setelah 14 tahun 
kemudian. Pada pertemuan pertama tahun 1935, lahirlah kesepakatan 
yang dikeluarkan NCSS dengan menegaskan bahwa “Social Sciences as 
the Core of the Curriculum”.

Perkembangan selanjutnya, terutama setelah berdirinya NCSS, 
pengertian Social Studies yang paling berpengaruh hingga akhir abad 
ke-20 adalah definisi yang dikemukakan oleh Edgar Wesley pada tahun 
1937. Wesley menyatakan bahwa “the social studies are the social sciences 
simplified for pedagogical purposes”. Definisi tersebut, menjadi lebih 
populer waktu itu karena akhirnya dijadikan definisi resmi social studies 
oleh “The United States of Education’s Standard Terminology of Curriculum and 
Instruction” hingga NCSS mengeluarkan definisi resmi yang membawa 
social studies semakin menjadi bidang kajian yang terintegrasi sehingga 
mencakup disiplin ilmu yang semakin luas. Pada tahun 1992, NCSS 
merumuskan social studies yaitu “social studies is the integrated study of the 
social sciences and humanities to promote civic competence. Within the school 
program, social studies provides coordinated, systematic study drawing upon 
such disciplines as anthropology, archaeology, economics, geography, history, 
law, philosophy, political science, psychology, religion, and sociology, as well as 
appropriate content from the humanities, mathematics, and natural sciences. 
The primary purpose of social studies is to help young people develop the ability 
to make informed and reasoned decisions for the public good as citizens of a 
culturally diverse, democratic society in an interdependent world”.
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Akan tetapi, sebelumnya terdapat beberapa pengertian social studies 
yang dikemukakan pendapat para ahli dan NCSS antara lain:

“The social studies is an integration of experience and knowledge concerning 
human relations for the purpose of citizenship education”. (Barr et, a., 
1977: 69). “Social studies is a basic subject of the K-12 curriculum 
that (1) derives its goals from the nature of citizenship in a democratic 
society that is closely linked to other nations and peoples of the world; (2) 
draws its contents primarily from history, the social sciences, and, in some 
respects, from the humanities and science; and (3) is taught in ways that 
reflect an awareness of the personal, social, and cultural experiences and 
developmental levels of learners”. (NCSS, 1984: 251). “The social studies 
is that part of the elementary and high school curriculum which has the 
primary responsibility for helping students to develop the knowledge, skills, 
attitudes, and values needed to participate in the civic life of their local 
communities, the nation, and the world”. (Bank, 1990: 3).

Beberapa definisi yang diberikan dan berkembang sampai pada saat 
ini, namun definisi yang dikeluarkan oleh NCSS tahun 1993 yang paling 
lengkap dan menjadi rujukan dalam berbagai aktivitas pendidikan.

3. Pengertian Pendidikan IPS dalam Konteks Indonesia

Pendidikan IPS di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari dokumen 
kurikulum 1975 yang menyatakan IPS sebagai mata pelajaran untuk 
pendidikan di sekolah dasar dan menengah. Gagasan IPS di Indonesia 
banyak mengadopsi dan mengadaptasi dari beberapa pemikiran 
perkembangan Social Studies yang terjadi di luar negeri. Adopsi dan 
adaptasi terutama perkembangan pada NCSS sebagai organisasi 
profesional yang cukup besar pengaruhnya dalam memajukan social 
studies bahkan sudah mampu memengaruhi  p e m e r i n t a h  d a l a m 
menentukan kebijakan kurikulum di sekolah.

Definisi PIPS di Indonesia telah lama dirumuskan sebagai hasil 
adopsi dan adaptasi dari gagasan global reformers adalah definisi Prof. 
Nu’man Somantri yang dikemukakan dalam Forum Komunikasi II 
Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia, 
disingkat HISPIPSI (sekarang berubah menjadi Himpunan Sarjana 
Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia, disingkat HISPISI). Pendidikan 
IPS didefinisikan oleh Somantri dalam dua jenis, yakni Pendidikan 
IPS untuk persekolahan dan Pendidikan IPS untuk perguruan tinggi 
sebagai berikut.
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Somantri menyatakan bahwa “Pendidikan IPS adalah penyederhanaan 
atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta 
kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara 
ilmiah dan pedagogis/psikologis untuk tujuan pendidikan” (Somantri, 
2001: 92). Selain itu, ia juga menyatakan bahwa “Pendidikan IPS adalah 
seleksi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan 
dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan 
psikologis untuk tujuan pendidikan” (Somantri, 2001: 92). 

Pengertian pendidikan IPS yang pertama berlaku untuk pendidikan 
dasar dan menengah, sedangkan yang kedua berlaku untuk perguruan 
tinggi atau LPTK. Perbedaan dari dua definisi ini, terletak pada istilah 
“penyederhanaan” untuk pendidikan dasar dan menengah, sedangkan 
untuk perguruan tinggi ada istilah “seleksi”. Menurut Somantri, 
“istilah penyederhanaan digunakan pada PIPS pendidikan dasar dan 
menengah dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa tingkat kesukaran 
bahan harus sesuai dengan tingkat kecerdasan dan minat peserta didik, 
sedangkan tingkat kesukaran untuk perguruan tinggi adalah sama 
dengan tingkat kesukaran perguruan tinggi”.

Adanya perbedaan definisi PIPS di Indonesia ini, berimplikasi 
bahwa PIPS dapat dibedakan atas dua, yakni PIPS sebagai mata pelajaran 
dan PIPS sebagai kajian akademik. PIPS sebagai mata pelajaran, 
terdapat dalam kurikulum sekolah mulai tingkat sekolah dasar (SD/MI) 
sampai sekolah menengah (SMP/MTs dan SMA/MA/SMK). PIPS pada 
kurikulum sekolah (satuan pendidikan), pada hakikatnya merupakan 
mata pelajaran wajib sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang 
Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39.

PIPS untuk tingkat sekolah sangat erat kaitannya dengan disiplin 
ilmu-ilmu sosial yang terintegrasi dengan humaniora dan ilmu 
pengetahuan alam yang dikemas secara ilmiah dan pedagogis untuk 
kepentingan pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, IPS di tingkat 
sekolah pada dasarnya bertujuan untuk mempersiapkan para peserta 
didik sebagai warga negara yang menguasai pengetahuan (knowledge), 
keterampilan (skills), sikap dan nilai (attitudes and values) yang dapat 
digunakan sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah pribadi 
atau masalah sosial, serta kemampuan mengambil keputusan dan 
berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan agar menjadi 
warga negara yang baik.
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PIPS sebagai kajian akademik disebut juga IPS sebagai pendidikan 
disiplin ilmu adalah PIPS sebagai seleksi dan integrasi dari disiplin 
ilmu-ilmu sosial dan disiplin ilmu lain yang relevan, dikemas secara 
psikologis, ilmiah, pedagogis, dan sosial-kultural untuk tujuan 
pendidikan. Artinya, berbagai tradisi dalam ilmu sosial termasuk 
konsep, struktur, cara kerja ilmuan sosial, aspek metode maupun 
aspek nilai yang dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosial, dikemas secara 
psikologis, ilmiah pedagogis, dan sosial-kultural untuk kepentingan 
pendidikan. Untuk memahami masalah PIPS, seseorang hendaknya 
memiliki pemahaman yang baik tentang disiplin ilmu-ilmu sosial yang 
meliputi struktur, ide fundamental, pertanyaan pokok (mode of inquiry), 
metode yang digunakan dan konsep-konsep setiap disiplin ilmu, di 
samping pemahamannya tentang prinsip-prinsip kependidikan dan 
psikologi, serta permasalahan sosial.

Calon guru IPS seharusnya memiliki pemahaman yang baik tentang 
disiplin ilmu sosial yang meliputi struktur, ide fundamental, pertanyaan 
pokok (mode of inquiry), metode yang digunakan, dan konsep-konsep 
setiap disiplin ilmu, di samping pemahamannya tentang prinsip-prinsip 
kependidikan dan psikologis, serta karakter peserta didik.

4. PIPS sebagai Pendidikan Disiplin Ilmu

Pendidikan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu dengan identitas 
bidang kajian eklektik yang dinamakan “an integrated system of knowledge”, 
“synthetic discipline”, “multidimensional”, dan “kajian konseptual sistemik” 
merupakan kajian (baru) yang berbeda dari kajian monodisiplin atau 
disiplin ilmu “tradisional”.

Kompleksnya permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara di 
Indonesia menjadi bahan pertimbangan mulai diperkenalkan Pendidikan 
IPS (PIPS) sebagai pendidikan disiplin ilmu pada tahun 1970-an. Istilah 
pendidikan disiplin ilmu pertama kali dikemukakan oleh Numan 
Somantri dalam berbagai karya tulis. Gagasan tentang PIPS ini membawa 
implikasi bahwa PIPS mempunyai ciri khas dibandingkan dengan mata 
pelajaran lain sebagai pendidikan disiplin ilmu, yakni kajian yang 
bersifat terpadu (integrated), interdisipliner, multidimensional, bahkan 
cross-disipliner. Karakteristik ini terlihat dari perkembangan PIPS sebagai 
mata pelajaran di sekolah yang cakupan materinya semakin meluas 
seiring dengan semakin kompleks dan rumitnya permasalahan sosial 
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yang memerlukan kajian secara terintegrasi dari berbagai disiplin ilmu-
ilmu sosial, ilmu pengetahuan alam, teknologi, humaniora, lingkungan 
bahkan sistem kepercayaan.

PIPS yang di Indonesia baru diperkenalkan di tingkat sekolah 
pada awal tahun 1970-an kini semakin berkembang sejalan dengan 
perkembangan pemikiran tentang social studies di negara-negara 
maju dan tingkat permasalahan sosial yang semakin kompleks. 
Semula ada tiga tradisi social studies, yakni: (1) IPS sebagai transmisi 
kewarganegaraan (Social Studies as citizenship transmission); (2) IPS 
sebagai ilmu-ilmu sosial (Social Studies as social science); dan (3) IPS 
sebagai penelitian mendalam (Social Studies as reflective inquiry), namun 
kini telah berkembang menjadi lima tradisi dengan tambahan; (4) IPS 
sebagai kritik kehidupan sosial (Social studies as social criticism); dan (5) 
IPS sebagai pengembangan pribadi individu (Social studies as personal 
development of the individual). Merujuk kepada lima tradisi ini, maka 
kajian dan implementasi IPS bukan hanya dikembangkan di tingkat 
sekolah, melainkan juga di tingkat perguruan tinggi. Kesimpulannya, 
istilah PIPS sebagai pendidikan disiplin ilmu adalah PIPS yang dikaji 
dan dikembangkan secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis di 
perguruan tinggi, baik pada jenjang S1, S2, dan S3.

Selaku proponen PIPS sebagai  pendidikan disiplin ilmu, definisi 
pendidikan disiplin ilmu dan pendidikan disiplin ilmu sosial sebagai 
berikut.

Pendidikan disiplin ilmu adalah suatu batang tubuh disiplin 
(baru) yang menyeleksi konsep, generalisasi dan teori dari struktur 
disiplin-disiplin ilmu (universitas) dan disiplin ilmu pendidikan yang 
diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk 
tujuan pendidikan. Pendidikan disiplin ilmu sosial merupakan seleksi 
dari struktur disiplin akademik ilmu-ilmu sosial yang diorganisasikan 
dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk mewujudkan tujuan 
pendidikan FPIPS dalam kerangka pencapaian tujuan nasional yang 
berdasarkan Pancasila dan UU Sisdiknas.

Pendidikan disiplin ilmu berbeda dengan kajian disiplin ilmu 
yang telah banyak dikenal karena kajian pendidikan disiplin ilmu 
bersifat synthetic, integrated, dan multidimensional sehingga cakupan dan 
keterkaitan bidang kajian ini sangat luas baik dengan agama, filsafat 
ilmu, filsafat pendidikan, filsafat Pancasila, sains, teknologi, maupun 
masalah-masalah sosial dan kealaman.
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Apakah pendidikan disiplin ilmu memiliki sifat-sifat disiplin ilmu 
yang dikembangkan di Universitas pada umumnya? Untuk menjawab 
pertanyaan ini, tentu kita perlu melihat syarat-syarat batang tubuh 
disiplin ilmu. Dufty mengemukakan karakteristik disiplin ilmu sebagai 
berikut.

Sebuah disiplin ilmu biasanya terikat oleh unsur-unsur berikut: 
“(1) a community of scholars; (2) a body of thinking, speaking, writing by 
these scholars; (3) a method of approach to knowledge” (Sapriya, 2011: 14-
15). Menurut Somantri, bahwa “unsur yang ketiga hendaknya dapat 
diikuti oleh masyarakat ilmiah ilmu pendidikan melalui pendekatan 
syntactical structure dan conceptual structure, sedangkan dalam konteks 
pendidikan disiplin ilmu pendekatan bersifat synthetic discipline karena 
disiplin yang terlibat bukan hanya satu disiplin melainkan lebih dari 
satu disiplin” (Sapriya, 2011: 15). Gardner membedakan bahwa “selain 
disiplin dalam arti community of Scholar, perlu ada substantive structure 
sebagai Hierarchies of knowledge statements dan syntactical structure. 
Substantive structure merupakan kumpulan gagasan yang saling terkait 
yang memandu penelitian dalam sebuah disiplin. Jaringan yang saling 
terkait meliputi teori hukum, konsep yang digunakan peneliti untuk 
memecahkan masalah. Sementara, syntactical structure pembentukan 
konsep substansi yang baru”.

Perlu ditekankan bahwa istilah syntactical structure memiliki 
pengertian yang tumpang tindih dengan istilah metode ilmiah 
walaupun tidak identik. Apabila metode ilmiah didefinisikan sebagai 
segala sesuatu yang dilakukan oleh ilmuwan untuk mengembangkan 
pengetahuan ilmiah, maka metode ilmiah mencakup hal-hal yang 
dilakukan ilmuwan sampai pada kegiatan teknis. Istilah syntactical  
structure memiliki makna yang khusus terutama dalam tingkatan proses 
berpikir yang lebih tinggi yang menurut Gardner disebut the modes of 
thinking and reasoning. Namun, apa pun istilah yang digunakan dalam 
proses konseptualisasi ilmiah semuanya merupakan satu tujuan yang 
saling menunjang dan akan bertemu pada satu tujuan dengan muara 
mencari kebenaran ilmiah termasuk dalam konteks pendidikan disiplin 
ilmu (Sapriya, 2011: 15). 
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5. Landasan Pendidikan IPS

PIPS sebagai mata pelajaran dan pendidikan disiplin ilmu seyogianya 
memiliki landasan dalam pengembangan, baik sebagai mata pelajaran 
maupun pendidikan disiplin ilmu. Landasan ini diharapkan akan dapat 
memberikan pemikiran pemikiran mendasar tentang pengembangan 
struktur, metodologi, dan pemanfaatan PIPS sebagai pendidikan 
disiplin ilmu. Bagaimana dan mengapa struktur disiplin ilmu tersebut 
dibangun dan dikembangkan, serta ke mana arah, tujuan dan sasaran 
pengembangan dilakukan oleh masyarakat ilmiahnya. Landasan-
landasan PIPS sebagai pendidikan disiplin ilmu meliputi: landasan  
filosofis, ideologis, sosiologis, antropologis, kemanusiaan, politis, 
psikologis, dan religius.

Landasan  filosofis,  memberikan gagasan pemikiran mendasar yang 
digunakan untuk menentukan apa objek kajian atau dominan apa saja 
yang menjadi kajian pokok dan dimensi pengembangan PIPS sebagai 
pendidikan disiplin ilmu (aspek ontologis); bagaimana cara, proses, atau 
metode membangun dan mengembangkan PIPS hingga menentukan 
pengetahuan manakah yang dianggap benar sah, valid, atau terpercaya 
(aspek epistemologis); apa tujuan PIPS sebagai pendidikan disiplin 
ilmu ini dibangun dan dikembangkan, serta digunakan atau apakah 
manfaat dari PIPS ini (aspek aksiologis). Keberadaan landasan-landasan 
ini telah dan akan memperkokoh body of knowledge PIPS untuk eksis 
dan berkembang lebih luas lagi. Selama ini, dikenal ada empat filsafat 
pendidikan yang meliputi perennialism, essentialism, progressivism, dan 
reconstructionism (Brameld & O’Neil dalam Sapriya, 2011: 16).

Landasan ideologis, dimaksudkan sebagai sistem gagasan 
mendasar untuk memberi pertimbangan dan menjawab pertanyaan: (1)  
bagaimana keterkaitan antara das sein PIPS sebagai pendidikan disiplin 
ilmu dan das sollen PIPS; dan (2) bagaimana keterkaitan antara teori-
teori pendidikan dengan hakikat dan praksis etika, moral, politik, dan 
norma-norma perilaku dalam membangun dan mengembangkan PIPS. 
Menurut O’Neil bahwa “ideologi sebagai landasan ini telah dan akan 
memberikan sistem gagasan yang bersifat ideologis terhadap PIPS yang 
tidak cukup diatasi hanya oleh filsafat yang bersifat umum”.

Landasan sosiologis, memberikan sistem gagasan mendasar untuk 
menentukan cita-cita, kebutuhan, kepentingan, kekuatan, aspirasi, 
serta pola kehidupan masa depan melalui interaksi sosial yang akan 



BAB 1 | Hakikat Pendidikan IPS 11

membangun teori-teori atau prinsip-prinsip PIPS sebagai pendidikan 
disiplin ilmu. Landasan ini akan dan telah memberikan dasar-dasar 
sosiologis terhadap pranata dan institusi pendidikan dalam proses 
perubahan sosial yang konstruktif.

Landasan antropologis, memberikan sistem gagasan-gagasan 
mendasar dalam menentukan pola, sistem dan struktur pendidikan 
disiplin ilmu sehingga relevan dengan pola sistem dan struktur 
kebudayaan bahkan dengan pola sistem dan struktur perilaku manusia 
yang kompleks. Landasan ini telah dan akan memberikan dasar-dasar 
sosial kultural masyarakat terhadap struktur PIPS sebagai pendidikan 
disiplin ilmu dalam proses perubahan sosial yang konstruktif.

Landasan kemanusiaan, memberikan sistem gagasan-gagasan 
mendasar untuk menentukan karakteristik ideal manusia sebagai 
sasaran proses pendidikan landasan ini sangat penting karena pada 
dasarnya proses pendidikan adalah proses memanusiakan manusia.

Landasan politis,  memberikan sistem gagasan-gagasan mendasar 
untuk menentukan arah dan garis kebijakan dalam politik pendidikan 
dari PIPS. Keterlibatan pihak pemerintah dalam landasan ini sangat 
besar sehingga pendidikan tidak mungkin steril dari campur tangan 
unsur birokrasi. 

Landasan psikologis, memberikan sistem gagasan-gagasan 
mendasar untuk menentukan cara-cara PIPS membangun struktur tubuh 
disiplin pengetahuannya, baik dalam tataran personal maupun komunal 
berdasarkan entitas-entitas psikologisnya. Hal ini sejalan dengan hakikat 
dari struktur yang dapat dipelajari, dialami, didiversifikasi, diklasifikasi 
oleh anggota komunitas PIPS berdasarkan kapasitas psikologis dan 
pengalamannya.

Landasan religius, memberikan sistem gagasan-gagasan mendasar 
tentang nilai-nilai, norma, etika, dan moral yang menjadi jiwa (roh) 
yang melandasi keseluruhan bangunan PIPS, khususnya pendidikan di 
Indonesia. Landasan ini telah berlaku sejak zaman Plato hingga Kant 
yang kemudian diakomodasi oleh Brameld melalui karya-karyanya, 
khususnya dalam filsafat rekonstruksionisme. Landasan religius ini 
telah dan akan menolak segala sesuatu yang bersifat relatif (paham 
relativis), irasional dan paham yang mengagungkan rasional semata 
yang tidak menempatkan agama sebagai landasan berpikir (intraceptive 
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knowledge) atau kelompok manusia yang merasa menjadi pemenang 
dalam upaya mengembangkan peradaban manusia, intellectus quaerens 
fidem. Landasan religius yang diterapkan di Indonesia menghendaki 
adanya keseimbangan antara pengembangan materi yang bersumber dari 
intraceptive knowledge dan extraceptive knowledge (Sapriya, 2011: 16-17).

B. IPS dan Ilmu-ilmu Sosial
Hasan Z. dan Salladin menyatakan bahwa “pengetahuan sosial atau social 
studies, merupakan bidang pengajaran yang diberikan di sekolah dengan 
tujuan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan 
sosial yang memuat konsep pengalaman belajar yang dipilih dan ditata 
atau diorganisir dalam kerangka studi keilmuan sosial” (Hasan Z. & 
Salladin dalam Rachmah, 2014: 47). Dengan kata lain, keterkaitan antara 
ilmu sosial dengan IPS sangat erat, sebab dasar ataupun sumber IPS 
adalah ilmu sosial. IPS adalah merupakan bahan pilihan yang sudah 
disederhanakan dan diorganisasikan secara psikologis dan ilmiah untuk 
kepentingan pendidikan.

Ilmu pengetahuan sosial yang berbentuk pendidikan sosial 
dibutuhkan oleh masyarakat. Perspektif global dalam kurikulum 
campuran yang diberikan oleh PIPS antara lain karier, kesadaran  
ekonomi dan personal, sangat penting untuk dikembangkan dalam 
ilmu pendidikan sosial. Mengenai Ilmu Pendidikan Sosial, Gross, et 
al. berpendapat:“the social studies are basic in social education, in preparing 
functioning citizens with requisite knowledge, skills, and attitudes that enable 
each to grow personally in living well with others, and in contributing to the 
on going culture”. Konsep PIPS yang berbentuk pendidikan sosial sangat 
cocok dengan ide-ide dan pewarisan nilai-nilai lama yang mungkin akan 
membawa kemajuan pendidikan di masyarakat. Sifat dasar PIPS untuk 
berkehidupan dalam bermasyarakat dijadikan pusat pendidikan sosial 
dalam PIPS di masyarakat (Rachmah, 2014: 53). 

Somantri menyatakan bahwa “berbeda dengan IPS atau social studies 
istilah ilmu-ilmu sosial (IIS) adalah terjemahan dari social sciences. 
Social Science atau ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari tentang 
masyarakat atau tentang kehidupan sosial. Akan tetapi, jika kita kaji 
lebih jauh, definisi seperti itu kurang dapat membedakan antara ilmu 
sosial satu dengan ilmu sosial yang lain. Seluruh ilmu sosial pada 
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hakikatnya mengkaji pola tingkah laku masyarakat, perbedaannya 
terletak pada cara pendekatannya saja. Ilmu-ilmu sosial diorganisasikan 
secara sistematis dan dibangun melalui penyelidikan ilmiah dan 
penelitian yang sudah direncanakan” (Somantri, 2001: 73). Jadi, social 
science adalah sekelompok disiplin akademis yang mempelajari aspek-
aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya. 

Soelaeman menambahkan bahwa “ilmu sosial bertujuan membantu 
perkembangan wawasan pemikiran dan kepribadian peserta didik 
agar memperoleh wawasan pemikiran yang lebih luas, dan ciri-ciri 
kepribadian yang diharapkan dari setiap anggota golongan terpelajar 
Indonesia, khususnya berkenaan dengan sikap dan tingkah laku manusia 
dalam menghadapi manusia lain, serta sikap dan tingkah laku manusia-
manusia lain terhadap manusia yang bersangkutan” (Soelaeman, 2005: 
5). Dengan adanya ilmu sosial, dapat membentuk kepribadian, sikap 
dan tingkah laku peserta didik sehingga mempunyai wawasan yang luas 
dan dapat bersosialisasi dengan yang lain.

Lebih lanjut, Soelaeman menyatakan bahwa “paradigma definisi 
sosial memusatkan kepada aksi dan interaksi sosial, serta fenomena 
sosial yang ditelurkan oleh proses berpikir. Paradigma perilaku sosial 
mencurahkan perhatiannya kepada tingkah laku dan perulangan tingkah 
laku” (Soelaeman, 2005: 11). Kajian ilmu sosial dasar adalah untuk 
memperoleh pengetahuan (fakta, konsep dasar, teori dan generalisasi) 
dari delapan disiplin ilmu-ilmu sosial dan memahami model inkuiri 
dari setiap disiplin ilmu sosial (Sapriya, 2000: 10).

Di samping ilmu-ilmu sosial, terdapat pula ilmu-ilmu alam (sciences) 
dan humanitis/humaniora. Ilmu-ilmu alam mempunyai tiga bagian 
disiplin ilmu utama yang meliputi biologi, fisika, dan kimia. Sementara, 
humanitis terdiri antara lain sejarah dan sastra. Semua bidang keilmuan 
dan humaniora ini berakar pada suatu bidang yang disebut filsafat. 
Setiap disiplin ilmu mempunyai filsafatnya masing-masing yang pada 
akhirnya semua disiplin itu berhulu pada ajaran agama.
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 Gambar 1.1 Ilmu Pendukung IPS

Somantri berpandangan bahwa “dalam struktur disiplin ilmu, 
baik ilmu-ilmu sosial ilmu pendidikan belum ditemukan adanya nama 
social studies ataupun pendidikan IPS sebagai subdisiplin ilmu. Hal ini 
mungkin terjadi karena social studies adalah sebuah program pendidikan 
dan bukan subdisiplin ilmu” (Somantri, 2001: 89). Namun demikian, 
sampai saat ini peran ilmu-ilmu sosial tetap menjadi konten utama 
untuk social studies atau PIPS. Pembahasan pada bagian ini, secara khusus 
difokuskan pada disiplin ilmu-ilmu sosial terutama yang memberikan 
kontribusi pada pengembangan program social studies. Ada beberapa 
pengertian ilmu-ilmu sosial yang dikemukakan oleh para ahli. Norman 
Mackenzie, misalnya merumuskan disiplin ilmu sosial sebagai “all 
the academic disciplines which deal with men in their social context, artinya 
semua disiplin akademik yang berkaitan dengan manusia dalam konteks 
sosial”. Bernard Mausner menegaskan bahwa “the social sciences represent 
yet another attempt to solve the puzzles inherent in the situation of man in 
society”. Harold Kincaid mengemukakan “social science should describe how 
institutions relate to and influence one another, how social structure develop 
and change, and how those institutions and structures influence the fate of 
individuals” (Sapriya, 2011: 21).
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Somantri (2001) mengidentifikasi sejumlah karakteristik dari ilmu-
ilmu sosial sebagai berikut.

1. Berbagai batang tubuh (body of knowledge) disiplin ilmu-ilmu sosial 
yang diorganisasikan secara sistematis dan ilmiah.

2. Batang tubuh disiplin itu berisikan sejumlah teori dan generalisasi 
yang handal dan kuat, serta dapat diuji tingkat kebenarannya.

3. Batang tubuh disiplin ilmu-ilmu sosial ini disebut juga  structure 
disiplin ilmu, atau ada juga yang menyebutnya dengan fundamental 
ideas.

4. Teori dan generalisasi dalam struktur ini disebut pula pengetahuan 
ilmiah yang dicapai lewat pendekatan “conceptual” dan “syntactis”, 
yaitu lewat proses bertanya, berhipotesis, pengumpulan data 
(observasi dan eksperimen).

5. Setiap teori dan generalisasi ini terus dikembangkan, dikoreksi, dan 
diperbaiki untuk membantu dan menerangkan masa lalu, masa kini, 
dan masa depan, serta membantu memecahkan masalah-masalah 
sosial melalui pikiran, sikap, dan tindakan terbaik.

Selain mengkaji perilaku manusia, disiplin ilmu-ilmu sosial 
memandang situasi peristiwa umat manusia dari perspektif yang agak 
berbeda dan unik. Karena ada perbedaan persepsi maka metodologi dan 
teknik penelitiannya juga berbeda. Setiap disiplin ilmu sosial memiliki 
konsep generalisasi dan teori yang dapat memberikan kontribusi dalam 
penyusunan desain maupun dalam pelaksanaan proses belajar mengajar 
IPS pada sekolah dasar dan menengah. Para ahli ilmu-ilmu sosial setelah 
merinci sekitar delapan disiplin ilmu sosial yang mendukung untuk 
pengembangan program yang meliputi: antropologi, ekonomi, geografi, 
sejarah, filsafat, ilmu politik, psikologi dan sosiologi. Pada hakikatnya, 
semua disiplin ilmu sosial tersebut memiliki objek kajian yang sama, 
yakni manusia. 

Kontribusi ilmu ilmu sosial dalam pengembangan pendidikan IPS 
dalam kurikulum sekolah tidak diragukan lagi sebagaimana pentingnya 
teori dalam pengembangan ilmu-ilmu sosial. Namun, perlu ada 
klarifikasi tentang teori, khususnya teori ilmu sosial dalam konteks 
PIPS. Banks (2012: 103) menyatakan bahwa “social studies educators 
have done relatively little work related to the teaching of theories to students”. 
Pernyataan ini menunjukkan bahwa teori ilmu sosial belum banyak 
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dimanfaatkan dalam proses pembelajaran IPS. Apakah kenyataan 
ini berarti bahwa teori tidak penting dalam proses pembelajaran? 
Lebih lanjut, Banks mengakui bahwa sebenarnya banyak ahli yang 
menyarankan agar para pengembang kurikulum melakukan identifikasi 
terhadap teori-teori ilmu sosial yang dapat membantu para peserta 
didik dalam mengambil keputusan dan belajar konsep dan generalisasi.

Ruang lingkup IPS dikemukakan oleh Tasrif (2008: 4) bahwa ruang 
lingkup IPS dibagi menjadi beberapa aspek yaitu sebagai berikut.

a. Ditinjau dari ruang lingkup hubungan yang mencakup hubungan 
sosial, hubungan ekonomi, hubungan psikologi, hubungan budaya, 
hubungan sejarah, hubungan geografi, dan hubungan politik.

b. Ditinjau dari segi kelompoknya mencakup keluarga, rukun tetangga, 
kampung, warga desa, organisasi masyarakat dan bangsa.

c. Ditinjau dari tingkatannya mencakup tingkat lokal, regional, dan 
global.

d. Ditinjau dari lingkup interaksi dapat berupa kebudayaan, politik, 
dan ekonomi.

Sedikitnya, ada delapan cabang disiplin ilmu-ilmu sosial, yaitu 
antropologi, ekonomi, geografi, sejarah, ilmu politik, psikologi, 
sosiologi, dan filsafat. Antropologi secara harfiah berarti ilmu (logos) 
manusia (anthropos). Perilaku manusia harus dipelajari dalam semua 
ilmu sosial. Namun,  antropologi berkaitan dengan perilaku manusia dan 
sifat fisik mereka.  Minat antropologi mengenai hubungan antara budaya 
dan ciri-ciri biologis manusia adalah salah satu yang membedakan 
karakteristiknya (Banks, 2012: 175). Ilmu antropologi mempelajari 
budaya manusia mulai prasejarah sampai zaman sekarang. Tokoh 
terkemuka, antara lain Margareth Mead Ruth Benedict, Lewis, Mary, 
Richard Leakey Jane Goodall, Franz Boas, Bronislaw, Malinowski, A.R. 
Radcliffe-Brown (Sapriya, 2000: 16).

Sapriya menyatakan bahwa “ilmu ekonomi adalah  suatu studi 
tentang bagaimana langkanya sumber-sumber dimanfaatkan untuk 
memenuhi keinginan-keinginan manusia yang tidak terbatas. Ilmu 
sosial ekonomi yang berhubungan dengan analisis ekonomi dibagi 
dalam dua bidang, yaitu: pertama, ekonomi mikro mengkaji perilaku 
individu individu, persoalan rumah tangga, perusahaan, dan pasar. 
Kedua, ekonomi makro mengkaji keberfungsian ekonomi secara 
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keseluruhan” (Sapriya, 2000: 167). Ahli ekonomi terkemuka adalah 
Adam Smith, Freddrich Engels, Karl Marx, John Struart Mill, John 
Maynard Keynes, Milton Friedman, John Kenneth Galbraith, Barbara 
Ward (Sapriya, 2000: 21).

Para ahli Geografi mempelajari permukaan bumi dan bagaimana 
manusia memengaruhi, serta dipengaruhi oleh lingkungan fisiknya. 
Geografi dibagi kedalam dua spesialisasi pokok: geografi fisik dan 
geografi budaya.  Struktur struktur geografi terdiri dari model inkuiri, 
konsep-konsep geografi, generalisasi (Sapriya, 2000: 22). Ahli geografi 
terkemuka adalah Heredotus, Friedrich Ratzel, Ptolemy, Alexander 
Humboldt, Griffith Taylor, Carl Ritter (Sapriya, 2000: 22-26).

Commager menyatakan bahwa “sejarah adalah studi tentang 
kehidupan manusia di masa  lampau  antara lain: politik, hukum, militer, 
sosial, keagamaan, kreativitas, keilmuan, dan intelektual. Para sejarawan 
mempunyai keterbatasan dalam hal mencatat peristiwa-peristiwa masa 
lampau dan keterangan masa lampau bukan hanya tidak lengkap dan 
tidak bisa diperbaiki, namun juga terkadang berat sebelah (lopsided) dan 
menyimpang (biased)” (Commager dalam Sapriya, 2000: 27). Sejarawan 
terkemuka adalah Arnold Toynbee, Henry Adams, Thueydides, Oswald 
Spengler, Voltaire, Henry Commager, Winston Churchill (Sapriya, 
2000: 31).

Para ilmuwan politik mempelajari kebijakan umum (public policies). 
Mereka tertarik dengan perkembangan dan penggunaan kekuasaan 
manusia di dalam masyarakat. Sementara itu, bidang khusus didasarkan 
pada fungsi-fungsi pemerintahan meliputi badan legislatif, eksekutif, 
dan sistem peradilan (Sapriya, 2000: 32). Ilmuwan politik terkemuka 
adalah Plato, Karl Marx, Aristoteles, Thomas Jefferson, Niccolo 
Machiavelli, Thomas Paine, John Stuart Mill, Franklin D. Roosevelt, 
Jean-Jacques Rousseau, John F Kennedy, Alexis de Tocqueville (Sapriya, 
2000: 35).

Sapriya menyatakan bahwa “psikologi mempelajari perilaku 
individu-individu dan kelompok-kelompok kecil individu meliputi 
perilaku manusia dan bukan manusia, manusia normal dan abnormal,  
individu dan kelompok, fisik dan mental dan secara insting maupun 
dengan cara dipelajari. Secara tradisi, para ahli psikologi telah 
mempelajari tentang belajar, pertumbuhan, perkembangan, berpikir, 
perasaan, perilaku kelompok, perkembangan kepribadian, dan perilaku 
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abnormal” (Sapriya, 2000: 36). Ahli psikologi terkenal adalah Sigmund 
Freud, John Watson, Anna Freud, Erik Erikson, Ivan Pavlov, B.F. Skinner, 
E.L. Thorndike, Jean Piaget, Kurt Lewin (Sapriya, 2000: 39).

Lebih lanjut Sapriya menyatakan bahwa “sosiologi merupakan 
ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kelompok-kelompok. 
Perhatian utamanya adalah dalam hubungan sosial manusia dalam hal 
ini perilaku manusia seperti diwujudkan sendiri dalam perkembangan 
dan fungsi dari kelompok dan institusi” (Sapriya, 2000: 40). Sosiologi 
menurut Ritzer didominasi oleh tiga paradigma fakta sosial, definisi 
sosial, dan dan perilaku. Ahli sosiologi terkemuka adalah Auguste 
Comte, Max Weber, Herbert Spencer, Talcott Parsons, Emile Durkheim, 
George C. Homans (Sapriya, 2000: 42).

Filsafat merupakan studi tentang ilmu pengetahuan dan 
kebijaksanaan. Filsafat terkadang disebut ilmu dari ilmu pengetahuan 
(science of sciences). Filsafat dibagi dalam tiga bidang, yaitu ontologi, 
aksiologi, dan epistemologi (Sapriyana, 2000: 41). Para filsuf terkenal 
adalah Plato, Benedict de Spinoza, Aristoteles, Immanuel Kant, St. 
Thomas Aquinas, Bertrand Russell, Rene Descartes (Sapriya, 2000: 42).

C. Perkembangan Pendidikan IPS
Secara historis, kelahiran IPS sebagai mata pelajaran di Indonesia erat 
kaitannya dengan perkembangan social studies di negara lain yang telah 
maju. Sejumlah teori dan gagasan social studies banyak memengaruhi 
perkembangan mata pelajaran IPS sebagai bagian dari sistem kurikulum 
di Indonesia. Oleh karena itu, untuk memahami IPS di Indonesia perlu 
memahami perkembangan social studies di negara lain yang telah lebih 
dahulu berkembang.

1. Perkembangan Social Studies di Negara Lain

Perkembangan social studies yang di Indonesia, dikenal dengan istilah 
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS) dapat ditelusuri dari sebuah 
karya Saxe yang berjudul Social Studies in School: A History of The Early 
Years. Menurut Saxe, pada awal pertumbuhannya, Social Studies dapat 
diidentifikasi dati the National Herbart Society papers 0f 1896-1897, yakni 
sebagai “delimiting the social sciences for pedagogical use” (upaya membatasi 
ilmu-ilmu sosial untuk penggunaan secara pedagogik). Social studies 
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sebagai satu kesatuan sistem dalam kurikulum pendidikan sangat erat 
kaitannya dengan disiplin ilmu Sejarah, Geografi, dan Civics. Pada akhir 
abad ke-19 dan awal abad ke-20, social studies telah dijadikan sebagai 
istilah resmi dalam kurikulum pendidikan, khususnya di Amerika 
Serikat (Sapriya, 2011: 34).

Konsep tersebut kemudian dijadikan dasar pemikiran perlunya social 
studies seperti terdapat di dalam dokumen “Statement of the Chairman 
of Committee on Social Studies”-Thomas Jesse Jones-yang dikeluarkan 
oleh Coomittee on Social Studies (CSS) tahun 1913. Dalam dokumen 
tersebut, dinyatakan bahwa PIPS sebagai “a specific field to utilization of 
social sciencies data as a force in the improvement of human welfare”, yang 
memiliki kesamaan konseptual dengan definisi social studies dari Heber 
Newton, bahwa social studies sebagai “specially selected from the social 
sciences for the purpose of improving the lot or the poor and suffering urban 
worker” (Saxe, 1991: 17). Sementara, tujuan PIPS adalah mendidik 
peserta didik sebagai warga negara yang baik (good citizenship), warga 
masyarakat yang konstruktif dan produktif, yaitu warga negara yang 
memahami dirinya sendiri dan masyarakatnya, mampu merasa sebagai 
warga negara, berpikir sebagai warga negara, bertindak sebagai warga 
negara, dan jika mungkin juga mampu hidup sebagaimana layaknya 
warga negara (Sapriya, 2011: 35).

Untuk mencapai tujuan tersebut, PIPS tidak memberikan 
pengetahuan yang rinci dan lengkap dari setiap bidang ilmu, melainkan 
sejauh materi-materi tersebut memiliki signifikansi kuat pada diri 
peserta didik dan komunitasnya, serta bisa meningkatkan hasrat mereka 
untuk lebih jauh mengerti dirinya dan lingkungannya. Materi-materi 
dari tangan pertama atau yang diangkat dari lingkungan setempat, 
utamanya yang menanamkan peserta didik tentang relasi mutualistik 
dari kekuatan-kekuatan dan peristiwa-peristiwa sekitar yang bisa diamati 
dan dicermati dalam aktivitas keseharian di sekolah sangat disarankan, 
daripada materi-materi yang terdapat di dalam buku-buku teks. Kecuali 
yang memuat kondisi-kondisi dan pengalaman-pengalaman aktual, 
atau topik-topik keseharian seperti:sanitasi, kesehatan, perumahan, 
makanan alami, pekerja peserta didik, rekreasi, dan pendidikan sosial 
(Sapriya, 2011: 35).

Pada tahun 1915, Committee on Social Studies (CSS) mengeluarkan 
sebuah dokumen yang bernama “the teaching of community civics”. 
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Dalam dokumen tersebut dirumuskan konsep warga negara yang baik 
sebagai sosok pribadi yang sudah terbiasa melakukan sesuatu untuk 
kesejahteraan individu dan masyarakat secara cerdas dan aktif bekerja 
sama dengan anggota masyarakat lain hingga akhir hayatnya (Saxe, 
1991: 188). Menurut CSS, pendidikan di lingkungan rumah atau 
keluarga adalah faktor pertama dalam pengembangan warga negara yang 
baik. CSS pun memberikan rekomendasi konsep social studies sebagai 
“socially oriented education”, atau lebih dikenal dengan istilah “community-
civics”. Menurut CSS, community civics sebagai elemen terpenting dari 
warga negara yang baik merupakan kondisi kewarganegaraan di dalam 
konteks komunitasnya. Warga negara yang baik adalah mereka yang 
memiliki perasaan sosial (social feeling), pikiran sosial (social thought), 
dan melakukan tindakan sosial (social action) (Sapriya, 2011: 34).

Rekomendasi social studies yang dirumuskan dalam dokumen 
CSS tahun 1913, 1915, dan 1916 merupakan konsep awal dan sangat 
berharga bagi National Council for the Social Studies (NCSS) yang berdiri 
tahun 1921. Dapat dianggap bahwa gagasan-gagasan CSS menjadi 
bahan berharga bagi NCSS yang hingga saat ini tetap eksis bahkan 
semakin berkembang. Dengan kata lain, NCSS merupakan pelanjut dan 
pemelihara hasil-hasil pendidikan termasuk tujuan kewarganegaraan 
yang telah dicapai oleh CSS.

Pada tahun 1935, tepatnya tanggal 28-30 November 1935 atau 
14 tahun setelah berdirinya, NCSS mengadakan pertemuan pertama 
dan keputusan pentingnya berhasil meletakkan dasar-dasar pemikiran 
social studies berbasis intelektual keilmuan atau social sciences as the core 
of the curriculum. Pada periode ini, muncul pemikiran Edgar Wesley-
salah seorang staf CSS-berjudul “the teaching the social studies”. Dalam 
karyanya tersebut, Wesley berhasil merumuskan definisi social studies 
yang selanjutnya dijadikan sebagai definisi “resmi” oleh “The United 
States of Education’s Standard Terminology for Curriculum and Instruction”. 
Definisi menurut Wesley yang dimaksudkan adalah “social studies are the 
social sciences simplified for pedagogical purpose”. Walaupun karya Wesley 
tersebut bukan bagian dari laporan yang ditugaskan oleh NCSS, akan 
tetapi definisi ini justru yang paling luas mendapat sambutan dari 
kalangan praktisi dan guru social studies.

Pada era tahun 1960-an bagi kalangan komunitas akademik PIPS 
sering diklaim sebagai era “the new social studies”, yaitu suatu gerakan 
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pembaruan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan 
kualitas program PIPS, melalui penguasaan kemampuan intelektual 
tingkat tinggi (higher order thinking skills), dengan menempatkan metode 
inkuiri dan pendekatan struktur disiplin ilmu sebagai substansi kajian 
kurikulum.

Meskipun demikian, gerakan pembaruan PIPS pada era 1960-an 
tidak lepas dari kritik. Pada tahun 1970-an, muncul kritik dari Shaver 
(1976) dalam surat yang ditujukan kepada NCSS menyatakan bahwa “the 
structure of the discipline approach that dominated most curriculum development 
projects… social studies in 1960s was a fad that exemplified our long standing 
and unthinking subservience to professors in the academic disciplines”. Sehingga 
program (kurikulum) PIPS lebih menunjukkan tingkat fragmentasi 
intelektual yang tinggi (Sapriya, 2011: 36-37).

Pada tahun 1985, giliran Smith yang mengkritik gerakan the 
new social studies. Ia berpendapat bahwa “hasil-hasil pengembangan 
kurikulum dari proyek tahun 1960-an tersebut gagal karena:(1) ada 
kecenderungan bahwa reformasi kurikulum dilakukan hanya karena 
tersedia dana yang memadai, walaupun sesungguhnya tidak ada 
kebutuhan untuk melakukan reformasi; (2) para guru tidak banyak 
dilibatkan dalam pengembangan materinya, sehingga hasilnya tidak 
merefleksikan realitas pembelajaran di kelas; dan (3) dalam orientasinya 
kurikulum bersifat positivistik, serta tidak diorientasikan kepada 
kebutuan pendidikan kewarganegaraan (Lybarger dalam Sapriya, 2011: 
37). Meskipun demikian, apabila dikaji secara saksama, maka kritik-
kritik yang dilontarkan terhadap hasil-hasil pengembangan program 
PIPS tahun 1960-an di atas, lebih cenderung untuk menyeret PIPS 
ke dalam kerangka berpikir ilmu-ilmu sosial, yaitu pada penguasaan 
struktur disiplin ilmu yang tampak begitu kuat dan mengkristal di dalam 
keyakinan para penggagas gerakan the new social studies”.

Walaupun banyak kritik terhadap lahirnya gerakan the new social 
studies, namun ada sejumlah sisi positifnya, yakni: (1)  Karena gerakan 
tersebut menandai terjadinya perubahan orientasi dalam PIPS dari 
program pendidikan sosial (social education) menjadi program pendidikan 
ilmu-ilmu sosial (social sciences education); (2) pemikiran-pemikiran yang 
menjadi keyakinan epistemologis bagi para pengembang program PIPS 
baru semakin menegaskan arti penting sifat integratif dari program 
PIPS, serta betapa kepentingan peserta didik sebagai hal pokok dalam 
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pengembangannya, seperti telah menjadi komitmen dan jati diri awal 
PIPS; dan (3) Bahwa antara tahun 1960 hingga 1975 merupakan periode 
terjadinya reformasi dan perkembangan yang sesungguhnya di dalam 
pendidikan sosial.

Dalam konteks reformasi ini, “Task Force on Scope and Squence of 
NCSS” pada tahun 1984 merumuskan definisi PIPS sebagai berikut:  
PIPS  didefinisikan sebagai suatu bidang kajian dan kurikulum sekolah 
yang tujuan-tujuannya diturunkan dari hakikat kewarganegaraan di 
dalam masyarakat demokratis, serta yang berkaitan dengan masyarakat-
masyarakat lainnya, yang kontennya berasal dari ilmu-ilmu sosial dan 
disiplin-disiplin yang lain, serta dari hasil refleksi pribadi, sosial, dan 
pengalaman-pengalaman budaya peserta didik. (Sunal & Haas dalam 
Sapriya, 2011: 38).

Salah satu karakteristik dari definisi social studies adalah bersifat 
dinamis, artinya selalu berubah sesuai dengan tingkat perkembangan 
masyarakat.  Di Amerika Serikat, misalnya, NCSS merupakan organisasi 
para ahli pendidikan IPS yang cukup andal sebelum tahun 1978 
merumuskan PIPS sebagai program yang dibangun oleh sejumlah 
disiplin ilmu sosial, yakni  sejarah, ekonomi, sosiologi, kewarganegaraan, 
geografi, dan semua modifikasi atau kombinasi banyak mata pelajaran 
terutama yang memiliki materi dan tujuan yang berhubungan dengan 
masalah-masalah kemasyarakatan. Pada dua dekade terakhir, NCSS telah 
mengubah definisi studi sosial. Menurut rumusan NCSS, social studies 
adalah mata pelajaran yang bersifat dasar yang ada di dalam kurikulum 
TK, sekolah dasar, dan sekolah menengah. Tujuannya berkaitan erat 
dengan hakikat kewarganegaraan ialah mempersiapkan warga negara 
untuk hidup dalam masyarakat demokratis dan dapat berhubungan 
dengan berbagai bangsa-bangsa lain di dunia. Pokok bahasannya 
terutama mengacu pada sejarah, ilmu-ilmu sosial, humanitis,  dan ilmu 
alam. Pembelajaran social studies disampaikan dengan cara-cara yang 
mencerminkan suatu kesadaran akan pengalaman pribadi, sosial, dan 
budaya serta tingkat perkembangan peserta didik.

Pada tahun 1992, Dewan direktur NCSS terutama personel yang 
tergabung dalam himpunan para pengajar di bidang social studies 
merumuskan definisi social studies sebagai berikut. “Social studies is the 
integrated study of the social sciences and humanities to promote civic competence. 
Within the school program, social studies provides coordinated, systematic study 
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drawing upon such disciplines as anthropology, archaeology, economics, geography, 
history, law, philosophy, political science, psychology, religion, and sociology, 
as well as appropriate content from the humanities, mathematics, and natural 
sciences. The primary purpose of social studies is to help young people develop the 
ability to make informed and reasoned decisions for the public good as citizens 
of a culturally diverse, democratic society in an interdependent world” (NSCC 
dalam Sapriya, 2011: 38-39).

Rumusan dari NCSS  ini menunjukkan bahwa materi social studies 
semakin meluas karena merupakan gabungan dari berbagai disiplin 
ilmu, bukan hanya ilmu-ilmu sosial, melainkan juga dari humanitis, 
matematika dan ilmu-ilmu alam bahkan agama. Dari definisi ini, 
kita dapat menyimpulkan bahwa social studies untuk Amerika Serikat 
menggunakan pendekatan integrasi (integrated approach). Karena tujuan 
social studies untuk membantu para remaja dalam mengembangkan 
potensinya agar menjadi warga negara yang baik dalam kehidupan 
masyarakat demokratis, maka social studies disajikan sebagai mata 
pelajaran untuk para peserta didik persekolahan dari mulai anak TK 
sampai para peserta didik tingkat SLTA (in kindergarten through grade 12). 

2. Perkembangan PIPS dalam Sistem Pendidikan di Indonesia

Perkembangan social studies di dunia khususnya di Amerika Serikat telah 
banyak memengaruhi pemikiran pendidikan IPS (PIPS) di Indonesia. 
Namun, untuk menelusuri perkembangan pemikiran atau konsep 
PIPS di Indonesia secara historis dirasakan sulit. Hal ini diakui oleh 
Winataputra (2001) karena dua alasan: “pertama, di Indonesia belum 
ada lembaga profesional bidang PIPS setua dan sekuat NCSS atau 
SEEC. Lembaga serupa yang dimiliki oleh Indonesia, yakni HISPIPSI 
(Himpunan Sarjana Pendidikan IPS Indonesia yang sekarang telah 
berubah nama menjadi HISPISI=Himpunan Sarjana Pendidikan 
Ilmu Sosial Indonesia) usianya masih sangat muda dan produktivitas 
akademisnya masih belum optimal. Kedua, perkembangan kurikulum 
dan pembelajaran IPS sebagai ontologi ilmu pendidikan atau disiplin IPS 
sampai saat ini sangat tergantung pada pemikiran individual dan atau 
kelompok pakar yang ditugasi secara insidental untuk mengembangkan 
perangkat kurikulum IPS melalui pusat pengembangan kurikulum 
dan sarana pendidikan balitbang Kemdikbud. Selain itu, tradisi yang 
dikembangkan oleh komunitas akademik, khususnya melalui HISPISI 
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belum dapat menembus atau memengaruhi kebijakan pemerintah dalam 
pengembangan kurikulum sebagaimana yang telah dilakukan oleh NCSS 
dan SSEC di Amerika Serikat”.

Keberadaan PIPS dalam sistem pendidikan di Indonesia tidak dapat 
dipisahkan dari sistem kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia, 
seperti yang diuraikan di bawah ini. 

a. Pendidikan IPS (1945-1964)

Pada kurun waktu tahun 1945 sampai 1964, istilah IPS di Indonesia 
belum dikenal. Namun, pembelajaran yang memiliki karakteristik 
sama dengan IPS merujuk pada definisi social studies menurut Edgar 
Wesley (1937) yang menyatakan bahwa “social studies are the social sciences 
simplified for pedagogical purposes”, pendidikan IPS adalah ilmu-ilmu sosial 
yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan. Kenyataan ini dapat 
dilihat dari adanya mata pelajaran sejarah, geografi, civics, koperasi 
yang disampaikan secara terpisah di sekolah dasar, dan mata pelajaran 
ekonomi, sosiologi, dan antropologi di sekolah menengah.

b. Pendidikan IPS (Kurikulum 1964 dan 1968)

Dalam kurikulum 1964, ada perubahan pendekatan dalam pengajaran 
IPS di Indonesia, meskipun istilah IPS pada kurun waktu ini belum 
dikenal. Dimyati menamakan pendekatan yang digunakan bersifat 
korelatif dari ilmu-ilmu sosial. Dalam kurikulum tersebut, ada mata 
pelajaran pendidikan kemasyarakatan yang terdiri atas korelasi dari 
mata pelajaran ilmu bumi, sejarah, dan civics. Pada tahun 1968, terjadi 
perubahan kurikulum yang ditandai oleh adanya pengelompokan mata 
pelajaran sesuai dengan orientasi dan perkembangan pendidikan. 
Pada saat itu, mulai diperkenalkan nama pendidikan kewarganegaraan 
sehingga pendidikan kemasyarakatan diubah menjadi pendidikan 
kewarganegaraan yang merupakan korelasi dari ilmu bumi, sejarah, 
dan pengetahuan kewarganegaraan (Sapriya, 2011: 41).

Ketika kurikulum 1968 masih berlaku, istilah IPS (Ilmu 
Pengetahuan Sosial) mulai muncul dalam seminar nasional tentang 
civic education pada tahun 1972 di Tawang Manggu Solo. Menurut 
Winataputra (2001), dalam laporan seminar tersebut ada tiga istilah 
yang muncul dan digunakan secara bertukar pakai, yakni “pengetahuan 
sosial, studi sosial, dan ilmu pengetahuan sosial, yang diartikan sebagai 
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suatu studi masalah-masalah sosial yang dipilih dan dikembangkan 
dengan menggunakan pendekatan interdisipliner dan bertujuan agar 
masalah-masalah sosial itu dapat dipahami peserta didik”.

IPS sebagai mata pelajaran pertama kali masuk dalam dunia 
persekolahan pada tahun 1972-1973, yakni dalam kurikulum Proyeksi 
Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) IKIP Bandung (Winataputra, 
2001). Pada saat itu, mata pelajaran IPS belum masuk ke dalam 
kurikulum SD, SMP, maupun SMA. Menurut Winataputra dalam 
kurikulum SD 8 tahun, PSPP digunakan istilah Pendidikan Kewargaan 
Negara atau studi sosial sebagai mata pelajaran sosial terpadu. dalam 
kurikulum SD PPSP tersebut IPS diartikan sama dengan pendidikan 
Kewargaan negara.

c. Pendidikan IPS (Kurikulum 1975 dan 1984)

Sebagai hasil kesepakatan komunitas akademik pada tahun sebelumnya, 
maka pada tahun 1975 mulai diperkenalkan mata pelajaran Ilmu 
Pengetahuan Sosial disingkat IPS dalam sistem kurikulum di Indonesia. 
IPS sebagai mata pelajaran baru dalam kurikulum 1975 diberikan untuk 
jenjang SD, SMP, dan SMA menggunakan pendekatan yang disesuaikan 
dengan tingkat perkembangan dan karakteristik peserta didik yang 
ada di tiap jenjang tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam 
pengembangan kurikulum ini adalah berbasis pada materi pelajaran 
(content based curricullum). Ciri yang menonjol dari pengembangan materi 
dalam kurikulum ini adalah pengembangan dimensi nilai berdasarkan 
Pancasila dan UUD 1945.

Menurut Winataputra (2001) bahwa “kurikulum 1975 menampilkan 
pendidikan IPS dalam 4 profil sebagai berikut: (1) pendidikan moral 
Pancasila menggantikan pendidikan kewargaan negara sebagai suatu 
bentuk pendidikan IPS khusus yang mewadahi tradisi citizenship 
transmission; (2) Pendidikan IPS terpadu untuk sekolah dasar; (3)  
pendidikan IPS terkonfederasi untuk SMP yang menempatkan IPS 
sebagai konsep payung yang menaungi mata pelajaran geografi, sejarah, 
dan ekonomi koperasi; dan (4) pendidikan IPS terpisah-pisah yang 
mencakup mata pelajaran sejarah, geografi, dan ekonomi untuk SMA 
atau sejarah dan geografi untuk SPG”.

Dalam kurikulum 1984, pengajaran IPS di sekolah, khususnya 
pada jenjang sekolah menengah diuraikan berdasarkan disiplin ilmu 
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sosial untuk masing-masing mata pelajaran atau bahkan pembahasan 
tersendiri secara terpisah. Pada hakikatnya, model kurikulum 1984 
untuk jenjang SMP dan SMA tidak banyak mengalami perubahan karena 
sebagai penyempurnaan dari kurikulum 1975. Demikian pula untuk 
jenjang SD, mata pelajaran IPS tidak mengalami perubahan artinya 
kurikulum yang berlaku adalah kurikulum 1975.

d. Pendidikan IPS (Kurikulum 1994)

Pada kurikulum 1994, mata pelajaran IPS mengalami perubahan yang 
cukup signifikan. Hal ini terjadi setelah diberlakukannya Undang-
Undang Nomor 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bagian 
fiksasi dari pelaksanaan UU tersebut muncul kajian kurikuler yang 
menggantikan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) 
menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Kedudukan 
PPKn ini masih tetap sebagai mata pelajaran dalam lingkup IPS khusus 
dan wajib diikuti oleh semua peserta didik pada semua jenjang (SD, 
SMP, SMA). 

 Untuk mata pelajaran IPS, kurikulum 1994 menetapkan 
karakteristik sebagai berikut: (1) Mas Mata pelajaran IPS untuk SD 
masih tetap menggunakan pendekatan terpadu dan berlaku untuk 
kelas  III sampai kelas VI, sedangkan untuk kelas I dan II tidak secara 
eksplisit bahwa IPS sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri; (2) 
Mata pelajaran IPS untuk SMP tidak mengalami perubahan pendekatan 
artinya masih bisa terkonfederasi atau terkorelasi yang mencakup 
geografi, sejarah, dan ekonomi koperasi; dan (3) Mata pelajaran IPS 
untuk SMA menggunakan pendekatan terpisah atas mata pelajaran 
sejarah nasional dan sejarah umum untuk kelas I dan II; ekonomi dan 
geografi untuk kelas I dan II; sosiologi untuk kelas II; sejarah budaya 
untuk kelas III program bahasa; ekonomi, sosiologi, tata negara, dan 
antropologi untuk kelas VII program IPS.

Khusus untuk IPS SD, materi pelajaran dibagi atas dua bagian, 
yakni materi sejarah dan materi pengetahuan sosial. Materi pengetahuan 
sosial meliputi lingkungan sosial, geografi, ekonomi, dan politik atau 
pemerintahan, sedangkan cakupan materi sejarah meliputi sejarah 
lokal dan sejarah nasional. Tujuannya adalah untuk mengembangkan 
pengetahuan peserta didik dan keterampilan dasar yang akan digunakan 
dalam kehidupannya, serta meningkatkan rasa nasionalisme dari 
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peristiwa masa lalu hingga masa sekarang agar para peserta didik 
memiliki rasa kebanggaan dan cinta tanah air.

Karena IPS untuk SMP dan SMA mengandung pendekatan 
konfederasi dan terpisah-pisah maka tujuannya disesuaikan dengan 
karakteristik tiap mata pelajaran yang terpisah-pisah. Tujuan mata 
pelajaran sejarah nasional dan sejarah umum untuk SMA, misalnya, 
adalah untuk menanamkan pemahaman tentang perkembangan 
masyarakat masa lampau hingga masa kini, menumbuhkan rasa 
kebangsaan dan cinta tanah air, serta rasa bangga sebagai warga 
bangsa Indonesia, dan memperluas wawasan Hubungan Masyarakat 
antarbangsa di dunia.

Mata pelajaran ekonomi bertujuan untuk memberikan pengetahuan 
konsep konsep dan teori sederhana dan menerapkannya dalam 
pemecahan masalah masalah ekonomi yang dihadapinya secara 
kritis dan objektif. Mata pelajaran sosiologi memiliki tujuan untuk 
memberikan kemampuan memahami secara kritis berbagai persoalan 
dalam kehidupan sehari-hari yang muncul seiring dengan perubahan 
masyarakat dan budaya, menanamkan kesadaran perlunya ketentuan 
masyarakat, dan mampu menempatkan diri dalam berbagai situasi sosial 
budaya sesuai dengan kedudukan, peran, norma, dan nilai sosial yang 
berlaku di masyarakat.

Mata pelajaran geografi bertujuan untuk memberikan bekal 
kemampuan dan sikap rasional yang bertanggung jawab dalam 
menghadapi gejala alam dan kehidupan di muka bumi, serta 
permasalahannya yang timbul akibat interaksi antarmanusia dengan 
lingkungannya. Adapun mata pelajaran tata negara bertujuan 
untuk meningkatkan kemampuan agar peserta didik memahami 
penyelenggaraan negara sesuai dengan tata kelembagaan negara, tata 
peradilan negara sesuai dengan tata kelembagaan negara, tata peradilan, 
sistem pemerintahan negara RI maupun negara lain.

e. Pendidikan IPS (Permendiknas)

Memasuki abad 21 yang ditandai oleh perubahan mendasar dalam 
segala aspek kehidupan, khususnya perubahan dalam bidang politik, 
hukum, dan kondisi ekonomi telah menimbulkan perubahan yang sangat 
signifikan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Setelah perubahan 
kurikulum 1994 secara tambal sulam, yakni melalui perubahan dengan 
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diberlakukannya kurikulum suplemen ternyata dirasakan masih belum 
memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat secara luas. Oleh karena 
itu, para ahli pengembang kurikulum yang difasilitasi oleh pusat 
pengembangan kurikulum Depdiknas mengadakan berbagai uji coba 
model kurikulum. Pada saat itu, pula digulirkan gagasan Kurikulum 
Berbasis Kompetensi (KBK) yang sempat mendapat tanggapan pro dan 
kontra tetapi nama KBK menjadi sangat populer karena gemanya bukan 
hanya terjadi di jenjang sekolah melainkan hingga ke berbagai jenjang 
dan jenis pendidikan bahkan tingkat perguruan tinggi.

Pada tahun 2003, disahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang tersebut, telah 
menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap perubahan sistem 
kurikulum di Indonesia. Salah satu implikasi dari ketentuan undang-
undang tersebut adalah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam PP tersebut, 
dikemukakan bahwa standar nasional adalah kriteria minimal tentang 
sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, 
standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan 
kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, 
dan pembiayaan. Oleh karena itu, adanya standar nasional pendidikan 
telah berimplikasi terhadap sejumlah kebijakan pendidikan yang lebih 
rendahnya.

Sementara itu dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 
Tahun 2005 dinyatakan bahwa lingkup standar nasional meliputi standar 
isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan 
tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, 
standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Dalam Pasal 37 UU Sisdiknas, dikemukakan bahwa mata pelajaran 
IPS merupakan muatan wajib yang harus ada dalam kurikulum 
pendidikan dasar dan menengah. Lebih lanjut, dikemukakan pada 
bagian penjelasan UU Sisdiknas Pasal 37 bahwa bahan kajian ilmu 
pengetahuan sosial antara lain ilmu bumi, sejarah, ekonomi, kesehatan, 
dan sebagainya dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, 
pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi 
sosial masyarakat.
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Dengan adanya ketentuan undang-undang yang mewajibkan IPS 
sebagai mata pelajaran dalam sistem pendidikan di Indonesia telah 
menjadikan kedudukan IPS semakin jelas dan kokoh. Hal ini sekaligus 
menjawab berbagai keraguan dan kekhawatiran yang pernah dialami 
oleh para akademisi dan praktisi IPS di berbagai lembaga pendidikan 
yang pada saat sebelum lahirnya undang-undang. 

Pada saat itu, yakni sebelum lahirnya UU Nomor 20 Tahun 2003, 
muncul sejumlah gagasan yang dilontarkan tentang perlunya perubahan 
nama sejumlah mata pelajaran sekolah dengan alasan jumlah mata 
pelajaran sekolah agar lebih ramping. Salah satu target perubahan tersebut 
adalah mata pelajaran IPS dan PPKn terutama di jenjang SD dan SMP. 
Nama yang ditawarkan antara lain mata pelajaran Pengetahuan Sosial 
(PS) yang isi di dalamnya memuat materi pendidikan kewarganegaraan 
dan masalah-masalah sosial kemasyarakatan, sementara mata pelajaran 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dihilangkan. Dalam 
gagasan lain, memunculkan nama Pendidikan Kewarganegaraan dan 
Pengetahuan Sosial (PKPS) yang mengandung muatan sama dengan 
pengetahuan sosial di atas. Pada jenjang SMP dan SMA nama mata 
pelajaran PPKn, diubah menjadi mata pelajaran kewarganegaraan.

Perubahan nama mata pelajaran ini bahkan sudah diuji coba di 
berbagai daerah dan LPTK, serta divalidasi oleh para guru dan ahli 
terkait. Hasilnya adalah dokumen Kurikulum Berbasis Kompetensi 
(KBK) dengan nama mata pelajaran ada yang disebut pengetahuan 
sosial, ada yang dinamakan mata pelajaran kewarganegaraan, dan 
ada yang berlabel mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan 
Pengetahuan Sosial untuk SD dan SMP bahkan telah dicetak, diedarkan, 
dan dilaksanakan pada sejumlah sekolah padahal tidak pernah disahkan 
oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

Namun, setelah disahkannya UU Nomor 20 Tahun 2003 yang 
diikuti oleh adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan yang mengamanatkan perlu adanya 
kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), maka pengembangan 
kurikulum mata pelajaran sekolah umumnya dan khususnya untuk 
mata pelajaran IPS mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional (Permendiknas) Nomor 22 tentang Standar Isi dan nomor 
23 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dengan panduan KTSP 
yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
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A. Konsep dan Rasional IPS secara Umum
Somantri menyatakan bahwa “IPS merupakan suatu program pendidikan 
dan bukan subdisiplin ilmu sendiri, sehingga tidak akan ditemukan, 
baik dalam nomenklatur filsafat ilmu, disiplin ilmu-ilmu (social Science), 
maupun ilmu pendidikan” (Sumantri, 2001: 89). Ilmu Pengetahuan 
Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan, baik 
pada tingkat SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/MA/SMK. IPS bukan 
ilmu mandiri seperti halnya Ilmu-ilmu sosial lainnya, namun materi 
IPS menggunakan bahan ilmu-ilmu sosial yang dipilih dan disesuaikan 
dengan tujuan pengajaran dan pendidikan. IPS mengikuti cara pandang 
yang bersifat terpadu dari jumlah mata pelajaran seperti geografi, 
ekonomi, ilmu politik, ilmu hukum, sejarah, antropologi, psikologi, 
sosiologi, dan sebagainya.

Salah satu penyebab lahirnya IPS (social studies) sebagaimana 
yang dikemukakan oleh Eka Susayanti dan Henny Endayanti bahwa 
“disebabkan adanya keinginan dari ahli-ahli ilmu sosial dan pendidikan 
untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Misalnya di Amerika 
Serikat, IPS dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah agar masyarakat 
Amerika Serikat yang multiras merasa satu bangsa, yaitu bangsa 
Amerika. Di Indonesia, IPS dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah 
tidak terlepas dari situasi kacau akibat G30S/PKI. Dengan demikian, 
salah satu tujuan IPS ialah untuk menjadikan peserta didik menjadi 
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warga negara yang baik” (Eka Susayanti & Henny Endayani, 2018: 1). 
Berikut dikemukakan beberapa definisi dari IPS.

1. Pusat kurikulum menyatakan bahwa “IPS merupakan mata 
pelajaran yang bersumber dari kehidupan sosial masyarakat yang 
diseleksi dengan menggunakan konsep-konsep ilmu sosial yang 
digunakan untuk kepentingan pembelajaran. IPS adalah bahan 
kajian terpadu yang merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi 
dan modifikasi yang diorganisasikan dari konsep-konsep dan 
keterampilan-keterampilan sejarah, geografi, sosiologi, antropologi 
dan ekonomi”.

2. Menurut National Council for the Social Studios (NCSS) seperti yang 
dikutip oleh Wahidmurni (2017: 17), mendefinisikan IPS sebagai 
suatu studi yang terintegrasi dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora 
untuk meningkatkan kemampuan warga negara. Dalam program 
sekolah, IPS mengkaji secara sistematis dan terkoordinasi berbagai 
disiplin ilmu seperti antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, 
sejarah, hukum, filsafat, ilmu politik, psikologi, agama, sosiologi, 
dan materi yang sesuai dengan humaniora, matematika dan ilmu 
pengetahuan alam.

3. Menurut United Stated of Education’s Standard Terminology for Curriculum 
and Instruction seperti yang dikutip oleh Ida Bagus Made Astawa 
(2017: 40-41) bahwa IPS berisikan aspek-aspek ilmu sejarah, ilmu 
ekonomi, ilmu politik, sosiologi, antropologi, psikologi, geografi 
dan filsafat yang dipilih untuk tujuan pembelajaran di sekolah dan 
di perguruan tinggi.

4. Menurut Buchari Alma seperti yang dikutip oleh Ahmad Susanto 
(2014: 139), mengemukakan pengertian IPS sebagai suatu program 
pendidikan yang merupakan suatu keseluruhan yang pada pokoknya 
mempersoalkan manusia dalam lingkungan alam fisik maupun 
dalam lingkungan sosialnya dan yang bahannya diambil dari 
berbagai ilmu sosial seperti geografi, sejarah, ekonomi, antropologi, 
sosiologi, politik dan psikologi. Dengan mempelajari IPS, ini sudah 
semestinya peserta didik mendapatkan bekal pengetahuan yang 
berharga dalam memahami dirinya sendiri dan orang lain dalam 
lingkungan masyarakat yang berbeda tempat maupun waktu, baik 
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secara individu maupun secara kelompok, untuk menemukan 
kepentingannya yang akhirnya dapat terbentuk suatu masyarakat 
yang baik dan harmonis.

5. Menurut Ahmadi (2009: 2) bahwa “Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 
ialah ilmu-ilmu sosial yang dipilih dan disesuaikan bagi penggunaan 
program pendidikan di sekolah atau bagi kelompok belajar lainnya 
yang sederajat. Lebih lanjut, dikatakan bahwa IPS ialah ilmu-ilmu 
sosial yang disederhanakan untuk tujuan-tujuan pendidikan dan 
pengajaran di sekolah dasar dan menengah. IPS ialah bidang 
studi yang merupakan paduan (fusi) dari sejumlah disiplin ilmu 
sosial. Materi IPS diambil dari berbagai disiplin ilmu sosial seperti 
geografi, sejarah, sosiologi, antropologi, psikologi sosial, ekonomi, 
ilmu politik, ilmu hukum, dan ilmu-ilmu sosial lainnya yang 
dijadikan sebagai bahan baku bagi pelaksanaan program pendidikan 
dan pengajaran di sekolah dasar dan menengah”.

IPS secara sederhana, dapat didefinisikan sebagai perpaduan dari 
berbagai bagian konsep atau materi ilmu-ilmu sosial yang diramu 
untuk kepentingan program pendidikan dan pembelajaran di sekolah. 
Menurut Ida Bagus Made Astawa (2017: 41), secara konseptual IPS 
digambarkan sebagai berikut.
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Gambar 2.1 Komponen-Komponen IPS

IPS dirumuskan berlandaskan pada realitas dan fenomena sosial 
yang diwujudkan dengan pendekatan interdisipliner dari cabang 
ilmu-ilmu sosial. Hakikat IPS adalah untuk mengembangkan konsep 
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pemikiran yang berdasarkan realitas kondisi sosial yang ada di 
lingkungan peserta didik, sehingga dengan memberikan pendidikan IPS 
diharapkan dapat melahirkan warga negara yang baik dan bertanggung 
jawab terhadap bangsa dan negaranya.

Pendidikan IPS saat ini, dihadapkan pada suatu upaya peningkatan 
kualitas pendidikan, khususnya sumber daya manusia, sehingga 
eksistensi pendidikan IPS benar-benar dapat mengembangkan 
pemahaman konsep dan keterampilan berpikir kritis. Namun, 
kenyataan di lapangan bahwa masih banyak yang beranggapan bahwa 
pendidikan IPS kurang memiliki kegunaan yang besar bagi peserta didik 
dibandingkan pendidikan IPA dan Matematika yang mengkaji bidang 
pengembangan dalam sains dan teknologi.

Anggapan tersebut kurang tepat karena disadari bahwa pendidikan 
IPS dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia di bidang nilai dan sikap, pengetahuan, serta kecakapan dasar 
peserta didik yang berpijak pada kehidupan nyata, khususnya kehidupan 
sosial masyarakat pada umumnya. IPS hendaknya dikembangkan 
berdasarkan realitas kondisi sosial budaya yang ada di lingkungan 
peserta didik, sehingga dengan ini akan dapat membina warga negara 
yang baik yang mampu memahami dan menahan secara kritis kehidupan 
sosial di sekitarnya, serta mampu secara aktif berpartisipasi dalam 
lingkungan kehidupan, baik di masyarakat, negara maupun dunia.

B. Pengertian Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar
Pembelajaran IPS sudah lama dikembangkan dan dilaksanakan dalam 
kurikulum-kurikulum di Indonesia, khususnya pada jenjang pendidikan 
dasar/menengah. Kosasi Djahiri (Yaba, 2006: 5) menyatakan bahwa 
IPS adalah merupakan ilmu pengetahuan yang memadukan sejumlah 
konsep pilihan dari cabang ilmu sosial dan ilmu lainnya, serta kemudian 
diolah berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan dan didaktif untuk 
dijadikan program pengajaran pada tingkat persekolahan. IPS pada 
jenjang pendidikan dasar dan menengah memfokuskan kajiannya 
kepada hubungan antarmanusia dan proses membantu pengembangan 
kemampuan dalam hubungan tersebut. Pengetahuan, keterampilan dan 
sikap yang dikembangkan melalui kajian ini ditujukan untuk mencapai 
keserasian dan keselarasan dalam kehidupan masyarakat. Sardjiyo 
(Asnawi & Rapita Aprilia, tanpa tahun: 4) mengungkapkan bahwa IPS 
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merupakan bidang studi yang mempelajari, menelaah, menganalisis, 
gejala dan masalah sosial di masyarakat dengan meninjau berbagai 
aspek dalam kehidupan.

Ilmu pengetahuan sosial perlu menjadi salah satu materi pelajaran 
yang diberikan kepada peserta didik karena IPS mempunyai tujuan 
tertentu yang ingin dicapai. Menurut Gross dalam Candra Dewi dan 
Fauzatul Ma’rufah (2019: 6), menjelaskan bahwa IPS bertujuan untuk 
menyiapkan peserta didik dapat menjalani kehidupan bermasyarakat 
yang layak dan dapat menjadi seorang warga negara yang baik, ia 
berpendapat bahwa “to prepare students to be wellfunctioning citizens in a 
democratic society”. Ia juga menyebutkan tujuan pendidikan IPS, yaitu 
kemampuan penalaran peserta didik dalam mengambil setiap keputusan 
yang tepat yang dialaminya.

IPS bertujuan untuk memberikan kemampuan dalam 
mengembangkan potensi yang ada pada diri peserta didik agar dapat 
mengembangkan minat, bakat dan kemampuan yang mereka miliki 
dan dijadikan sebagai bekal untuk ke jenjang pendidikan yang lebih 
tinggi (Etin Solihatin dan Raharjo dalam Candra Dewi dan Fauzatul 
Ma’rufah, 2019: 6). Pengetahuan sosial sudah melekat pada diri 
kita dan istilah tersebut sudah tidak asing lagi. Pengetahuan ini 
diperoleh secara alamiah dari kehidupan kita sehari-hari. Dalam 
kehidupan bermasyarakat banyak sekali permasalah-permasalahan 
yang makin hari makin berkembang. Pendidikan IPS tidak hanya 
untuk mengembangkan diri dan bekal untuk melanjutkan ke jenjang 
pendidikan berikutnya, tetapi juga untuk mengatasi permasalahn yang 
terjadi di masyarakat. Manfaat dari pembelajaran IPS, yaitu peserta 
didik memiliki kemampuan-kemampuan khusus yang berhubungan 
dengan interaksi dan komunikasi antara sesamanya, serta bermanfaat 
untuk mempersiapkan peserta didik dalam menjalin hubungan dengan 
masyarakat luas.

C. Tujuan dan Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar
Secara mendasar pengajaran IPS berkenaan dengan kehidupan manusia 
yang melibatkan segala tingkah laku dan kebutuhannya. IPS berkenaan 
dengan cara manusia menggunakan usaha memenuhi kebutuhan 
materinya, memenuhi kebutuhan budayanya, kebutuhan kejiwaannya, 
pemanfaatan sumber yang ada di permukaan bumi, mengatur 
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kesejahteraan dan pemerintahannya, dan lain sebagainya yang mengatur, 
serta mempertahankan kehidupan masyarakat manusia. IPS merupakan 
pelajaran ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk pendidikan 
tingkat SD/MI, SLTP/MTs, dan SLTA/MA/SMK. Penyederhanaan 
mengandung arti: (1) menurunkan tingkat kesukaran ilmu-ilmu sosial 
yang biasanya dipelajari di universitas menjadi pelajaran yang sesuai 
dengan kematangan berpikir peserta didik sekolah dasar dan lanjutan, 
(2) mempertautkan dan memadukan bahan aneka cabang ilmu-ilmu 
sosial dan kehidupan masyarakat sehingga menjadi pelajaran yang 
mudah dicerna. 

 Pada pembelajaran IPS ini, ditegaskan bahwa pembelajaran IPS 
bukan bertujuan untuk memenuhi ingatan pengetahuan para peserta 
didik dengan berbagai fakta dan materi yang harus dihafalnya, melainkan 
untuk membina mental yang sadar akan tanggung jawab terhadap hak 
dirinya sendiri dan kewajiban kepada masyarakat, bangsa, dan negara. 
Nilai-nilai yang terkandung dalam IPS tersebut, yaitu nilai edukatif, 
nilai praktis, nilai teoretis, dan nilai ketuhanan.

Sapriya menyatakan bahwa “tujuan mata pelajaran IPS ditetapkan 
sebagai berikut. (1) Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan 
kehidupan masyarakat dan lingkungannya, (2) Memiliki kemampuan 
dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuri. 
Memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial, 
(3) Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 
kemanusiaan, (4) Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama 
dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemeuk, di tingkat lokal, 
nasional dan global” (Sapriya, 2008: 161).

Sementara itu, Ida Bagus Made Astawa menyatakan bahwa “tujuan 
pembelajaran IPS adalah mengembangkan potensi peserta didik agar 
peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki 
sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang 
terjadi dan melatih keterampilan untuk mengatasi setiap masalah yang 
terjadi sehari-hari baik yang menimpa diri sendiri atau masyarakat” 
(Ida Bagus Made Astawa, 2017: 42). Pendapat serupa dari Waterwoth 
(2007: 5) yang menyatakan bahwa tujuan social studies (IPS) adalah 
untuk mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik 
dalam kehidupannya di masyarakat dan secara tegas ia menyatakan 
bahwa “to prepare students to be well-functioning citizens in a democratic 
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society”. Tujuan IPS, khususnya pembelajaran IPS pada jenjang sekolah 
dasar sebagaimana tercantum dalam Kurikulum IPS-SD Tahun 2006 
adalah agar peserta didik mampu mengembangkan pengetahuan dan 
keterampilan dasar yang berguna bagi dirinya dalam kehidupannya 
sehari-hari. Ilmu pengetahuan sosial juga membahas hubungan antara 
manusia dengan lingkungannya, yaitu lingkungan masyarakat di mana 
anak didik tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari masyarakat, 
dan dihadapkan pada berbagai permasalahan yang ada dan terjadi di 
lingkungan sekitarnya.

Adapun tujuan pembelajaran IPS dapat dikelompokkan ke dalam 
enam komponen yaitu:

1. memberikan pengetahuan tentang pengalaman manusia dalam 
bermasyarakat pada masa lalu, sekarang, dan yang akan datang;

2. mengembangkan keterampilan untuk mencari dan mengolah 
informasi;

3. mengembangkan nilai sikap demokrasi dalam bermasyarakat;

4. menyediakan kesempatan peserta didik untuk berperan serta dalam 
kehidupan sosial;

5. ditujukan pada pembekalan pengetahuan, pengembangan berpikir, 
dan kemampuan berpikir kritis, melatih kebebasan keterampilan 
dan kebiasaan.

6. ditujukan kepada peserta didik untuk mampu memahami hal yang 
bersifat konkret, realistis dalam kehidupan sosial.

Sementara Awan Mutakin (2003: 12-13), mengungkapkan bahwa 
“tujuan pembelajaran IPS secara keseluruhan membantu setiap individu 
untuk meningkatkan aspek ilmu pengetahuan, keterampilan, dan nilai 
nilai keterampilan. Di samping juga memenuhi kebutuhan human 
relationship, civic responsibility, economic competence, dan thinking ability”.

Pada kesempatan lain, Awan Mutakin (2007: 8) juga menjelaskan 
tujuan pembelajaran IPS di sekolah adalah sebagai berikut.

a. Memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat atau 
lingkungannya, melalui pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah 
dan kebudayaan masyarakat.

b. Mengetahui dan memahami konsep dasar dan mampu menggunakan 
metode yang diadaptasi dari ilmu-ilmu sosial yang kemudian dapat 
digunakan untuk memecahkan masalah-masalah sosial.
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c. Mampu menggunakan model-model dan proses berpikir, serta 
membuat keputusan untuk menyelesaikan isu dan masalah yang 
berkembang di masyarakat.

d. Menaruh perhatian terhadap isu-isu dan masalah masalah sosial, 
serta mampu membuat analisis yang kritis, selanjutnya mampu 
mengambil tindakan yang tepat.

e. Mampu mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu 
membangun diri sendiri agar survive yang kemudian bertanggung 
jawab membangun masyarakat.

Tujuan pendidikan IPS di atas, pada intinya diarahkan pada proses 
pengembangan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial 
yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap 
perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi 
setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya 
sendiri maupun yang menimpa masyarakat.

Pendidikan IPS pada dasarnya memiliki tugas untuk bisa membantu 
pembentukan pribadi peserta didik yang melek dan peduli terhadap 
kondisi masyarakat saat ini, serta mampu menerapkan metode yang 
diadaptasi dari ilmu-ilmu sosial dalam memecahkan berbagai masalah 
yang terjadi di lingkungannya secara kritis analitis sehingga dengan 
demikian peserta didik mampu menunjukkan rasa tanggung jawabnya 
terhadap pembangunan bangsa dan negara.

Menurut Hasan seperti yang dikutip oleh Ahmad Yani (2009: 15), 
tujuan pendidikan IPS dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu:

1) pengembangan kemampuan intelektual peserta didik. Tujuan 
pertama berorientasi pada pengembangan kemampuan-kemampuan 
intelektual yang berhubungan dengan diri peserta didik dan 
kepentingan ilmu;

2) pengembangan kemampuan dan rasa tanggung jawab sebagai 
anggota masyarakat dan bangsa. Tujuan kedua berorientasi pada 
pengembangan diri peserta didik dan kepentingan masyarakat;

3) pengembangan diri peserta didik sebagai pribadi. Tujuan ketiga 
lebih berorientasi pada pengembangan pribadi peserta didik baik 
untuk kepentingan dirinya, masyarakat maupun ilmu.

Untuk mencapai ketiga tujuan di atas, seorang guru harus mampu 
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menguraikan indikator-indikator ketercapaiannya dari indikator yang 
sederhana sampai indikator lebih kompleks. Caranya dapat mengamati 
dua indikator ketercapaiannya, yaitu penguasaan peserta didik terhadap 
materi kajian dan melihat dampak dari hasil pembelajarannya.

Berdasarkan hierarki tujuan pendidikan, tujuan pembelajaran IPS 
tidak terlepas dari tujuan kurikuler (tujuan mata pelajaran), di atasnya 
terdapat tujuan institusional (lembaga), dan di atasnya ada tujuan 
pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional tercantum dalam 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional bab 2 Pasal 3 yang menyatakan bahwa “Pendidikan nasional 
berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, serta 
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk 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”.

Tujuan pendidikan nasional tersebut, diterjemahkan dalam tujuan 
sekolah yang dituangkan dalam kurikulum KTSP. KTSP semua jenjang 
pendidikan menurunkan tujuan pendidikan nasional menjadi tujuan 
pendidikan institusional. Dari setiap tujuan institusional diselaraskan 
dengan tujuan kurikuler setiap mata pelajaran. Berdasarkan ranah tujuan 
pembelajaran, mata pelajaran IPS sama halnya dengan mata pelajaran 
lainnya memiliki tiga kelompok ranah tujuan pembelajaran, yaitu ranah 
kognitif, afektif dan konotatif. (1) Ranah kognitif yang paling esensial 
adalah pengetahuan dan pemahaman. Dalam belajar IPS, seorang 
peserta didik diharapkan memiliki pengetahuan dan pemahaman 
tentang berbagai konsep pokok dalam suatu disiplin ilmu. Dalam proses 
memahami IPS terdapat proses berpikir. Keterampilan berpikir sangat 
penting dalam IPS karena dengan berpikir peserta didik menguasai 
keterampilan mengolah apa yang dibaca, dilihat, dan didengarnya 
sehingga menemukan sesuatu yang memiliki makna bagi dirinya. (2) 
Ranah afektif yang paling esensial adalah pengembangan nilai, sikap dan 
moral. Pembelajaran IPS yang diberi amanah untuk menyampaikan nilai-
nilai masyarakat yang menjunjung tinggi kemuliaan harkat dan derajat 
manusia, harus mampu memberi penjelasan. Suatu masyarakat yang 
melanggar aturan agama dan hak-hak asasi manusia akan menanggung 
akibatnya, yaitu kehancuran. Demikianlah tugas seorang guru IPS 
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di tengah masyarakat. (3) Ranah konotatif adalah keinginan untuk 
melaksanakan dan membuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan 
konotatif untuk pendidikan IPS ialah sikap dan kehidupan yang religius, 
melaksanakan tugas-tugas sosial, melaksanakan tanggung jawab pribadi.

Sementara itu, Rahmad mengungkapkan bahwa “tujuan lain 
dari pembelajaran IPS, yakni peserta didik yang tadinya belum 
dewasa dapat menjadi dewasa. Dewasa di sini artinya peserta didik 
dapat hidup mandiri tidak bergantung pada orang lain, serta dapat 
hidup di lingkungan dengan mematuhi norma–norma yang berlaku 
di lingkungan setempat” (Rahmad, 2016: 68). Pembelajaran IPS 
diharapkan dapat mengembangkan aspek pengetahuan dan pengertian 
(knowledge and understanding), aspek sikap dan nilai (attitude and value), 
dan aspek keterampilan (skill). Gunawan (2011: 37) menyatakan 
bahwa “pembelajaran IPS bertujuan membentuk warga negara yang 
berkemampuan sosial dan yakin akan kehidupannya sendiri di tengah-
tengah kekuatan fisik dan sosial yang pada gilirannya akan menjadi 
warga negara yang baik dan bertanggung jawab”. Berdasarkan uraian 
tersebut, dapat dimaknai bahwa pembelajaran ilmu pengetahuan sosial 
(IPS) mempunyai peranan penting dalam mengarahkan anak untuk 
menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, bertanggung jawab, 
dan warga dunia yang cinta damai.

Kurikulum 2004 di tingkat Sekolah Dasar, menyebutkan bahwa 
IPS bertujuan untuk:

a) memberikan konsep-konsep dasar dari berbagai cabang ilmu sosial;

b) mengajak peserta didik untuk terus mengembangkan kemampuan 
yang mereka miliki baik kemampuan dalam berpikir kritis dan 
kreativitasnya, serta kemampuan untuk memecahkan suatu 
masalah;

c) memiliki suatu kesadaran pentingnya nilai-nilai sosial yang ada 
pada suatu masyarakat dan pentingnya jiwa kemanusiaan;

d) membantu peserta didik untuk meningkatan kemampuan bekerja 
sama dengan sesama (Hidayati, dkk. dalam Candra Dewi dan 
Fauzatul Ma’rufah Rohmanurmeta, 2019: 7).

Berdasarkan kurikulum IPS tahun 2006, IPS bertujuan untuk:

(1) mengenal dan memahami konsep-konsep kehidupan bermasyaraat;
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(2) memiliki kemampuan dasar untuk mengembangkan keterampilan 
berpikir logis dan kritis dalam menyikapi suatu permasalahan dan 
dapat memecahkan masalah, serta dapat mempunyai keterampilan 
sosial yang baik;

(3) berkomitmen dan mempunyai kesadaran diri untuk menghargai 
nilai sosial yang ada di masyarakat dan nilai kemanusiaan;

(4) memiliki keterampilan untuk berkomunikasi dan menjalin kerja 
sama yang baik dengan sesama. (Sardjiyo, dkk. dalam Candra Dewi 
dan Fauzatul Ma’rufah Rohmanurmeta, 2019: 8).

Berdasarkan pendapat Sardjiyo tersebut, dapat disimpulkan 
bahwa manfaat dari pembelajaran IPS, yaitu peserta didik memiliki 
kemampuan-kemampuan khusus yang berhubungan dengan 
interaksi dan komunikasi antara sesamanya, serta bermanfaat untuk 
mempersiapkan peserta didik dalam menjalin hubungan dengan 
masyarakat luas.

Tujuan yang harus dicapai oleh IPS dalam kaitannya memberi 
pendidikan kepada peserta didik adalah sebagai berikut.

(a) Memberi bekal peserta didik berupa pengetahuan yang dapat 
mereka gunakan untuk hidup bermasyarakat.

(b) Memberikan kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisis 
dan memberikan pemecahan masalah suatu masalah sosial.

(c) Memberikan bekal berupa kemampuan peserta didik untuk 
berkomunikasi dengan baik kepada sesama dengan berbagai bidang 
keahlian.

(d) Memberi bekal kepada peserta didik berupa kesadaran dan 
sikap mental yang baik yang dapat digunakan dalam kehidupan 
bermasyarakat.

(e) Memberi bekal kepada peserta didik agar dapat mengembangkan 
konsep dan pengetahuan IPS sesuai dengan perkembangan 
kehidupan.

Berdasarkan Permendiknas No. 22 Tahun 2006, mata pelajaran IPS 
di tingkat SD/MI bertujuan untuk:

1. Memberikan pengenalan terhadap konsep-konsep dalam kehidupan 
sosial.

2. Memberikan kemampuan untuk berpikir kritis dan logis untuk 
memecahkan masalah sosial.
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3. Berkomitmen terhadap nilai-nilai sosial bermasyarakat.

4. Mampu berkomunikasi, bekerja sama dan berkompetisi yang baik.

Dengan melihat dari tujuan IPS di atas, dapat kita ketahui bahwa 
pendidikan IPS sangat penting untuk dibelajarkan kepada peserta 
didik, terutama untuk peserta didik Sekolah Dasar. Karena pada tingkat 
Sekolah Dasar merupakan awal dari peserta didik untuk membentuk dan 
mengembangkan pengetahuannya pada tingkat pendidikan yang lebih 
tinggi. Pengajaran IPS juga sangat penting untuk membentuk peserta 
didik menjadi manusia yang dapat memiliki keterampilan sosial yang 
baik dan dapat menjadi warga negara yang baik pula.

D. Tujuan dan Fungsi Pendidikan IPS di Sekolah Dasar
Tujuan pembelajaran IPS menurut National Council Social Studies 
(Candra Dewi dan Fauzatul Ma’rufah, 2019: 4) adalah “The primary 
purpose of social studies is to help young people develop the ability to make 
informed and reasoned decisions for the public good as citizens of culturally 
diverse, democratic society in an interdependent world”. IPS bertujuan untuk 
membantu manusia mengeneralisasikan kemampuan yang mereka 
miliki untuk membuat suatu keputusan yang masuk akal dalam 
berkehidupan sehari-hari sebagai warga negara yang mempunyai latar 
belakang budaya yang berbeda-beda.

IPS mempunyai peran yang sangat penting bagi peserta didik karena 
IPS membantu peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan yang 
mereka miliki, sikap dan keterampilan supaya dapat berperan aktif 
dalam hidup bermasyarakat dan menjadi warga yang baik. Berdasarkan 
pada tujuan tersebut, guru berperan sangat penting dalam penyampaian 
materi IPS pada peserta didik. Guru harus menggunakan banyak pikiran 
dan energi untuk membelajarkan IPS pada peserta didik. Sehingga 
diharapkan pembelajaran yang diberikan guru kepada peserta didik 
adalah pembelajaran IPS yang berkualitas.

Merujuk pada pembelajaran IPS di Amerika Serikat, tempat 
pertumbuhan Studi Sosial yang dikoordinasikan oleh National Council 
for Sosial Studies (NCSS), lembaga nasional yang aktif mengembangkan 
bidang kajian ini, menyebutkan bahwa tujuan Studi Sosial (IPS) adalah 
meningkatkan harkat manusia sebagai makhluk sosial dan untuk 
mencapainya diperlukan proses sosialisasi secara rasional. Selanjutnya 
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dikatakan, bahwa agar peserta didik dapat mencapai tujuan-tujuan 
tersebut, sekolah harus memberikan bekal empat macam kemampuan, 
terdiri dari:

1. pengetahuan tentang harkat manusia sebagai makhluk sosial, yang 
bersumber pada konsep generalisasi ilmu-ilmu sosial, serta ilmu-
ilmu lain sebagai penunjang;

2. keterampilan menerapkan pengetahuan tersebut, untuk proses 
pengambilan keputusn yang rasional terhadap masalah yang 
dihadapi peserta didik. Keterampilan intelektual ini mencakup 
cara-cara mendapatkan, menghimpun, dan menganalisis data 
(informasi), untuk kemudian dijadikan dasar pengambilan 
keputusan secara tepat;

3. nilai dan sikap, klarifikasi nilai (mengenai hal-hal yang baik dan 
buruk) juga menjadi dasar pengambilan keputusan dan menentukan 
sikap yang hendak diambil terhadap permasalahan yang dihadapi. 
Dengan demikian, sikap yang diambil sudah didasari pertimbangan 
akal (rasional) dan akhlak (moral);

4. keikutsertaan dalam kegiatan sosial, tiga macam kemampuan 
tersebut harus diwujudkan dalam tindakan praktis, yaitu kemauan 
berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang nyata, dalam hal ini 
keterampilan berperilaku sosial sangat penting perannya (Abdul 
Karim, 2015: 10).

Tujuan pengajaran IPS dalam aspek keterampilan (skill) menurut 
Fraenkel, J. R. yang dikutip oleh Abdul Karim (2015: 12) menyebutkan 
ada tiga kelompok keterampilan yang perlu dilatihkan kepada peserta 
didik:

a. Keterampilan berpikir (thinking skill): misalnya mengamati/ 
melakukan pengamatan, menjelaskan, membandingkan, dan 
mempertentangkan, mengembangkan konsep, membedakan, 
merumuskan definisi, merumuskan hipotesa, merumuskan 
generalisasi, meramalkan, menggambarkan, dan mengemukakan 
alternatif pemikiran/pendapat.

b. Keterampilan akademik/studi: misalnya membaca, melakukan 
observasi, mendengarkan, merumuskan garis besar/outline, 
membuat catatan, menuliskan judul pada suatu karangan/papan 
flanel/dsb., membuat bagan/skema, membaca dan menafsirkan 
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peta, membuat diagram, membuat tabulasi, membuat bagan urutan 
waktu, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan.

c. Keterampilan sosial: misalnya merencanakan bekerja dengan orang 
lain, mengambil bagian dalam proyek penelitian, mengambil bagian 
secara produktif dalam diskusi kelompok, menjawab/menanggapi 
secara sopan pertanyaan orang lain, memimpin diskusi kelompok, 
bertindak secara bertanggung jawab, dan bersedia membantu/ 
menolong orang lain.

Dalam sistem nilai (values) pengajaran IPS harus dapat 
mengembangkan pribadi peserta didik untuk menghayati dan 
menghargai nilai-nilai dasar (core values) dari masyarakat dan bangsanya, 
memahami pentingnya nilai bagi dirinya dan orang lain dalam menelaah 
masalah-masalah lokal sampai global dan menghargai keanekaragaman 
nilai yang dipunyai oleh berbagai kebudayaan. Atas pertimbangan 
tersebut, ada tiga jenis nilai yang berhubungan dengan pengajaran IPS 
sebagai berikut.

1) Nilai perilaku, atau nilai yang berhubungan dengan perilaku 
peserta didik di kelas, misalnya: hak peserta didik untuk didengar 
pendapatnya, harapan guru bahwa peserta didik akan mengikuti 
pengajaran dengan baik, peserta didik harus mengikuti peraturan 
tata tertib kelas, dsb.

2) Nilai prosedural atau nilai yang sesuai dengan cara-cara 
penyelidikan ilmiah, misalnya: menghargai bukti-bukti, berpikir 
kritis, dan kemauan untuk mengambil bagian dalam diskusi yang 
rasional, dsb.

3) Nilai subtantif atau nilai yang dimiliki seseorang sebagai hasil dari 
pengalamannya dalam kehidupan keluarga, suku/golongan bangsa, 
agama, atau kebudayaan.

Untuk dapat melakukan pembelajaran IPS dengan baik, perlu 
menguasai fakta, konsep, proposisi, generalisasi dan teori dari ilmu-ilmu 
sosial yang menjadi bahan utama penyusunan materi IPS di sekolah. 
Selanjutnya, bahan-bahan tersebut dipadukan dengan berbagai sumber 
lain untuk mendapatkan materi yang mendukung ‟tema tertentu” yang 
membutuhkan kajian mendalam dari lintas disiplin ilmu.
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A. Karakteristik Mata Pelajaran IPS

1. Karakteristik Dilihat dari Aspek Tujuan

Tujuan pendidikan IPS dikembangkan atas dasar pemikiran bahwa 
pendidikan IPS merupakan suatu disiplin ilmu. Oleh karena itu, 
pendidikan IPS harus mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Tujuan 
utama pembelajaran IPS adalah untuk membentuk dan mengembangkan 
pribadi warga negara yang baik (good citizenship). Dengan demikian, 
tujuan pendidikan IPS adalah mengembangkan kemampuan peserta 
didik dalam menguasai disiplin ilmu-ilmu sosial untuk mencapai tujuan 
pendidikan yang lebih tinggi.

Said Hamid Hasan menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran 
ilmu-ilmu sosial terutama ilmu pengetahuan sosial dapat dilihat dari 
tiga kategori, yaitu memiliki karakteristik kategori pengembangan 
kemampuan intelektual peserta didik pengembangan kemampuan dan 
rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat dan bangsa, serta 
pengembangan diri peserta didik sebagai pribadi. Ketiga karakteristik 
tersebut secara lengkap dapat diuraikan sebagai berikut (Susanto, 
2016: 11).

a. Tujuan pengembangan kemampuan intelektual, yaitu bertujuan 
mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami 
disiplin ilmu sosial, berpikir dalam disiplin ilmu-ilmu sosial, 
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serta kemampuan profesional dalam mencari informasi, mengolah 
informasi, dan mengomunikasikan hasil temuan.

b. Tujuan pengembangan kemampuan rasa tanggung jawab sosial, 
yaitu bertujuan agar peserta didik mampu berkomunikasi dengan 
anggota masyarakat lainnya, rasa tanggung jawab sebagai warga 
negara dan warga dunia, bangsa, termasuk kemampuannya dalam 
mengembangkan sikap positif terhadap nilai, norma, dan moral yang 
berlaku di masyarakat.

c. Tujuan pengembangan kemampuan kepribadian, yaitu berkenaan 
dengan pengembangan sikap, nilai, norma, dan moral yang 
menjadi panutan peserta didik, seperti kemauan untuk terus 
mengembangkan diri melalui belajar di jenjang pendidikan 
lebih lanjut maupun di luar jenjang pendidikan persekolahan, 
pembentukan kebiasaan positif untuk kehidupan pribadinya, 
sikap positif terhadap diri untuk memacu perkembangan diri 
sebagai pribadi, kemajuan masyarakat bangsa dan juga ilmu 
pengetahuan, adalah tujuan yang termasuk ke dalam kelompok 
tujuan pengembangan diri pribadi peserta didik.

Karakteristik pembelajaran IPS yang dilihat dari aspek tujuan yang 
cenderung mengarah kepada pemberdayaan intelektual peserta didik, maka 
dalam pelaksanaannya dapat digabungkan dengan pendekatan kontekstual, 
di mana salah satunya adalah dengan komponen-komponen yang dimiliki 
pada pendekatan kontekstual tersebut, yaitu: konstruktivisme, bertanya, 
menemukan, masyarakat belajar, permodelan dan penilaian sebenarnya. 
Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa pemberdayaan intelektual 
akan dapat dilatih melalui implementasi materi pelajaran IPS yang dikemas 
dalam pembelajaran IPS yang menggunakan pendekatan kontekstual. 
Hal ini terutama dapat dilihat dari komponen bertanya, menemukan, dan 
pemodelan. Di mana peserta didik harus mampu melakukan aktivitas belajar 
sendiri sesuai dengan tuntutan materi IPS yang memanfaatkan sumber 
belajar dan kemampuan belajar peserta didik sendiri dalam memperoleh 
pemahaman mengenai apa yang ia pelajari.

Pandangan berbeda dikemukakan oleh Sundawa (2006) yang  
mengategorisasikan karakteristik pembelajaran IPS yang dilihat 
dari aspek tujuan ini meliputi tiga aspek yang harus dituju dalam 
pengembangan pendidikan IPS, yaitu “aspek intelektual, kehidupan 
sosial, dan kehidupan individual. Pengembangan kemampuan intelektual 
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lebih didasarkan pada pengembangan disiplin ilmu itu sendiri, serta 
pengembangan akademik dan thinking skill. Tujuan intelektual berupaya 
untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami 
disiplin ilmu sosial, kemampuan berpikir, kemampuan proses dalam 
mencari informasi dan mengomunikasikan hasil temuan. Pengembangan 
kehidupan sosial berkaitan dengan pengembangan kemampuan dan 
tanggung jawab peserta didik sebagai anggota masyarakat. Tujuan ini 
mengembangkan kemampuan seperti berkomunikasi, rasa tanggung 
jawab sebagai warga negara dan warga dunia, kemampuan berpartisipasi 
dalam kegiatan kemasyarakatan dan bangsa. Termasuk dalam tujuan 
ini adalah pengembangan pemahaman dan sikap positif peserta didik 
terhadap nilai norma dan moral yang berlaku dalam masyarakat”.

Fokus utama dari program IPS adalah membentuk individu-individu 
yang memahami kehidupan sosialnya, aktivitas, dan interaksinya yang 
ditujukan untuk menghasilkan anggota masyarakat yang bebas, yang 
mempunyai rasa tanggung jawab untuk melestarikan, melanjutkan, 
dan memperluas nilai-nilai dan ide-ide masyarakat bagi generasi masa 
depan.

Ada tiga kajian utama berkenaan dengan dimensi tujuan 
pembelajaran IPS di SD/MI, yaitu pengembangan kemampuan berpikir 
peserta didik, pengembangan nilai dan etika, dan pengembangan 
tanggung jawab dan partisipasi sosial.

a. Pengembangan Kemampuan Berpikir Peserta Didik

Pengembangan kemampuan intelektual adalah pengembangan 
kemampuan  peserta didik dalam berpikir tentang ilmu-ilmu sosial dan 
masalah-masalah kemasyarakatan. Udin S. Winataputra mengemukakan 
bahwa “dimensi intelektual merujuk pada ranah kognitif terutama 
yang berkaitan dengan proses berpikir atau pembelajaran yang 
menyangkut proses kognitif bertaraf tinggi dari mulai kemampuan 
pemahaman sampai evaluasi”. S. Hamid Hasan menambahkan “bahwa 
proses berpikir mencakup pula kemampuan dalam mencari informasi, 
mengolah informasi, dan mengomunikasikan temuan” (Susanto, 2016: 
13).

Pengembangan kemampuan berpikir dalam bidang studi pendidikan 
IPS yang paling penting adalah berpikir kreatif dan inovatif. Kreatif atau 
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kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu 
yang baru (produk), baik berupa gagasan maupun karya nyata, yang 
relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya.

Definisi kreativitas di atas secara global lebih menekankan pada 
produk atau hasil berupa sesuatu yang baru, baik gagasan maupun karya 
nyata. Produk yang dianggap kreatif tersebut tidak hanya sesuatu yang 
baru dan berbeda dengan sebelumnya, namun menurut Amabile bahwa 
“suatu produk dikatakan kreatif apabila menurut penilaian orang yang 
ahli atau pengamat yang mempunyai kewenangan dalam bidang itu 
bahwa itu kreatif” (Susanto, 2016: 13-14). Dengan demikian, kreativitas 
merupakan kualitas suatu produk atau respons yang dinilai kreatif oleh 
pengamat yang ahli.  Jadi, setidaknya secara konseptual ada dua kategori 
bahwa produk tersebut dinilai kreatif, yaitu sebagai berikut.

1) Produk tersebut bersifat baru, unik, berguna, benar, atau bernilai 
dilihat dari segi kebutuhan tertentu.

2) Lebih bersifat heuristik, yaitu menampilkan metode yang masih 
belum pernah atau jarang dilakukan oleh orang lain sebelumnya.

Selanjutnya untuk mengetahui ciri atau indikator dari kemampuan 
berpikir bagi seseorang, menurut Guilford dalam Susanto (2016: 14) 
bahwa “ada lima sifat yang menjadi ciri kemampuan berpikir kreatif, 
yaitu kelancaran (fluency), keluwesan (flexibility), keaslian (originality), 
penguraian (elaboration) dan perumusan kembali (redefinition). 
Kelancaran adalah kemampuan untuk menghasilkan banyak gagasan. 
Keluwesan adalah kemampuan untuk mengemukakan bermacam-
macam pemecahan masalah atau pendekatan terhadap masalah. Keaslian 
adalah kemampuan untuk mencetuskan gagasan dengan cara-cara 
yang asli, tidak klise. Adapun elaborasi adalah kemampuan untuk 
menguraikan sesuatu secara terperinci, sedangkan redefinisi, adalah 
untuk meninjau suatu berdasarkan perspektif yang berbeda dengan 
apa yang sudah diketahui oleh banyak orang”.

b. Pengembangan Nilai dan Etika Sosial

S. Hamid Hasan mengartikan bahwa “nilai sebagai sesuatu yang menjadi 
kriteria suatu tindakan, pendapat atau hasil kerja itu bagus/positif atau 
tidak bagus/negatif. Franz Von Magnis menyatakan bahwa etika adalah 
penyelidikan filsafat tentang bidang moral, ialah bidang yang mengenai 
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kewajiban-kewajiban manusia, serta tentang yang baik dan yang buruk” 
(Susanto, 2016: 14).

Secara sederhana, dalam kehidupan sehari-hari orang mengartikan 
nilai dengan harga, sesuatu yang menjadi harga atau orang itu berharga. 
Namun, apabila dikaji secara mendalam pengertian nilai tidak hanya 
sebatas harga atau sesuatu yang penting saja. Nilai telah banyak di 
dikaji oleh para ahli sebagai realitas abstrak dalam kehidupan sosial 
dan kehidupan manusia. Oleh karena itu, nilai menempati posisi yang 
paling penting dalam hidup manusia, di mana di dalamnya dapat berupa 
keadilan, kejujuran, kebebasan, kedamaian, dan persamaan. Nilai itu 
sendiri bisa bersumber dari agama maupun dari tradisi humanistik.

Kata “nilai” yang dalam bahasa Inggris disebut value, dapat dimaknai 
sebagai harga. Akan tetapi, ketika harga tersebut dihubungkan dengan 
suatu objek atau persepsi dari suatu sudut pandang tertentu, harga yang 
terkandung di dalamnya memiliki tafsiran yang bermacam-macam. Ada 
harga menurut ilmu ekonomi, psikologi, sosiologi, antropologi, politik, 
maupun agama. Perbedaan tafsiran harga suatu nilai lahir bukan hanya 
disebabkan oleh perbedaan minat manusia terhadap hal yang material 
atau terhadap kajian-kajian ilmiah, tetapi lebih dari itu, harga suatu 
nilai perlu diartikulasikan untuk menyadari dan memanfaatkan makna-
makna kehidupan.

Menurut Sumantri, “nilai dapat dipahami sebagai kata hati yang 
terkandung dalam diri seseorang”. Allport mengemukakan bahwa 
“nilai adalah keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar 
pilihannya”. Begitu juga definisi yang dikemukakan oleh Fraenkel bahwa 
“nilai adalah ide atau konsep yang bersifat abstrak tentang apa yang 
dipikirkan seseorang atau dianggap penting oleh seseorang”. Djahiri 
memberikan ruang tentang nilai sebagai “sesuatu yang berharga, baik 
menurut standar logika (benar-salah), estetika (bagus-buruk), etika 
(adil, layak-tidak layak), agama (dosa dan haram-halal) dan hukum (sah-
absah), serta menjadi acuan dan/atau sistem keyakinan diri maupun 
kehidupannya”. 

Dengan demikian, nilai merupakan hal yang sangat pribadi 
sebagaimana ditegaskan oleh Allport dan Fraenkael tersebut. Dengan 
nilai tersebut, dapat membuat manusia bertindak berdasarkan keyakinan 
dirinya dan konsep nilai yang dimilikinya, sehingga setiap manusia 
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memiliki tingkat kekuatan nilai yang berbeda-beda dalam kehidupannya. 
Dalam praktiknya, seperti yang ditegaskan Djahiri bahwa “dalam setiap 
aktivitas dan perilaku manusia, nilai itu ada dan berkembang dalam 
berbagai gatra hidup dan IPOLEKSOSBUD-HANKAM kehidupan” 
(Susanto, 2016: 15).

Selanjutnya Kupperman (Mulyana, 2004: 9) mengatakan bahwa 
“nilai adalah patokan normatif yang memengaruhi manusia dalam 
menentukan pilihan di antara cara-cara tindakan alternatif”. Definisi 
ini memiliki tekanan utama pada norma sebagai faktor eksternal yang 
memengaruhi perilaku manusia. Definisi ini lebih mencerminkan 
pandangan sosiolog, sebagaimana sosiolog pada umumnya. Kupperman 
memandang norma sebagai salah satu bagian terpenting dari kehidupan 
sosial, sebab dengan penegakan norma seseorang justru dapat merasa 
tenang dan terbebas dari segala tuduhan masyarakat yang akan 
merugikan dirinya. Oleh sebab itu, itu salah satu bagian terpenting 
dalam proses pertimbangan nilai (value judgement) adalah pelibatan 
nilai-nilai normatif yang berlaku di masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa nilai berada pada lubuk 
hati yang paling dalam pada diri manusia, sehingga adakalanya 
manusia berani mengorbankan dirinya daripada mengorbankan nilai 
keyakinannya. Ini mengandung arti bahwa keyakinan nilai dalam 
diri manusia adalah segala-galanya, sudah bersatu dalam diri dan 
kehidupannya. Walaupun nilai ini bersifat abstrak, namun memiliki 
suatu tempat yang paling penting dalam kehidupan seseorang, sampai 
orang tersebut berani mengorbankan hidupnya untuk sebuah nilai. 
Nilai yang menjadi sesuatu yang abstrak dalam diri manusia, dan dapat 
diketahui melalui pola tingkah laku yang tampak dalam kehidupan 
sehari-hari.

Asmoro Achmadi menyatakan bahwa “istilah etika atau sering 
disebut dengan filsafat perilaku” (Asmoro Achmadi, 2005: 15). Menurut 
Ahmad Tafsir (2005: 40) bahwa “etika disebut juga dengan istilah nilai”. 
Sementara itu, Jan Hendrik Rapar (2005: 62) menyebutkan bahwa 
“etika merupakan istilah filsafat moral, yaitu salah satu cabang filsafat 
yang membicarakan tentang perilaku manusia, dengan penekanannya 
kepada hal-hal yang baik dan buruk. Dengan kata lain, etika adalah ilmu 
yang membahas tentang perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia, 
sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia”.
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Dalam pergaulan sehari-hari, orang memaknai etika sebagai perihal 
benar dan salah dalam sikap hidup manusia. Adapun menurut Kamus 
Besar Bahasa Indonesia, etika diartikan sebagai “ilmu tentang yang baik 
dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral, kumpulan asas atau 
nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah 
yang dianut masyarakat”. Adapun dilihat dari asal-usul katanya, etika 
berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yaitu yang berarti adat istiadat 
atau kebiasaan yang baik. 

Bertolak dari kata tersebut, akhirnya etika berkembang menjadi 
studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan, menurut 
ruang dan waktu yang berbeda, yang menggambarkan perangai manusia 
dalam kehidupan pada umumnya. Saat ini, etika telah menjadi sebuah 
studi yang menurut Fagothey etika adalah studi tentang kehendak 
manusia, yaitu kehendak yang berhubungan dengan keputusan tentang 
yang benar dan yang salah dalam tindak perbuatannya. Sejalan dengan 
itu, K. Bertens juga mengomentari mengenai peran etika, menurutnya 
bahwa “tidak semua yang bisa dilakukan dengan kemampuan ilmiah dan 
teknologi boleh dilakukan, bahwa manusia harus membatasi diri yaitu 
harus ditentukan berdasarkan kesadaran moral manusia” (Susanto, 
2016: 16-17).

Lebih lengkap Wiramiharja (2006: 158) menjelaskan tentang etika 
mencakup empat pengertian, yaitu:

1) etika merupakan sistem nilai kebiasaan yang penting dalam 
kehidupan kelompok manusia.

2) etika digunakan pada suatu di antara sistem-sistem khusus 
tersebut, yaitu moralitas yang melibatkan makna dari kebenaran 
dan kesalahan seperti salah dan malu.

3) etika adalah sistem moralitas itu sendiri mengacu pada prinsip-
prinsip moral aktual.

4) etika adalah suatu daerah dalam filsafat yang memperbincangkan 
telaahan etika dalam pengertian lain.

 Adapun menurut Abdullah (2005: 14) menyatakan bahwa makna 
dalam kenyataannya dapat dipakai dalam arti:

a) Nilai-nilai yang menjadi pegangan bagi seseorang yang atau kelompok 
dalam mengatur tingkah lakunya.
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b) Asas norma tingkah laku, tata cara melakukan, sistem perilaku, tata 
krama (kode etik).

c) Perilaku baik-buruk, boleh tidak boleh, suka tidak suka, senang 
tidak senang. Etika ini baru diakui apabila perilaku etis asas-
asas dan nilai-nilai yang terkandung menjadi ukuran baik buruk 
secara umum, diterima di masyarakat di suatu tempat. Istilah etis 
mengandung arti kegiatan yang mengatur kedisiplinan seseorang 
terhadap dirinya, terhadap sesamanya dan mengatur kehidupan 
sehari-hari. Ketetapan ini disusun sendiri secara sistematis mulai 
dari bangun tidur, melakukan aktivitas  atau kegiatan, istirahat 
sampai tidur kembali.

d) Ilmu tentang perbuatan yang baik buruk. Etika baru menjadi ilmu Bila 
disusun secara metodis dan sistematis yang terdiri dari asas-asas dan 
nilai baik buruk. Jadi, etika adalah suatu ilmu yang membicarakan 
masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat 
dinilai baik dan mana yang dinilai jelek dengan memperlihatkan amal 
perbuatan manusia sejauh yang dapat dicerna akal pikiran.

Dari beberapa ulasan di atas, dapat dipahami bahwa etika adalah ilmu 
tentang tingkah laku manusia yang berkenaan dengan ketentuan tentang 
kewajiban (kebenaran, kesalahan, kepatuhan) dan ketentuan tentang nilai 
(kebaikan dan keburukan). Etika adalah segala bentuk cara berpikir mengenai 
perilaku manusia di bawah pangkal tolak pandangan-pandangan baik dan 
buruk, dari norma-norma dan nilai-nilai pertanggungjawaban, dan pilihan.

c. Pengembangan Tanggung Jawab dan Partisipasi Sosial

Dimensi yang ketiga dalam pembelajaran IPS adalah mengembangkan 
tanggung jawab dan partisipasi sosial, yakni yang mengembangkan tujuan 
IPS dalam membentuk warga negara yang baik, ialah warga negara yang 
berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat.

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SD/MI harus 
memperhatikan kebutuhan anak yang berusia antara 6-12 tahun. 
Anak dalam kelompok usia 7-11 tahun menurut Piaget berada dalam 
perkembangan kemampuan intelektual/kognitifnya pada tingkatan 
konkret operasional. Mereka memandang dunia dalam keseluruhan 
yang utuh, dan menganggap tahun yang akan datang sebagai waktu yang 
masih jauh. Hal yang mereka pedulikan adalah sekarang (konkret), dan 
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bukan masa depan yang belum bisa mereka pahami (abstrak). Padahal 
bahan materi IPS penuh dengan pesan-pesan yang bersifat abstrak. 
Konsep-konsep seperti waktu, perubahan, kesinambungan (continuity), 
arah mata angin, lingkungan, ritual, akulturasi, kekuasaan, demokrasi, 
nilai, peranan, permintaan, atau kelangkaan adalah konsep-konsep 
abstrak yang dalam program studi IPS harus diajarkan kepada peserta 
didik SD/MI.

Berbagai cara dan teknik pembelajaran dikaji untuk memungkinkan 
konsep-konsep abstrak itu dipahami anak. Bruner memberikan 
pemecahan berbentuk jembatan Bailey untuk mengkonkretkan yang 
abstrak itu dengan enactive, iconic, dan symbolic melalui percontohan 
dengan gerak tubuh, gambar, bagan, peta, grafik, lambang, keterangan 
lanjut, atau elaborasi dalam kata-kata yang dapat dipahami peserta 
didik. Itulah sebabnya IPS SD bergerak dari yang konkret ke yang 
abstrak dengan mengikuti pola pendekatan lingkungan yang semakin 
luas (expanding environment approach) dan pendekatan spiral dengan 
memulai dari yang mudah kepada yang sukar, dari yang sempit menjadi 
lebih luas, dari yang dekat ke yang jauh, dan seterusnya. Dunia-negara 
tetangga-negara-provinsi-kota atau kabupaten-kecamatan-kelurahan 
atau desa-RT/RW-tetangga-keluarga.

Supriatna menyatakan bahwa “pendidikan IPS SD/MI disajikan 
dalam bentuk synthetic science, karena basis dari disiplin ini terletak pada 
fenomena yang telah diobservasi di dunia nyata. Konsep, generalisasi, 
dan temuan-temuan penelitian dari synthetic science ditentukan setelah 
fakta terjadi atau diobservasi, dan tidak sebelumnya, walaupun 
diungkapkan secara filosofis. Para peneliti menggunakan logika, analisis, 
dan keterampilan lainnya untuk melakukan inkuiri terhadap fenomena 
secara sistematik. Agar diterima, hasil temuan dan prosedur inkuiri 
harus diakui secara public" (Supriatna, 2007). 

Karakteristik pembelajaran IPS  antara lain:

1) Ilmu pengetahuan sosial merupakan gabungan dari unsur-unsur 
geografi, sejarah, ekonomi, hukum dan politik, kewarganegaraan, 
sosiologi, bahkan juga bidang humaniora, pendidikan, dan agama.

2) Standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS dari struktur keilmuan 
geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi yang dikemas sedemikian 
rupa sehingga menjadi pokok bahasan atau tema tertentu. 
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3) Standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS juga menyangkut 
berbagai masalah sosial yang dirumuskan dengan pendekatan 
interdisipliner.

4) Standar kompetensi dan kompetensi dasar dapat menyangkut 
peristiwa dan perubahan kehidupan masyarakat dengan prinsip 
sebab akibat, kewilayahan, adaptasi dan pengolahan lingkungan, 
struktur, proses dan masalah sosial, serta upaya-upaya perjuangan 
hidup agar survive seperti pemenuhan kebutuhan, kekuasaan, 
keadilan, dan jaminan keamanan (Depdiknas, 2006: 5).

5) Standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS menggunakan tiga 
dimensi dalam mengkaji dan memahami fenomena sosial, serta 
kehidupan manusia secara keseluruhan.

Sifat IPS sama dengan studi sosial, yaitu praktis, interdisipliner, 
dan diajarkan dari perguruan dasar sampai perguruan tinggi. IPS yang 
diajarkan pada pendidikan dasar dan menengah menjadi dasar pengantar 
bagi mempelajari IPS/studi sosial maupun ilmu sosial di perguruan 
tinggi. Kerangka kerjanya dapat saling melengkapi. Hasil penelaahan 
IPS, dapat dimanfaatkan oleh ilmu sosial, begitu pula sebaliknya.

2. Karakteristik Dilihat dari Aspek Ruang Lingkup Materi

Jika ditinjau dari ruang lingkup materinya, maka bidang studi IPS memiliki 
karakteristik sebagai berikut.

a. Menggunakan pendekatan lingkungan yang luas.

b. Menggunakan pendekatan terpadu antarmata pelajaran yang sejenis.

c. Berisi materi konsep, nilai-nilai sosial, kemandirian, dan kerja sama.

d. Mampu memotivasi peserta didik untuk aktif, kreatif, dan inovatif, dan 
sesuai dengan perkembangan anak.

e. Mampu meningkatkan keterampilan peserta didik dalam berpikir dan 
memperluas cakrawala budaya.

Berdasarkan uraian di atas, maka kajian bidang studi IPS ini 
mencakup lingkungan sosial, ilmu bumi, ekonomi, dan pemerintahan.

3. Karakteristik Dilihat dari Aspek Pendekatan Pembelajaran

Bidang studi IPS sejak mulai kurikulum 1975 dan 1984 menggunakan 
pendekatan integratif. Pendekatan lain dalam bidang studi IPS cenderung 
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bersifat praktik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Aspek 
yang ditonjolkan dalam pendekatan ini adalah aspek perilaku dan aspek 
sosial, serta nilai eksistensi peserta didik dalam menghadapi suatu nilai 
kebersamaan kepemilikan hak dan kewajiban sebagai makhluk sosial. Sejak 
inilah, maka pada 1994, pergeseran karakteristik bidang studi IPS ini berbeda 
sekali dengan karakteristik kurikulum sebelumnya, yaitu lebih cenderung 
kepada pendekatan multidisipliner dan integratif.

Karakteristik materi yang tergolong dalam ilmu-ilmu sosial dalam 
bidang studi IPS ini dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok umum, 
yaitu kelompok struktur ilmu bersifat sosial dan kelompok struktur 
ilmu yang bersifat generalisasi. Pertama, struktur ilmu pengetahuan yang 
bersifat sosial. Semua materi dalam disiplin ilmu sosial bermula dari 
kenyataan, fakta dan realitas sosial, perubahan sosial dan pergeseran 
sosial yang dialami oleh individu di manapun ia berada. Dari sejumlah 
pengalaman nyata inilah, maka kembali direduksi menjadi tulisan-
tulisan teks ataupun penjelasan visual dan verbal bahkan audio dengan 
maksud memberikan balikan terhadap kesesuaian realitas dengan 
kehendak, keinginan, dan tujuan masa depan individu dalam konteks 
sosial selanjutnya. 

Berdasarkan kondisi tersebut, maka lahirlah karya-karya tulisan 
dalam bentuk buku-buku yang berisi tentang beberapa konsep mengenai 
realitas sosial tersebut. Dengan cakupan dan daya sebar, serta analisis 
yang luas, maka kekayaan konsep inilah yang menjadi ciri khas dan 
menjadi trade mark dari bidang studi IPS, yaitu sebagai mata pelajaran 
yang berisikan konsep-konsep sosial. Di sisi lain, karakteristik dari 
tinjauan konsep ini kadang menjadi suatu kecenderungan yang 
sedikit tidak menyenangkan. Padahal jika dikaji lebih mendalam, 
maka setiap ilmu pengetahuan pada dasarnya terlahir dan melahirkan 
konsep-konsep. Perbaikan ke arah peningkatan kualitas konsep dalam 
bidang studi IPS ini sangat diperlukan sekali. Hal ini bisa dilakukan 
melalui pengembangan pembelajaran IPS yang ditujukan pada konteks 
permasalahan kehidupan peserta didik sehari-hari, atau lebih dikenal 
dengan pengondisian pembelajaran kontekstual.

Kedua, struktur ilmu pengetahuan yang bersifat generalisasi. 
Kembali kepada produk karakteristik materi yang bersifat konsep, di 
sini produk akhirnya adalah kemampuan manusia dalam masyarakat 
untuk bisa menerapkan, menguji, dan mengkonstruksi kembali apa yang 
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seharusnya dikembangkan dalam bidang ilmu sosial ini. Dalam rangka 
menemukan produk dan kontrol sosial yang memenuhi kebutuhan 
keilmuan ini, maka diperlukan suatu generalisasi dari kajian dan analisis 
konsep yang telah diterapkan di masyarakat sebelumnya. Dengan 
demikian, siklus perkembangan bidang keilmuan bidang studi IPS ini 
akan terus mampu mengakomodasi dan menampung, serta memberikan 
arah perkembangan keilmuan yang dinamis dalam kehidupan manusia 
sampai akhir zaman. Karakteristik kedua inilah yang menjadi cikal bakal 
apakah bidang studi IPS ini mampu memberikan pemenuhan kebutuhan 
keilmuan dalam pemikiran-pemikiran manusia tentang masalah sosial, 
pergeseran sosial, dan perubahan sosial, serta alternatif pemecahannya.

Karakteristik materi IPS yang bersifat generalisasi ini dapat terlihat 
dari bentuk-bentuk perilaku implementasi peserta didik maupun 
pendidik dalam menunjukkan perilaku yang memang diambil dari 
hasil pikir dan belajar berdasarkan kajian-kajian ilmu sosial dalam 
bidang studi IPS. Contohnya, perilaku sadar akan rasa kebangsaan, jiwa 
patriot, hidup rukun, dan gotong royong, serta mampu menciptakan 
bentuk-bentuk interaksi sosial yang modern seiring dengan perubahan 
budaya masyarakat tertentu. Suatu kesadaran akan manfaat generalisasi 
dari konsep-konsep materi yang dipelajari dalam bidang studi IPS 
pada dasarnya sangat berguna dan akan menentukan arah pemikiran 
manusia dalam menciptakan hasil-hasil pikir yang lainnya seperti 
dalam bidang-bidang ilmu lain. Pada akhirnya, karakteristik materi IPS 
yang bersifat generalisasi ini akan menjadi trade mark keunggulan dari 
kelompok-kelompok ilmu sosial dalam konteks kehidupan manusia di 
masa sekarang dan yang akan datang.

B. Dimensi Pembelajaran IPS

1. Dimensi Pengetahuan (Knowledge)

Setiap orang memiliki wawasan tentang pengetahuan sosial yang 
berbeda-beda. Ada yang berpendapat bahwa pengetahuan sosial 
meliputi peristiwa yang terjadi di lingkungan masyarakat tertentu. 
Ada pula yang mengemukakan bahwa pengetahuan sosial mencakup 
keyakinan-keyakinan dan pengalaman belajar peserta didik. Secara 
konseptual, pengetahuan (knowledge) hendaknya mencakup fakta, 
konsep, dan generalisasi yang dipahami oleh peserta didik.
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Fakta adalah data yang spesifik tentang peristiwa, objek, orang, dan 
hal-hal yang terjadi (peristiwa). Dalam pembelajaran IPS, diharapkan 
peserta didik dapat mengenal berbagai jenis fakta khususnya yang terkait 
dengan kehidupannya. Beberapa fakta yang dapat dibelajarkan kepada 
peserta didik kelas I, misalnya sebagai berikut.

a. Ada sepuluh peserta didik di kelas yang memiliki mainan.

b. Peserta didik perempuan berjumlah lima belas orang.

c. Peserta didik laki-laki bermain bola pada hari Sabtu.

Bachtiar dalam (Supardan, 2011: 50), mengemukakan bahwa “fakta 
merupakan abstraksi dari kenyataan yang diamati, yang sifatnya terbatas 
dan dapat diuji kebenarannya secara empiris”. Begitupula menurut Sapriya 
(2009: 49), bahwa “pada dasarnya, fakta yang disajikan untuk para peserta 
didik hendaknya disesuaikan dengan usia dan tingkat kemampuan 
berpikirnya. Secara umum, fakta untuk peserta didik SD hendaknya berupa 
peristiwa, objek, dan hal-hal yang bersifat konkret. Oleh karena itu, guru 
perlu mengupayakan agar fakta disesuaikan dengan karakteristik peserta 
didik di kelas masing-masing”.

Schwab mengemukakan bahwa “konsep merupakan abstraksi, suatu 
konstruksi logis yang terbentuk dari kesan, tanggapan, dan pengalaman-
pengalaman kompleks” (Schwab dalam Supardan, 2011: 52). Konsep 
merupakan kata-kata atau frasa yang mengelompok, berkategori, dan 
memberi arti terhadap kelompok fakta yang berkaitan. Konsep merujuk 
pada suatu hal atau unsur kolektif yang diberi label. Namun, konsep 
akan selalu direvisi disesuaikan dengan tingkat pemahaman peserta 
didik. Beberapa contoh konsep menurut disiplin ilmu-ilmu sosial 
(Sapriya, 2009: 49), sebagai berikut.

1) Sejarah, contohnya antara lain tradisi, perubahan, kontinuitas, konflik, 
kooperasi, nasionalisme, kolonialisme, imperialisme, dan revolusi.

2) Psikologi, contohnya antara lain perilaku, kerja kelompok, hubungan 
antarkelompok, persepsi, fungsi individu, keragaman, dan 
pengembangan.

3) Geografi, contohnya antara lain lokasi, pola ruang, jarak, saling, wilayah, 
distribusi, lingkungan, perubahan, tempat, dan difusi budaya. 

4) Antropologi, contohnya  antara lain budaya, tradisi, keyakinan, 
akulturasi, kekerabatan, adaptasi, ritual, perubahan, budaya, dan 
etnosentris.
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5) Politik, contohnya pengambilan keputusan, otoritas, kekuasaan, negara, 
konflik, hak asasi manusia, keadilan, tanggung jawab, dan demokrasi.

6) Sosiologi, contohnya masyarakat, sosialisasi, peran, status, 
stratifikasi sosial, norma dan sanksi, nilai, konflik sosial, mobilitas  
sosial, dan otoritas.

7) Ekonomi, contohnya produksi, distribusi, spesialisasi, pembagian kerja, 
konsumsi, kelangkaan, permintaan, penawaran, saling ketergantungan, 
dan teknologi.

Konsep dasar yang relevan untuk pembelajaran IPS diambil 
terutama dari disiplin ilmu-ilmu sosial. Banyak konsep yang terkait 
dengan lebih dari satu disiplin, isu-isu sosial, dan tema-tema yang 
berasal dari banyak disiplin ilmu sosial. Konsep-konsep tersebut 
tergantung pula pada jenjang dan kelas sekolah, misalnya konsep 
keluarga dapat diambil dari sejarah, antropologi, sosiologi, bahkan 
ekonomi. Demikian pula konsep pariwisata dapat diperoleh dari disiplin 
geografi, sosiologi, sejarah, bahkan politik.

Konsep yang dibentuk secara multidisiplin, seperti multikultural, 
lingkungan, urbanisasi, perdamaian dan globalisasi berasal dari konsep 
disiplin tradisional dan menjadi pemerkaya bagi kajian IPS. Konsep-
konsep ini muncul karena adanya kepedulian dan persepsi sosial serta 
munculnya permasalahan sosial yang semakin kompleks. Hal ini telah 
dipandang sebagai cara alternatif dalam mengorganisasikan konsep 
konsep IPS.

Generalisasi merupakan suatu ungkapan atau pernyataan dari dua atau 
lebih konsep yang saling terkait. Generalisasi memiliki tingkat kompleksitas 
isi, disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Misalnya: (1) 
Apabila orang tidak mau memelihara hewan peliharaannya, maka hewan 
tersebut pasti mati. (2) Memelihara hewan peliharaan dapat berakibat bagi 
orang lain disamping bagi pemiliknya sendiri.

Pengembangan konsep dan generalisasi adalah proses mengorganisir 
dan memaknai sejumlah fakta dan cara hidup bermasyarakat. 
Merumuskan generalisasi dan mengembangkan konsep merupakan 
tujuan pembelajaran IPS yang harus dicapai oleh para peserta didik 
dengan bimbingan guru. Misalnya, bagi peserta didik kelas rendah, 
rumusan generalisasi disesuaikan dengan konsep dan tingkat 
kemampuan berpikir. Semakin bertambah usia seseorang, semakin 
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berbeda dalam kemampuan bekerja. Perubahan dalam teknologi dapat 
mengakibatkan perubahan yang tidak diperkirakan, mungkin baik 
atau buruk. Hubungan antara generalisasi dan fakta bersifat dinamis.  
Memperkenalkan informasi baru yang yang dapat mendorong peserta 
didik untuk merumuskan generalisasi merupakan cara yang baik untuk 
mengkondisikan terjadinya proses belajar bagi peserta didik. Dengan 
informasi baru, para peserta didik dapat mengubah dan memperbaiki 
generalisasi yang telah dirumuskannya terdahulu.

2. Dimensi Keterampilan (Skill)

Sapriya menyatakan bahwa “pendidikan IPS memperhatikan dimensi 
keterampilan di samping pemahaman dalam dimensi pengetahuan. 
Kecakapan mengolah dan menerapkan informasi merupakan 
keterampilan yang sangat penting untuk mempersiapkan peserta didik 
menjadi warga negara yang mampu berpartisipasi secara cerdas dalam 
masyarakat demokratis. Oleh karena itu, berikut diuraikan sejumlah 
keterampilan yang diperlukan sehingga menjadi unsur dalam dimensi 
IPS dalam proses pembelajaran antara lain keterampilan meneliti, 
keterampilan berpikir, keterampilan partisipasi sosial, dan keterampilan 
berkomunikasi. Semua keterampilan ini dalam proses pembelajaran IPS 
sangat diperlukan dan akan memberikan kontribusi dalam proses inkuiri 
sebagai pendekatan utama dalam pembelajaran IPS” (Sapriya, 2009: 51).

a. Keterampilan Meneliti

Keterampilan ini diperlukan untuk mengumpulkan dan mengolah data. Tentu 
banyak definisi atau pengertian penelitian. Namun, secara umum penelitian 
mencakup sejumlah aktivitas sebagai berikut.

1) Mengidentifikasi dan mengungkapkan masalah atau isu.

2) Mengumpulkan dan mengolah data.

3) Menafsirkan data.

4) Menganalisis data.

5) Menilai bukti-bukti yang ditemukan.

6) Menyimpulkan.

7) Menerapkan hasil temuan dalam konteks yang berbeda.

8) Membuat pertimbangan nilai.
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b. Keterampilan Berpikir 

Sejumlah keterampilan berpikir banyak berkontribusi terhadap 
pemecahan masalah dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat secara 
efektif. Untuk mengembangkan keterampilan berpikir pada diri peserta 
didik, perlu ada penguasaan terhadap bagian-bagian yang lebih khusus 
dari keterampilan berpikir tersebut, serta melatihnya di kelas. Misalnya, 
seperti apa keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatif? Bagaimana 
melatih keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatif bagi peserta 
didik? Jenis keterampilan berpikir ini dapat membantu para peserta 
didik dalam proses pembelajaran aktif di kelas. Beberapa keterampilan 
berpikir yang perlu dikembangkan oleh guru di kelas untuk para peserta 
didik meliputi:

1) mengkaji dan menilai data secara kritis;

2) merencanakan;

3) merumuskan faktor sebab dan akibat;

4) memprediksi hasil dari suatu kegiatan atau peristiwa;

5) menyarankan apa yang akan ditimbulkan dari suatu peristiwa atau 
perbuatan;

6) curah pendapat atau brainstorming;

7) berspekulasi tentang masa depan;

8) menyarankan berbagai solusi alternatif;

9) mengajukan pendapat dari perspektif yang berbeda.

c. Keterampilan Partisipasi Sosial

Dalam belajar IPS, peserta didik perlu dibelajarkan bagaimana 
berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. Keahlian bekerja 
dalam kelompok sangat penting karena dalam kehidupan bermasyarakat 
begitu banyak orang menggantungkan hidup melalui kelompok. 
Beberapa keterampilan partisipasi sosial yang perlu dibelajarkan oleh 
guru meliputi:

1) mengidentifikasi akibat dari perbuatan dan pengaruh ucapan terhadap 
orang lain;

2) menunjukkan rasa hormat dan perhatian kepada orang lain;

3) berbagi tugas dan pekerjaan dengan orang lain;
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4) berbuat efektif sebagai anggota kelompok;

5) mengambil berbagai peran kelompok;

6) menerima kritik dan saran;

7) menyesuaikan kemampuan dengan tegas yang harus diselesaikan.

d. Keterampilan Berkomunikasi

Pembelajaran merupakan upaya untuk mendewasakan seorang anak 
manusia. Salah satu ciri seorang yang dewasa adalah mereka yang 
mampu berkomunikasi dengan orang lain dengan baik. Oleh karena itu, 
pengembangan keterampilan berkomunikasi merupakan aspek yang 
penting dari pendekatan pembelajaran IPS dalam inkuiri sosial. Setiap 
peserta didik perlu diberi kesempatan untuk mengungkapkan pemahaman 
dan perasaannya secara jelas, efektif, dan kreatif. Walaupun bahasa tulis dan 
lisan telah menjadi alat berkomunikasi yang paling biasa, guru hendaknya 
selalu mendorong peserta didik untuk mengungkapkan gagasannya dalam 
bentuk lain, seperti dalam film drama, seni (suara, tari, lukis), pertunjukan 
foto, bahkan dalam bentuk peta. Para peserta didik hendaknya dimotivasi 
agar menjadi pembicara dan pendengar yang baik.

3. Dimensi Tindakan (Action)

Tindakan sosial merupakan dimensi PIPS yang penting karena tindakan 
dapat memungkinkan peserta didik menjadi peserta didik yang aktif. 
Merekapun dapat belajar berlatih secara konkret dan praktis. Dengan 
belajar dari apa yang diketahui dan terpikirkan tentang isu-isu sosial 
untuk dipecahkan sehingga jelas apa yang akan dilakukan dan bagaimana 
caranya, para peserta didik menjadi warga negara yang efektif di 
masyarakat.

Dimensi tindakan sosial dapat dibelajarkan pada semua jenjang 
dan semua tingkatan kelas kurikulum IPS. Dimensi tindakan sosial untuk 
pembelajaran IPS meliputi tiga model aktivitas sebagai berikut (Susanto, 
2016: 30).

a. Percontohan kegiatan dalam memecahkan masalah di kelas seperti 
cara bernegosiasi dan bekerja sama. Misalnya, peserta didik usia 
lima tahun bercurah pendapat dengan gurunya tentang tempat-
tempat piknik apa saja sebagai alternatif dan mana yang akan 
dipilih.
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b. Berkomunikasi dengan anggota masyarakat dapat diciptakan, 
misalnya dengan kelompok masyarakat pecinta lingkungan, 
masyarakat perajin, masyarakat petani, pedagang, dan melakukan 
survei, pengamatan, serta wawancara dengan pedagang di pasar 
tradisional.

c. Pengambilan keputusan dapat menjadi bagian kegiatan kelas, 
khususnya pada saat peserta didik diajak untuk melakukan inkuiri.

C. Nilai-nilai Keteladanan dalam Pembelajaran IPS
Keteladanan merupakan syarat utama dalam suatu proses pendidikan. 
Tidak ada makna pendidikan jika tidak ada keteladanan. Suyanto 
memandang bahwa “pendidikan memiliki tiga proses yang saling 
memengaruhi dan saling terkait satu sama lain, yaitu: (1) sebagai proses 
pembentukan kebiasaan (habit formation); (2) sebagai proses pengajaran 
dan pembelajaran (teaching and learning proses); dan (3) sebagai proses 
keteladanan yang dilakukan oleh para guru (role model)” (Suyanto dalam 
Susanto, 2016: 38).

Keberhasilan menerapkan teori keteladanan dalam pendidikan 
diakui oleh tokoh-tokoh barat. Salah satu teori keteladanan 
diperkenalkan melalui belajar sosial dengan istilah social learning theory 
(teori belajar sosial) yang tokoh utamanya bernama Albert Bandura. 
Ia merupakan seorang psikolog pada Universitas Stanford Amerika 
Serikat. Teori ini disebut juga dengan teori observating learning, belajar 
observational/pengamatan yang menyatakan bahwa manusia dalam 
hidupnya mempunyai sikap saling ketergantungan dengan manusia 
lain, demikian pula dalam belajar, manusia banyak dipengaruhi oleh 
keadaan di sekililingnya. Oleh karena ini, Bandura dalam teori belajar 
sosial memandang tingkah laku manusia timbul sebagai hasil interaksi 
antara lingkungan dan skema kognitif manusia itu sendiri. Adanya 
keterbukaan seseorang terhadap lingkungannya akan membuka peluang 
memperoleh pelajaran sebanyak-banyaknya, begitu banyak yang dapat 
diamati dan dipikirkan untuk diambil pelajaran darinya.

Teori belajar sosial menekankan perlunya imitation (peniruan) 
terhadap proses perkembangan sosial dan moral peserta didik. Seorang 
anak atau peserta didik dapat meniru suatu tindakan melalui proses 
pengamatan yang diperoleh dari apa yang dilihat, didengar, dan 
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dirasakan. Oleh karena itu, sangat penting bagi seorang pendidik untuk 
memainkan peran sebagai model atau tokoh yang menjadi contoh dan 
teladan bagi anak didiknya. Miller dan Dollard menyatakan bahwa 
tingkah laku manusia dipelajari melalui prinsip-prinsip psikolog belajar, 
yaitu dorongan, isyarat, tingkah laku balas, dan ganjaran (Sarwono, 
2002: 23), uraiannya sebagai berikut.

1. Dorongan merupakan rangsangan kuat dari dalam individu yang 
mendorongnya untuk bertingkah laku, dorongan itulah yang 
membuat seseorang terpaksa harus meniru tingkah laku orang lain 
untuk berbuat, dorongan muncul disebabkan adanya kebutuhan 
yang mesti terpenuhi, seperti rasa lapar mendorong untuk makan, 
haus mendorong untuk minum.

2. Isyarat merupakan rangsangan yang menentukan tingkah laku balas 
yang akan timbul, misalnya uluran tangan merupakan isyarat bagi 
seseorang untuk berjabat tangan.

3. Tungkah laku balas merupakan reaksi individu terhadap rangsangan 
yang timbul didasarkan pada tingkah laku bawaan, apabila tingkah 
laku itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka individu 
tersebut belajar dengan cara mencoba dan ralat (trial and error 
learning), untuk mengurangi belajar dengan coba dan ralat ini, 
seseorang akan meniru tingkah laku orang lain untuk memberikan 
tingkah laku balas yang tepat.

4. Ganjaran merupakan rangsangan yang menetapkan apakah suatu 
tingkah laku balas akan diulang atau tidak pada kesempatan lain, 
dengan adanya pemberian ganjaran, maka seseorang akan tahu 
tingkah lakunya tepat atau tidak.

Selanjutnya, ada tiga mekanisme dalam membahas tingkah laku 
tiruan, yaitu:

a. Tingkah laku sama (same behavior);

b. Tingkah laku tergantung (matched dependent behavior); dan

c. Tingkah laku salinan (copying).

Sarwono menjelaskan bahwa “tingkah laku sama terjadi apabila ada 
dua yang yang bertingkah laku sama terhadap rangsangan atau isyarat. 
Tingkah laku tergantung timbul akibat adanya kebutuhan untuk meniru 
seseorang terhadap orang lain. Hal ini dikarenakan satu pihak ada yang 
lebih pintar, lebih dewasa, atau lebih mampu dari pada pihak lainnya. 
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Adapun tingkah laku salinan didasarkan pada tingkah laku seseorang 
yang dijadikan model atau contoh untuk memperbaiki tingkah lakunya 
sehingga sesuai dengan tingkah laku model yang dicontoh” (Sarwono, 
2002: 24).

Teori keteladanan tersebut hendaknya dapat diaplikasikan dalam 
dunia pendidikan karena keteladanan memberikan kontribusi yang 
amat besar dalam pendidikan, khususnya kepada pendidik. Pendidik 
merupakan model atau contoh bagi anak didiknya. Oleh karena itu, 
seorang pendidik hendaknya berperilaku teladan agar anak didiknya 
dapat mencontoh dan meniru apa pun yang dilakukan gurunya. 

Sekolah seharusnya menjadi basis penting bagi peserta didik untuk 
menemukan keteladanan di tengah krisis keteladanan yang saat ini 
terjadi. Pendidik atau guru selayaknya menjadi figur atau teladan kedua 
setelah orang tua bagi peserta didik. Banyak usaha yang dapat dilakukan 
oleh guru agar menjadi pribadi teladan dalam proses pembelajaran 
dalam rangka pembentukan akhlak atau karakter peserta didik. Salah 
satunya adalah guru memperkenalkan totoh-tokoh teladan dengan 
cara mengajak peserta didik untuk banyak membaca sirah nabi, juga 
profil orang-orang saleh dan para pahlawan, baik tokoh lokal, nasional, 
maupun tokoh dunia. Internalisasi bacaan inilah yang akan menbentuk 
pribadi terpuji dan menjadi salah satu panutan atau teladan bagi anak 
didik.

D. Pembelajaran IPS dalam Meningkatkan Keterampilan 
Sosial

Tujuan mata pelajaran IPS salah satunya adalah agar peserta didik 
memiliki kemampuan dasar berpikir logis dan kritis, serta memiliki 
keterampilan sosial. Keterampilan sosial adalah perilaku yang perlu 
dipelajari dan dikuasai atau dimiliki oleh peserta didik karena dengan itu 
memungkinkan dirinya dapat berinteraksi untuk memperoleh respons 
positif dan menghindari respons negatif. Keterampilan sosial adalah 
rangkaian kompetensi penting bagi peserta didik untuk memulai dan 
memelihara hubungan sosial positif dengan teman sebaya, pengajar 
atau lingkungan masyarakat lainnya. 

Cavel menyatakan bahwa “keterampilan sosial merupakan bagian 
dari kompetensi sosial. Kompetensi sosial terdiri dari tiga konstruk, 
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yaitu penyesuaian sosial, performansi sosial, dan keterampilan sosial. 
Bagi seorang anak, keterampilan dan kompetensi sosial merupakan 
faktor penting untuk memulai dan memiliki hubungan sosial dan 
dinilai oleh sebaya. Anak yang tidak memiliki kompetensi sosial akan 
kesulitan dalam memulai dan menjalin hubungan yang positif dengan 
lingkungannya, bahkan boleh jadi akan ditolak atau diabaikan oleh 
lingkungannya” (Cavel dalam Susanto, 2016: 42).

Selain itu, menurut Sjamsuddin dan Maryani bahwa “keterampilan 
sosial adalah suatu kemampuan secara cakap yang tampak dalam 
tindakan, mampu mencari, memilih dan mengolah informasi, mampu 
mempelajari hal-hal baru yang memecahkan masalah sehari-hari, 
memiliki keterampilan berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan, 
memahami, menghargai dan mampu bekerja sama dengan orang lain 
yang majemuk, mampu mentransformasikan kemampuan akademik 
dan beradaptasi dengan perkembangan masyarakat global” (Sjamsuddin 
dan Maryani, 2008: 6). 

Ditambahkan Hersen dan Bellack bahwa “konsep khusus situasi 
menyatakan bahwa efektivitas suatu perilaku tergantung pada konteks 
dan parameter situasi, maka individu yang memiliki keterampilan sosial 
akan lebih efektif karena ia mampu memilih dan melakukan perilaku 
yang tepat sesuai dengan tuntutan lingkungan” (Hersen & Bellack 
dalam Susanto, 2016: 42). Berdasarkan prinsip situasi ini, sulit untuk 
menyusun daftar lengkap tentang keterampilan sosial apa yang harus 
dimiliki anak agar selalu berhasil dalam sosialisasi karena sebagaimana 
kehidupan sosial, kesempatan untuk berhasil secara sosial juga dapat 
berubah sesuai waktu, konteks, dan budaya.

Beberapa keterampilan sosial yang pada umumnya dibutuhkan oleh 
seseorang agar berhasil dalam interaksi sosial yang terdiri dari pikiran, 
pengaturan emosi, dan perilaku yang tampak, yaitu:

1. memahami pikiran, emosi dan tujuan atau maksud orang lain;

2. menangkap dan mengolah informasi tentang partner sosial, serta 
lingkungan pergaulan yang potensial menimbulkan terjadinya 
interaksi.

3. menggunakan berbagai cara yang dapat digunakan untuk memulai 
pembicaraan atau interaksi dengan orang lain, memeliharanya, dan 
mengakhirinya dengan cara yang positif;
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4. memahami konsekuensi dari sebuah tindakan sosial, baik bagi diri 
sendiri maupun bagi orang lain atau target tindakan tersebut;

5. membuat nilai moral yang matang yang dapat mengarahkan tindakan 
sosial;

6. bersikap sungguh-sungguh dan memperhatikan kepentingan orang 
lain;

7. mengekspresikan emosi positif dan menghambat emosi negatif secara 
tepat;

8. menekan perilaku negatif yang disebabkan karena adanya pikiran 
dan perasaan negatif tentang partner sosial;

9. berkomunikasi secara verbal dan nonverbal agar partner sosial 
memahaminya;

10. memperhatikan usaha komunikasi orang lain dan memiliki 
kemampuan untuk memenuhi permintaan partner sosial (Schneider, 
et, al., dalam Susanto, 2016: 42-43).

Pendapat lain mengenai keterampilan sosial yang perlu dimiliki 
peserta didik mencakup:

a. Living and working together, yaitu keterampilan untuk hidup dan 
bekerja sama.

b. Learning self-control and self-direction, yaitu keterampilan untuk 
mengontrol diri dan orang lain.

c. Sharing ideas and experience with other, yaitu keterampilan untuk saling 
berinteraksi antara satu dan yang lainnya, saling bertukar pikiran 
dan pengalaman sehingga tercipta suasana yang menyenangkan bagi 
setiap anggota dari kelompok tersebut (Jarolemik dalam Susanto, 
2016: 43).

Cara-cara keterampilan sosial yang dapat dikembangkan kepada 
peserta didik, antara lain membuat rencana dengan orang lain, 
berpartisipasi dalam usaha meneliti sesuatu, berpartisipasi produktif 
dalam diskusi kelompok, menjawab secara sopan pertanyaan orang lain, 
memimpin diskusi kelompok, bertindak secara bertanggung jawab, 
dan menolong orang lain. Salah satu indikator bahwa seorang peserta 
didik dikatakan mampu berketerampilan sosial tatkala ia mampu 
berkomunikasi dengan baik sesuai aturan dengan sesamanya dalam 
sebuah kelompok. Keterampilan sosial bukanlah kemampuan yang  
dibawa individu sejak lahir, tetapi diperoleh melalui proses belajar, 
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baik belajar dari orang tua sebagai figur yang paling pertama dan dekat 
dengan anak, maupun belajar dengan teman sebaya dan lingkungan 
sekitarnya.

Keterampilan sosial dalam aplikasinya dapat dilihat dalam beberapa 
bentuk perilaku yaitu:

1) Perilaku yang berhubungan dengan diri sendiri atau perilaku yang 
bersifat intrapersonal, seperti mengontrol emosi, menyelesaikan 
permasalahan sosial secara tepat, memproses informasi dan 
memahami perasaan orang lain.

2) Perilaku yang berhubungan dengan orang lain atau perilaku yang 
bersifat interpersonal, seperti memulai interaksi dan komunikasi 
dengan orang lain.

3) Perilaku yang berhubungan dengan akademis, seperti mematuhi 
peraturan dan melakukan apa yang diminta oleh guru.

Ketiga indikator tersebut apabila telah tertanam dengan baik pada 
diri setiap peserta didik, maka akan membuahkan hasil yang memuaskan 
yang berupa penyesuaian terhadap lingkungan sosial dan memecahkan 
masalah sosial yang dihadapi, serta mampu mengembangkan aspirasi dan 
menampilkan diri sebagai ciri yang saling menghargai, mandiri, mengetahui 
tujuan hidup, disiplin, dan mampu membuat keputusan.

Kompetensi sosial yang harus diajarkan dan dimiliki oleh peserta didik 
sejalan dengan konsep Taksonomi Bloom yang dalam proses pembelajaran 
hendaknya mengandung tiga domain hasil belajar, yaitu kognitif afektif dan 
psikomotor. Uraian domain psikomotor atau domain keterampilan dalam 
pembelajaran IPS sebagai berikut.

a) Keterampilan berpikir, yaitu kemampuan menguraikan, 
menjelaskan, menggabungkan, menggolongkan, menerangkan, 
memperkirakan, membandingkan, mempersamakan, dan 
membedakan.

b) Keterampilan akademis, yaitu kemampuan membaca, menulis, 
berbicara, mendengarkan, menafsirkan, menyimpulkan, 
menggambarkan, memetakan, menjelaskan, melukiskan, dan 
menerangkan.

c) Keterampilan sosial, yaitu kemampuan bekerja sama di dalam kelompok 
baik besar maupun kecil, menyumbangkan dan menerima pendapat di 
dalam tugas dan diskusi, mengembangkan kepemimpinan.
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d) Keterampilan meneliti, yaitu kemampuan berkreasi dan menemukan 
hal-hal baru. 

Tujuan pengembangan keterampilan sosial dalam pembelajaran 
IPS adalah agar peserta didik mampu berinteraksi dengan teman-
temannya sehingga mampu menyelesaikan tugas bersama dan hasil 
yang dicapai akan dirasakan kebaikannya oleh semua anggota masing-
masing. Pengembangan keterampilan sosial harus menjadi salah satu 
tujuan pendidikan di sekolah. Nilai-nilai keterampilan sosial sangat 
penting bagi peserta didik karena berfungsi sebagai acuan bertingkah 
laku terhadap sesamanya, sehingga dapat diterima di masyarakat. Nilai-
nilai tersebut antara lain kasih sayang, tanggung jawab, dan keserasian 
hidup. Keterampilan sosial mempunyai fungsi sebagai sarana untuk 
memperoleh hubungan yang baik dalam berinteraksi dengan orang lain, 
misalnya penyelamatan lingkungan, membantu orang lain, kerja sama, 
mengambil keputusan, berkomunikasi dan berpartisipasi.
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A. Hakikat Metode Simulasi

1. Pengertian Metode Simulasi

Pusat Bahasa Depdiknas mengemukakan bahwa “simulasi berasal 
dari kata simulate yang berarti pura-pura atau berbuat seolah-olah atau 
simulation yang berarti tiruan yang hanya berpura-pura saja. Simulasi 
adalah satu metode pelatihan yang memperagakan sesuatu dalam 
bentuk tiruan (imitasi) yang mirip dengan keadaan sesungguhnya. 
Simulasi merupakan penggambaran suatu sistem atau proses dengan 
peragaan memakai model statistik atau pemeran” (Susanto, 2016: 53). 
Udin Syaefudin Sa’ud menyatakan bahwa “simulasi adalah sebuah 
replikasi atau visualisasi dari perilaku sebuah sistem, misalnya sebuah 
perencanaan pendidikan, yang berjalan Pada kurun waktu tertentu. 
Simulasi adalah sebuah model yang berisi seperangkat variabel yang 
menampilkan ciri utama dari sistem kehidupan yang sebenarnya. 
Simulasi memungkinkan keputusan-keputusan yang menentukan 
bagaimana ciri-ciri utama itu bisa dimodifikasi secara nyata” (Udin 
Syaefudin Sa’ud, 2005: 129). 

 Sementara, menurut Sri Anita bahwa “metode simulasi merupakan 
salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam 
pembelajaran kelompok. Proses pembelajaran yang menggunakan 
metode simulasi cenderung objeknya bukan benda atau kegiatan yang 
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sebenarnya, melainkan kegiatan mengajar yang bersifat pura-pura. 
Kegiatan simulasi dapat dilakukan oleh peserta didik pada kelas tinggi 
di sekolah dasar” (Sri Anita, W., dkk., 2007: 522). Menurut Oktapyanto, 
“metode simulasi adalah salah satu model yang meminta siapa saja 
yang terlibat dalam strategi tersebut untuk menganggap dirinya sebagai 
orang lain yang tujuannya adalah untuk mempelajari bagaimana orang 
lain bertindak dan merasakan” (Oktapyanto, 2017: 5).

Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode simulasi, 
peserta didik dibina kemampuannya berkaitan dengan keterampilan 
berinteraksi dan berkomunikasi dalam kelompok. Selain itu, dalam 
metode simulasi peserta didik diajak untuk dapat bermain peran beberapa 
perilaku yang dianggap sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pelaksanaan 
simulasi haruslah terjadi proses-proses kegiatan yang menimbulkan atau 
menghasilkan domain afektif, misalnya menyenangkan, menggairahkan, 
suka, sedih, terharu, simpati, solidaritas, gotong royong, dan lain 
sebagainya. Domain psikomotorik, misalnya keterampilan berbicara, 
cara bertanya, berdebat, mengemukakan pendapat, memimpin dan 
lain sebagainya. Domain kognitif, misalnya memahami konsep-konsep 
tertentu, pengertian teori, dan sebagainya, juga dalam pelaksanaan 
simulasi hendaklah dilakukan korelasi antara berbagai disiplin ilmu 
pengetahuan atau interdisipliner.

Beberapa peran guru yang harus dilakukan dalam melaksanakan 
model pembelajaran dengan menggunakan pendekatan simulasi, yaitu 
sebagai berikut.

a. Menjelaskan (explaining), yaitu guru dapat menjelaskan sekadarnya 
kepada peserta didik, peserta didik harus memahami aturan dan 
kegiatan simulasi.

b. Mewasiti (refreeing), yaitu guru membentuk kelompok-kelompok 
dan membagi peserta didik ke dalam kelompok atau peran 
sesuai dengan kemampuan dan keinginan peserta didik. Guru 
harus mengawasi partisipasi peserta didik dalam permainan 
simulasi. Peran guru disini sebagai wasit atau pengawas yang 
menyelenggarakan aturan-aturan permainan agar ditaati oleh 
peserta didik.

c. Melatih (coaching), yaitu kegiatan di mana guru bertindak sebagai 
pelatih yang memberikan petunjuk-petunjuk kepada peserta didik 
agar mereka dapat bermain dengan baik.
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d. Memimpin diskusi (discussing), selama permainan berlangsung 
guru akan memimpin kelas dalam suasana diskusi, misalnya 
membicarakan tanggapan peserta didik dan kesukaan yang dijumpai 
(Abu Ahmadi dalam Susanto, 2016: 55).

Simulasi dapat dilakukan dari bentuk yang sederhana sampai 
kegiatan yang kompleks. Simulasi sering dikaitkan dengan permainan. 
Permainan  atau games para pemain melakukan persaingan untuk 
mencapai kemenangan atau mengalahkan lawannya. Selain itu, 
permainan lebih memberi hiburan atau kesenangan kepada pemain-
pemainnya. Penggunaan metode simulasi dalam proses pembelajaran 
kecenderungan sesuai dengan pengajaran modern sekarang. Model 
simulasi mempunyai beberapa hal yang dapat meningkatkan keaktifan 
peserta didik dalam proses belajar mengajar antara lain:

1) simulasi adalah bentuk teknik mengajar yang berorientasi pada 
keaktifan peserta didik dalam pengajaran di kelas, baik guru atau 
peserta didik mengambil bagian di dalamnya.

2) simulasi pada umumnya bersifat pemecahan masalah yang sangat 
berguna untuk melatih peserta didik melakukan pendekatan 
interdisipliner di dalam belajar, juga mempraktikkan keterampilan 
yang relevan dengan kehidupan masyarakat.

3) simulasi adalah model mengajar yang dinamis dalam arti sangat sesuai 
untuk menghadapi situasi-situasi yang berubah yang membutuhkan 
Keluwesan dalam berpikir dan memberikan jawaban terhadap keadaan 
yang cepat berubah (Abu Ahmadi dalam Susanto, 2016: 56).

2. Bentuk Simulasi

Model pembelajaran yang menggunakan simulasi ini memiliki banyak 
bentuk dan variasinya, antara lain:

a. Peer teaching, yaitu latihan atau praktik mengajar yang menjadi 
peserta didik adalah temannya sendiri, tujuannya untuk 
memperoleh keterampilan dalam mengajar.

b. Sosiodrama, yaitu sandiwara atau drama lisan tanpa script atau 
bahan tertulis, tempat latihan terlebih dahulu dan menyuruh anak 
menghafal sesuatu. Pokok atau masalah yang didramatisasikan 
atau perankan ialah yang berhubungan dengan situasi sosial yang 
bertalian dengan hubungan antarmanusia. Sosiodrama ini sering 
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kita dapati pada anak-anak kecil misalnya mereka memerankan 
sebagai ayah dan ibu dengan bonekanya. Tujuannya agar anak dapat 
mengerti peranan orang lain dan dapat memecahkan masalah-
masalah sosial.

c. Psikodrama, yaitu permainan peranan yang dilakukan, dimaksudkan 
agar individu yang bersangkutan memperoleh insight atau 
pemahaman yang lebih baik tentang dirinya dan dapat menemukan 
self-concept, psikodrama digunakan untuk maksud terapi. Masalah 
yang diperankan adalah perihal emosional yang lebih mendalam 
yang dialami seseorang. Misalnya, memerankan orang yang sedang 
sedih atau gembira.

d. Simulasi games, simulasi games atau permainan simulasi ini hampir 
sama dengan demonstrasi, tetapi situasi yang diciptakannya ialah 
situasi tiruan atau ada unsur yang bukan sebenarnya. Tujuan 
mengajar dengan menggunakan metode ini ialah seperti mengajar 
dengan menggunakan metode demonstrasi, yaitu supaya peserta 
didik memiliki pengetahuan tentang dan keterampilan dalam suatu 
kegiatan, seperti seorang perawat memperlihatkan contoh cara-cara 
mandi di depan kelas.

e. Role playing, yaitu permainan peranan yang dilakukan untuk 
mengkreasi kembali peristiwa masa lampau, mengkreasi 
kemungkinan-kemungkinan masa depan dan mengekspos kejadian-
kejadian masa kini, permainan ini sangat cocok untuk pelajaran 
sejarah. Cordile menyatakan bahwa “simulasi dan permainan 
merupakan metode mengajar yang tinggi efektivitasnya dalam 
menyederhanakan situasi kehidupan dan menyajikan pengalaman-
pengalaman yang menentukan ke arah diskusi” (Susanto, 2016: 
57). Ditambahkan oleh Yusuf, dkk., bahwa “kegiatan bermain 
peran secara berkelompok memberikan banyak pengalaman belajar 
kepada peserta didik antara lain, dapat mengetahui karakter dan 
perilaku teman untuk dapat bekerja sama dan berusaha untuk dapat 
diterima oleh teman dan berperilaku baik kepada teman maupun 
guru” (Yusuf, dkk., 2018: 131).

Langkah-langkah yang semestinya perlu dilakukan  dalam 
melaksanakan pembelajaran menggunakan model simulasi, antara lain 
sebagai berikut.
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1) Tahap orientasi, yaitu menentukan tema. Langkah pertama ini guru 
menjelaskan tema yang akan digarap, konsep yang akan ditanamkan 
dalam simulasi, menjelaskan simulasi apabila peserta didik baru pertama 
kali berhadapan dengan permainan tersebut.

2) Merumuskan nilai-nilai yang akan didiskusikan. Penentuan nilai-nilai 
yang akan didiskusikan dapat dibicarakan dengan para peserta didik 
dan disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik.

3) Menyiapkan alat peraga atau perlengkapan simulasi berupa beberan 
(captain), alat penentu langkah (misalnya dadu), dan kartu peran.

4) Merumuskan tata tertib, guru menerapkan skenario dan 
memberikan penjelasan tentang aturan permainannya, setiap 
aturan cara bermain, pemberian nilai, tipe-tipe keputusan yang 
dilakukan, serta tujuan itu sendiri. Guru mengorganisasi peserta 
didik ke dalam berbagai variasi aturan dan mempersingkat 
pelaksanaan untuk meyakinkan peserta didik dalam memahami 
setiap arah dan menggunakan aturan-aturan yang ada.

5) Menentukan peran/kelompok, guru dalam permainan ini bertindak 
sebagai fasilitator, kemudian guru membagi peserta didik dalam 
beberapa kelompok. Setiap kelompok ditentukan atau ditunjuk ada 
yang sebagai moderator, sekretaris, dan anggota (Susanto, 2016: 
57).

3. Permainan Simulasi

Permainan simulasi ini dimulai, setiap perwakilan kelompok 
menentukan topik yang akan dibahasnya dengan cara diundi. Kemudian 
masing-masing kelompok mengadakan diskusi kelompok dan membuat 
kesimpulan dari hasil diskusinya. Metode mengajar yang menggunakan 
metode simulasi ini, banyak digunakan pada pembelajaran IPS, PKn, 
pendidikan agama, dan pendidikan apersepsi. Pembinaan kemampuan 
bekerja sama, komunikasi, dan interaksi merupakan bagian dari 
keterampilan yang akan dihasilkan melalui pembelajaran simulasi. 
Metode mengajar simulasi lebih banyak menuntut aktivitas peserta 
didik sehingga metode simulasi sebagai metode yang berlandaskan 
pada pendekatan CBSA dan keterampilan proses. 

Metode permainan simulasi dapat digunakan dalam pembelajaran 
berbasis kontekstual dengan mengambil contoh bahan pembelajaran 
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yang diangkat dari kehidupan sosial atau kehidupan sehari-hari. 
Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan nilai-nilai 
kehidupan sosial maupun membentuk sikap atau perilaku juga dapat 
dilakukan melalui pembelajaran ini. Langsung maupun tidak langsung 
melalui simulasi kemampuan peserta didik yang berkaitan dengan 
bermain peran dapat dikembangkan. Peserta didik akan menguasai 
konsep dan keterampilan intelektual, sosial, dan motorik dalam bidang-
bidang yang dipelajarinya, serta mampu belajar melalui situasi tiruan 
dengan sistem umpan balik dan penyempurnaan yang berkelanjutan.

4. Pelaporan dan Tanya Jawab

Setiap kelompok melaporkan kesimpulan hasil diskusinya di depan 
semua kelompok atau peserta didik, dan diadakan tanya jawab dengan 
masing-masing kelompok. Guru sebagai fasilitator melakukan tindak 
lanjut dengan memberikan saran-saran, kritik kritikan kepada masing-
masing kelompok. Guru membuat kesimpulan dan pemberian nilai 
kepada setiap kelompok.

B. Tujuan Metode Simulasi
Metode simulasi bertujuan untuk:

1. melatih keterampilan tertentu baik bersifat profesional maupun bagi 
kehidupan sehari-hari;

2. memperoleh pemahaman tentang suatu konsep atau prinsip;

3. melatih memecahkan masalah;

4. meningkatkan keaktifan belajar;

5. memberikan motivasi belajar kepada peserta didik;

6. melatih peserta didik untuk mengadakan kerja sama dalam situasi 
kelompok;

7. menumbuhkan daya kreatif peserta didik; dan

8. melatih peserta didik untuk memahami dan menghargai pendapat, 
serta peranan orang lain.

Penggunaan metode simulasi dalam proses pembelajaran sesuai 
dengan kecenderungan pembelajaran modern yang menuju kepada 
pembelajaran peserta didik yang bersifat individu dan kelompok kecil, 
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heuristik (mencari sendiri perolehan) dan aktif. Simulasi memiliki tiga 
sifat utama yang dapat meningkatkan keaktifan peserta didik dalam 
proses pembelajaran, yaitu: 

a. simulasi adalah bentuk teknik mengajar yang berorientasi pada 
keaktifan peserta didik dalam pembelajaran di kelas, baik guru maupun 
peserta didik mengambil peran di dalamnya.

b. simulasi pada umumnya bersifat pemecahan masalah yang sangat 
berguna untuk melatih peserta didik melakukan pendekatan 
interdisiplin di dalam pembelajaran, dapat juga mempraktikkan 
keterampilan keterampilan sosial yang relevan dengan kehidupan 
masyarakat.

c. Simulasi adalah model pembelajaran yang bersifat dinamis dalam arti 
sangat sesuai untuk menghadapi situasi-situasi yang berubah yang 
membutuhkan keluwesan dalam berpikir dan memberikan jawaban 
terhadap keadaan yang cepat berubah. 

C. Kelebihan dan Kekurangan Metode Simulasi
Pemanfaatan model pembelajaran simulasi dalam penerapannya sangat 
banyak memiliki kelebihan yang dapat diperoleh, antara lain:

1. memupuk daya cipta peserta didik;

2. sekalipun tujuan utamanya sekali simulasi itu sebagai alat untuk belajar 
tetapi juga peserta didik merasa bergairah;

3. simulasi dapat dijadikan sebagai bekal peserta didik nanti apabila 
menghadapi hal-hal yang dihadapi pada situasi yang sebenarnya;

4. simulasi merangsang peserta didik untuk menjadi biasa dan terampil 
dalam menanggapi dan bertindak secara spontan;

5. memupuk keberanian dan kemantapan penampilan peserta didik di 
depan orang banyak;

6. memperkaya pengetahuan sikap dan keterampilan serta pengalaman 
tidak langsung;

7. peserta didik berkesempatan untuk menjalankan yang terpendam 
sehingga mendapat kepuasan, kesegaran, serta kesehatan jiwa kembali;

8. dapat mengembangkan bakat atau kemampuan yang mungkin dimiliki 
peserta didik;
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9. peserta didik dapat menghargai dan menerima pendapat orang lain.

Selain kelebihannya, metode simulasi juga tidak terlepas dari 
kekurangan, antara lain:

a. Pengalaman yang didapat dari simulasi tidak selalu tepat dan sempurna 
dengan kenyataan kehidupannya.

b. Pelaksanaan simulasi sering menjadi kaku, bahkan salah arah, karena 
kurangnya pengalaman peserta didik terhadap masalah-masalah sosial 
yang diperankan.

c. Faktor emosional seperti rasa malu, ragu-ragu atau takut akan 
memengaruhi peserta didik dalam melakukan simulasi.

d. Simulasi menuntut imajinasi peserta didik dan guru yang memadai.

D. Implementasi Metode Simulasi dalam Pembelajaran 
IPS

Pembelajaran IPS dengan menggunakan metode simulasi akan 
melatih pola pikir peserta didik sehingga ia akan belajar bagaimana 
mengemukakan pendapat, mengungkapkan pengalaman dan 
pengetahuannya, belajar berbeda pendapat, belajar menghormati 
dan menghargai pendapat orang lain, atau bahkan mempertahankan 
pendapat sesuai dengan yang ia yakini berdasarkan alasan yang tegas.

Pembelajaran IPS dengan menggunakan metode simulasi 
merupakan suatu pendekatan atau strategi pembelajaran yang 
memunculkan berbagai macam kehidupan di masyarakat yang kemudian 
diangkat menjadi sebuah materi pembelajaran dalam kegiatan belajar 
mengajar di sekolah. Melalui metode simulasi ini peserta didik diajak 
untuk mencari, menganalisis, dan memecahkan masalah berdasarkan 
persepsinya sendiri meskipun akan terjadi perbedaan persepsi dengan 
peserta didik yang lain. Hal ini akan memberikan stimulus atau 
rangsangan kepada peserta didik untuk berpikir kritis yang pada 
akhirnya dapat mengembangkan aktivitas peserta didik. 

Guru memegang peranan penting dalam kegiatan pembelajaran 
dengan metode simulasi yaitu dalam hal menumbuhkan kesadaran peserta 
didik tentang konsep dan prinsip prinsip yang mendukung simulasi dan 
reaksi-reaksinya. Prosedur dalam mengaplikasikan metode simulasi yang 
harus ditempuh dalam pembelajaran adalah sebagai berikut.
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1. Menentukan topik simulasi yang diarahkan oleh guru.

2. Menetapkan kelompok dan topik-topik yang akan dibahas.

3. Simulasi diawali dengan petunjuk dari guru tentang prosedur, 
teknik, dan peran yang dimainkan

4. Proses pengamatan terhadap proses, peran, teknik, dan prosedur 
dapat dilakukan dengan diskusi.

5. Kesimpulan dan saran dari kegiatan simulasi.

Sementara menurut Suwarna, langkah-langkah yang perlu ditempuh 
dalam melaksanakan simulasi adalah sebagai berikut.

a.  Menentukan topik, serta tujuan yang ingin dicapai.

b.  Memberikan gambaran tentang situasi yang akan disimulasikan.

c.  Membentuk kelompok dan menentukan peran masing-masing.

d.  Menetapkan lokasi dan waktu pelaksanaan simulasi.

e.  Melaksanakan simulasi.

f.  Melakukan penilaian (Suwarna dalam Susanto, 2016: 62).

 Joyce dan Weil mengemukakan bahwa “terdapat empat tahapan 
model simulasi yaitu tahap orientasi, latihan bagi peserta, simulasi, dan 
pemantapan (debriefing)”. Uraiannya sebagai berikut.

Tahap I: Orientasi

1) Menyediakan berbagai topik simulasi dan konsep-konsep yang akan 
diintegrasikan dalam proses simulasi.

2) Menjelaskan prinsip simulasi dan permainan.

3) Memberikan gambaran teknis secara umum tentang proses simulasi.

Tahap II: Latihan bagi Peserta

a) Membuat skenario yang berisi aturan, peranan, langkah, pencatatan, 
bentuk keputusan yang harus dibuat, dan tujuan yang akan dicapai.

b) Menugaskan para pemeran dalam simulasi.

c) Mencoba secara singkat suatu episode.

Tahap III: Proses Simulasi

(1) Melaksanakan aktivitas permainan dan pengaturan kegiatan tersebut.

(2) Memperoleh umpan balik dan evaluasi dari hasil pengamatan terhadap 
performan si pemeran.

(3) Menjernihkan hal-hal yang misskonsepsional.
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(4) Melanjutkan permainan atau simulasi.

Tahap IV: Pemantapan dan Debriefing

(a) Memberikan ringkasan mengenai kejadian dan persepsi yang timbul 
selama simulasi.

(b) Memberikan ringkasan mengenai kesulitan-kesulitan dan wawasan 
para peserta.

(c) Menganalisis proses.

(d) Membandingkan aktivitas simulasi dengan dunia nyata.

(e) Menghubungkan proses simulasi dengan isi pelajaran.

(f) Menilai dan merancang kembali simulasi.

E. Prasyarat yang Mengoptimalkan Metode Simulasi
Kemampuan guru yang harus diperhatikan untuk menunjang metode 
simulasi antara lain sebagai berikut.

1. Mampu membimbing peserta didik dalam mengarahkan teknik, 
prosedur, dan peran yang akan dilakukan dalam simulasi.

2. Mampu memberikan ilustrasi.

3. Mampu menguasai pesan yang dimaksud dalam simulasi tersebut.

4. Mampu mengamati secara proses simulasi yang dilakukan oleh 
peserta didik.

Adapun kondisi dan kemampuan peserta didik yang harus diperhatikan 
dalam menerapkan metode simulasi adalah sebagai berikut.

a. Kondisi, minat, perhatian, dan motivasi peserta didik dalam 
bersimulasi.

b. Pemahaman terhadap pesan yang akan menstimulasikan.

c. Kemampuan dasar berkomunikasi dan berperan. 

F. Prinsip-prinsip Metode Simulasi
Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menerapkan metode simulasi 
agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan antara lain sebagai berikut.

1. Simulasi dilakukan sekelompok peserta didik dan setiap kelompok 
mendapat kesempatan untuk melaksanakan simulasi yang sama 
maupun berbeda.
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2. Semua peserta didik harus dilibatkan sesuai peranannya.

3. Penentuan topik dapat dibicarakan bersama.

4. Petunjuk simulasi terlebih dahulu disiapkan secara terperinci atau 
secara garis besarnya.

5. Kegiatan simulasi hendaknya mencakup semua ranah pembelajaran 
baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik.

6. Simulasi adalah latihan keterampilan agar dapat menghadapi 
kenyataan dengan baik.

7. Simulasi harus menggambarkan situasi yang lengkap dan proses 
yang berurutan yang diperkirakan terjadi dalam situasi yang 
sesungguhnya.

8. Hendaknya dapat diusahakan terintegrasinya beberapa ilmu, 
terjadinya proses sebab akibat, pemecahan masalah dan sebagainya.

Prinsip-prinsip tersebut harus menjadi acuan dalam pelaksanaan 
simulasi agar benar-benar dapat dilakukan sesuai konsep simulasi yang 
berbagai bentuknya. Memilih materi atau topik yang akan dibelajarkan 
dengan menggunakan metode simulasi sangat bergantung pada 
karakteristik dan prinsip-prinsip simulasi yang dihubungkan dengan 
karakteristik mata pelajaran. Penting bagi guru untuk memahami dan 
menganalisis tentang karakteristik dan prinsip metode simulasi yang 
dihubungkan dengan karakteristik mata pelajaran di setiap kompetensi 
dasarnya.
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PEMBELAJARAN 
IPS PENDEKATAN 
CONTEXTUAL 
TEACHING AND 
LEARNING (CTL) 

A. Pengertian Contextual Teaching and Learning (CTL)
Kata contextual menurut asalnya dari bahasa Inggris, maksudnya 
adalah mengikuti konteks atau dalam konteks. Secara umum contextual 
mengandung arti: (1) sesuatu yang berkenaan, relevan, ada hubungan 
atau kaitan langsung mengikuti konteks; (2) sesuatu yang membawa 
maksud, makna, dan kepentingan. Pembelajaran berbasis konteks 
(contextual teaching and learning) telah lama diusulkan oleh John 
Dewey pada 1916 yang menyarankan agar kurikulum dan metodologi 
pembelajaran dikaitkan langsung dengan minat dan pengalaman peserta 
didik. Riyanto menyatakan bahwa “pendekatan Contextual Teaching and 
Learning (CTL) adalah sebuah strategi pembelajaran seperti halnya 
strategi pembelajaran yang lain. Pendekatan ini dikembangkan dengan 
tujuan alat pembelajaran berjalan lebih produktif yang bermakna. 
Pendekatan CTL merupakan konsep belajar yang membantu guru 
mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata 
peserta didik dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara 
pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan 
mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat” (Riyanto, 2009: 161).

Poedjiadi mengemukakan bahwa “pendekatan CTL adalah suatu 
pendekatan pembelajaran dan pengajaran yang mengaitkan antara 
materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata peserta didik yang 
mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan 
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yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka 
sebagai individu, anggota keluarga, anggota masyarakat, dan bangsa” 
(Poedjiadi, 2005: 98), “dengan cara melibatkan tujuh komponen utama 
yang menjadi karakteristik pendekatan CTL” (Corebima, et. al., 2002: 
5). “Contextual teaching and learning is a conception of teaching and learning 
that helps teachers relate subject matter content to real world situations; and 
motivatives students to make connections between knowledge and its applications 
to their lives as family members, citizens, and workes and engage in the hard 
work that learning requires” (Blanchard, Berns, dan Erickson, 2001: 2).

Pendapat Blanchard, dkk., tersebut dapat dimaknai bahwa 
pendekatan pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar 
dan mengajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang 
diajarkannya dengan situasi dunia nyata peserta didik dan mendorong 
peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya 
dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota 
keluarga, warga, dan pekerja.

Menurut Susdiyanto, et al. (2009) dalam Sumantri (2015: 100) 
bahwa “pembelajaran kontekstual adalah proses pembelajaran yang 
bertolak dari proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada, dalam 
arti bahwa apa yang akan dipelajari tidak terlepas dari pengetahuan yang 
sudah dipelajari, sehingga pengetahuan yang akan diperoleh peserta 
didik adalah pengetahuan yang utuh yang memiliki keterkaitan satu 
sama lain”. Sementara itu, menurut Johnson bahwa “contextual teaching 
and learning enables students to connect the content of academic subjects with 
the immediate context of daily life to discover meaning” (Johnson, 2002: 24). 
Hal ini berarti pembelajaran kontekstual memungkinkan peserta didik 
menghubungkan isi materi dengan konteks kehidupan sehari-hari untuk 
menemukan makna.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat 
disimpulkan bahwa pembelajaran kontekstual adalah salah satu pendekatan 
pembelajaran yang mengaitkan antara materi yang dipelajari dengan 
kehidupan sehari-hari peserta didik, baik di lingkungan keluarga, sekolah, 
maupun masyarakat dengan tujuan untuk menemukan makna pembelajaran 
dari materi tersebut bagi kehidupannya.

Latar belakang pendekatan kontekstual ini digunakan karena 
kecenderungan dewasa ini untuk kembali kepada pemikiran bahwa anak 
belajar lebih baik jika di lingkungannya diciptakan secara ilmiah. Belajar 
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akan bermakna jika anak mengalami apa yang dipelajarinya dengan 
nyata. Dalam arti bukan hanya mengetahui, namun lebih berorientasi 
pada target penguasaan materi dalam bentuk kompetensi yang baik 
untuk pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks 
ini maka pada tingkat Sekolah Dasar umumnya akan mengerti apa 
makna belajar yang sebenarnya, karena mereka tentu akan membawa 
hasil belajar tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Mereka akan sadar 
bahwa yang mereka pelajari sangat berguna dalam kehidupan nyata. 
Dalam kelas yang kontekstual, tugas guru adalah membantu peserta 
didik mencapai tujuan dengan cara strategi apa yang harus digunakan 
dan dikembangkan untuk mencapai tujuan tersebut. 

Nurhadi menyatakan bahwa “proses pembelajaran dengan 
menggunakan pendekatan kontekstual berlangsung secara alamiah 
dalam bentuk kegiatan peserta didik bekerja dan memahami, guru 
bukannya hanya sekadar mentransfer pengetahuannya kepada peserta 
didik (transfer of knowledge), tetapi lebih mementingkan strategi/proses 
pembelajarannya daripada hasil. Akibatnya, melalui pendekatan ini 
pembelajaran tidak akan didominasi oleh guru (teacher centered), tetapi 
sebaliknya peserta didiklah yang akan beraktivitas lebih banyak daripada 
guru (student centered), pembelajaran akan lebih bermakna bagi peserta 
didik karena merekalah yang mencari sumber belajar, informasi, serta 
menganalisis informasi-informasi yang diperoleh, baik secara sendiri-
sendiri maupun mendiskusikan secara berkelompok” (Nurhadi, 2003: 
1).

Poedjiadi mengatakan bahwa “CTL di samping mempermudah 
mengkonstruksi pengetahuan, pendekatan kontekstual juga dapat 
mempermudah terbentuknya penghayatan bidang efektif” (Poedjiadi, 2005: 
99). Ditambahkan oleh Sa’ud bahwa “pembelajaran kontekstual merupakan 
suatu model pembelajaran yang menekankan keterlibatan peserta didik 
pada setiap tahapan pembelajaran dengan cara menghubungkannya 
dengan situasi kehidupan yang dialami peserta didik sehari-hari sehingga 
pemahaman materi diterapkan dalam kehidupan nyata” (Sa’ud, 2008: 
176). Karakteristik CTL adalah pembelajaran dalam proses pengaktifan 
pengetahuan yang sudah ada, belajar dalam rangka memperoleh dan 
menambah pengetahuan baru, pengetahuan yang diperoleh bukan untuk 
dihafal, tapi untuk diyakini dan diterapkan, mempraktikkan pengalaman 
dalam kehidupan nyata, dan melakukan refleksi terhadap strategi 
pengembangan pengetahuan. 
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Berbagai peranan dan aktivitas akan dilakukan peserta didik dalam 
pembelajaran kontekstual sebagai berikut.

1. Peserta didik berperan sebagai pembelajaran aktif mengelola dirinya 
sendiri, mengembangkan minatnya sendiri atau bekerja kelompok, 
belajar melalui perbuatan.

2. Membentuk hubungan antara apa yang dipelajari di sekolah dengan 
kehidupan di masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan dunia kerja.

3. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang penting dan berarti bagi 
dirinya ataupun orang lain, membuat pilihan, memberikan hasil 
tampak ataupun tidak tampak.

4. Menggunakan pemikiran tahap tinggi, berpikir kritis, kreatif, 
melakukan analisis, sintesis, pemecahan masalah, membuat 
keputusan menggunakan logika dan fakta-fakta.

5. Mengembangkan kemampuan bekerja sama. Guru membantu 
peserta didik bekerja sama secara efektif dalam kelompok, 
memahami orang lain, berkomunikasi, saling membantu, dan 
memengaruhi.

Mulyasa mengemukakan bahwa “tugas guru dalam pembelajaran 
yang menerapkan pendekatan CTL adalah mengelola kelas sebagai 
sebuah tim yang bekerja untuk menemukan sesuatu yang baru bagi 
peserta didik. Sesuatu yang baru bukan dari apa kata guru, melainkan 
dari mereka sendiri, dari hasil temuan yang mereka lakukan sendiri. 
Mereka akan memperoleh makna yang mendalam terhadap apa yang 
dipelajarinya. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan CTL 
akan membuat peserta didik dapat memahami manfaat praktis dalam 
kehidupan sehari-hari. Pembelajaran kontekstual tersebut mendorong 
peserta didik memahami hakikat, makna, dan manfaat belajar, sehingga 
memungkinkan mereka rajin dan termotivasi untuk senantiasa 
belajar, bahkan kecanduan belajar” (Mulyasa, 2005: 103). Adapun 
hasil yang diharapkan melalui pendekatan CTL tersebut adalah untuk 
meningkatkan prestasi belajar (pengetahuan, sikap, dan keterampilan) 
peserta didik melalui peningkatan pemahaman makna materi pelajaran 
yang dipelajarinya dengan mengaitkan antara materi yang dipelajari 
dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari (konteks pribadi, sosial, 
dan kultural).
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B. Landasan Filosofis Pendekatan Pembelajaran 
Kontekstual

Glaserfeld menyatakan bahwa “pendekatan pembelajaran kontekstual 
dalam aplikasinya lebih dilandasi oleh pemikiran filosofi konstruktivisme. 
Konstruktivisme merupakan salah satu filsafat pengetahuan yang 
menekankan bahwa pengetahuan kita adalah konstruksi atau bentukan kita 
sendiri” (Susanto, 2016: 98). 

Glaserfeld memandang pengetahuan bukanlah tiruan dari 
kenyataan (realitas). Pengetahuan bukanlah gambaran dari dunia 
kenyataan yang ada. Pengetahuan selalu merupakan akibat dari suatu 
konstruksi kognitif melalui kegiatan seseorang. Seseorang membentuk 
skema, kategori, konsep, dan struktur pengetahuan yang diperlukan 
untuk pengetahuan. Maka pengetahuan bukanlah tentang dunia lepas 
dari pengamat tetapi merupakan ciptaan manusia yang dikonstruksikan 
dari pengalaman atau dunia sejauh dialaminya. Para konstruktivis 
percaya bahwa pengetahuan itu ada dalam diri seseorang yang sedang 
mengetahui. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari 
otak seorang (guru) kepada orang lain (peserta didik). Peserta didik 
sendirilah yang harus mengartikan apa yang telah diajarkan dengan 
menyesuaikan terhadap pengalaman-pengalaman mereka. 

Proses konstruksi memerlukan beberapa kemampuan sebagai berikut.

1. Kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman.

2. Kemampuan membandingkan, mengambil atau justifikasi mengenai 
persamaan dan perbedaan.

3. Kemampuan untuk lebih menyukai pengalaman yang satu daripada 
yang lain.

Lebih lanjut, Glaserfeld mengemukakan bahwa “kemampuan 
mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman sangat penting 
karena pengetahuan dibentuk berdasarkan interaksi dengan pengalaman-
pengalaman tersebut. Kemampuan membandingkan sangat penting untuk 
dapat menarik sifat yang lebih umum dari pengalaman-pengalaman khusus, 
serta melihat kesamaan dan perbedaannya untuk dapat membuat klasifikasi 
dan membangun suatu pengetahuan. Kemampuan untuk lebih menyukai 
pengalaman yang satu daripada yang lain karena keadaan seseorang lebih 
menyukai pengalaman tertentu daripada yang lain, maka muncullah soal 
nilai dari pengalaman yang kita bentuk” (Susanto, 2016: 98-99).
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Konstruktivisme beranggapan bahwa pengetahuan adalah hasil 
konstruksi manusia. Manusia mengkonstruksi pengetahuan mereka 
melalui interaksi mereka dengan objek, fenomena, pengalaman, dan 
lingkungan mereka. Suatu pengetahuan dianggap benar bila pengetahuan 
itu dapat berguna untuk menghadapi dan memecahkan persoalan atau 
fenomena yang sesuai. Bagi konstruktivisme, pengetahuan tidak dapat 
ditransfer begitu saja dari seseorang kepada orang lain, tetapi harus 
diinterpretasikan sendiri oleh masing-masing orang. Setiap orang harus 
mengkonstruksi pengetahuan sendiri. Pengetahuan bukan sesuatu yang 
sudah jadi melainkan suatu proses yang berkembang terus-menerus.

Lima elemen belajar yang dapat dikategorikan pada model 
pembelajaran yang konstruktivistik, yaitu:

a. Pengaktifan pengetahuan yang sudah ada (activating knowledge); 

b. Pemerolehan pengetahuan baru (acquiring knowledge) dengan cara 
mempelajari keseluruhan terlebih dahulu kemudian memperhatikan 
detailnya;

c. Pemahaman pengetahuan (understanding knowledge), yaitu dengan 
cara menyusun konsep sementara atau hipotesis dan atas dasar 
tanggapan itu konsep tersebut direvisi dan dikembangkan;

d. Mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman tersebut (applying 
knowledge);

e. Melakukan refleksi (reflecting knowledge) terhadap strategi 
pengembangan pengetahuan tersebut (Zahorik dalam Susanto, 
2016: 99).

Driver & Leach menyatakan bahwa “pembelajaran konstruktivistik 
tidak mengarah pada teacher centered, tetapi tidak juga pada student 
centered. Konstruktivistik memposisikan kesetaraan antara guru dengan 
peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga memungkinkan 
terjadinya proses elaborasi terhadap prinsip-prinsip dan konsep 
yang dipelajari guna membangun pengetahuan baru yang bermakna. 
Mengajar haruslah menghidupkan topik yang mati sehingga tercipta 
pemahaman, penguasaan, dan rasa cinta terhadap materi yang diajarkan, 
serta tumbuh komitmen untuk mempelajarinya lebih dalam. Mengajar 
idealnya mampu memberikan pengalaman baru dan pencerahan pada 
peserta didik sehingga mereka mengalami ketagihan (addictive) untuk 
belajar sendiri lebih dalam. Ringkasnya, konstruktivisme memandang 
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penting peran peserta didik untuk dapat membangun constructive habits 
of mine dalam diri masing-masing peserta didik melalui setiap proses 
pembelajaran (Susanto, 2016: 99-100).

Kelebihan menggunakan model pembelajaran konstruktivistik 
menurut Degeng adalah “kekuatannya dalam membangun kebebasan, 
realness dan sikap, serta persepsi yang positif terhadap belajar sebagai 
modal belajar. Sebab belajar butuh kebebasan, tanpa kebebasan peserta 
didik tidak akan dapat belajar dengan cara yang terbaik. Tanpa realness 
perlakuan-perlakuan guru terhadap peserta didik tidak menimbulkan 
rasa aman untuk belajar. Sikap dan persepsi positif terhadap belajar 
menjadi pemicu rasa suka dan keterlibatan diri secara total (ego 
involvement) terhadap peristiwa belajar. Hal ini sangat penting dalam 
pembelajaran pendidikan IPS yang pada umumnya menghadapi kendala 
persepsi peserta didik bahwa pendidikan IPS membosankan” (Degeng, 
2001: 4-6).

Kecenderungan tentang belajar berdasarkan konstruktivisme dijabarkan 
sebagai berikut.

1) Proses belajar, meliputi: 

a) belajar tidak hanya sekadar menghafal, akan tetapi peserta didik 
harus mengkonstruksikan pengetahuan di benak mereka;

b) peserta didik belajar dari mengalami, di mana peserta didik 
mencatat sendiri pola-pola bermakna dari pengetahuan baru, 
bukan diberi begitu saja oleh guru;

c) pengetahuan yang dimiliki seseorang terorganisasi dan 
mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang sesuatu 
persoalan (subject matter);

d) pengetahuan tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi fakta-fakta 
atau proposisi yang terpisah, tetapi mencermin keterampilan 
yang dapat diterapkan;

e) manusia mempunyai tingkatan yang berbeda dalam menyikapi 
situasi baru;

f) peserta didik perlu dibiasakan memecahkan masalah, menemukan 
sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan bergelut dengan ide-ide;

g) proses belajar dapat mengubah struktur otak. Perubahan struktur 
otak itu berjalan terus seiring dengan perkembangan organisasi 
pengetahuan dan keterampilan seseorang.
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2) Transfer belajar, meliputi:

a) peserta didik belajar dari mengalami sendiri, bukan dari pemberian 
orang lain;

b) keterampilan dan pengetahuan itu diperluas dari konteks yang 
terbatas atau sempit, sedikit demi sedikit;

c) penting bagi peserta didik tahu untuk apa ia belajar dan bagaimana 
ia menggunakan pengetahuan dan keterampilan itu.

3) Peserta didik sebagai pembelajar, meliputi:

a) peserta didik memiliki kecenderungan untuk belajar dengan cepat 
hal-hal yang baru;

b) strategi belajar itu penting. Peserta didik dengan mudah 
mempelajari sesuatu yang baru, akan tetapi untuk hal-hal yang 
sulit, strategi belajar amat penting;

c) peran guru membantu menghubungkan antara pengetahuan yang 
baru dan yang sudah diketahui;

d) tugas guru memfasilitasi agar informasi baru bermakna, memberi 
kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan dan 
menerapkan ide mereka sendiri dan menyadarkan peserta didik 
untuk menerapkan strategi mereka sendiri.

4) Pentingnya lingkungan belajar, meliputi:

 a) Belajar efektif itu dimulai dari lingkungan belajar yang berpusat 

  pada peserta didik;

 b) Pembelajaran harus berpusat pada bagaimana cara peserta 

  didik menggunakan pengetahuan baru mereka. Strategi belajar 

  lebih penting daripada hasilnya;

 c) Umpan balik amat penting bagi peserta didik yang berasal dari 

  proses penilaian yang benar;

 d) Menumbuhkan komunitas belajar dalam bentuk kerja. 

  kelompok itu penting (Ditjen Dikdasmen, 2003: 3-5).

Pembelajaran kontekstual yang berlandaskan konstruktivisme 
merupakan pembaruan terhadap pembelajaran tradisional selama 
ini yang lebih bercorak behavioristik atau strukturalisme. Beberapa 
perbedaan antara pembelajaran kontekstual dan pembelajaran 
tradisional atau konvensional disajikan pada tabel berikut.
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Tabel 5.1  Perbedaan antara Pembelajaran Kontekstual dan Pembelajaran 
Konvensional

Pendekatan Kontekstual Pendekatan Konvensional

Peserta didik secara aktif terlibat dalam 
proses pembelajaran

Peserta didik adalah penerima informasi 
secara pasif

Peserta didik belajar dari teman melalui 
kerja kelompok, diskusi, dan saling 
mengoreksi

Peserta didik belajar secara individual

Pembelajaran dikaitkan dengan 
kehidupan nyata dan atau masalah yang 
disimulasikan

Pembelajaran sangat abstrak dan 
teoretis

Perilaku dibangun atas kesadaran diri Perilaku dibangun atas kebiasaan

Keterampilan dikembangkan atas dasar 
pemahaman

Keterampilan dikembangkan atas dasar 
latihan

Hadiah untuk perilaku baik adalah 
kepuasan

Hadiah untuk perilaku baik adalah pujian 
atau nilai atau angka rapor

Seseorang tidak melakukan yang jelek 
karena dia sadar hal itu keliru dan 
merugikan

Seseorang tidak melakukan yang jelek 
karena dia takut hukuman

Bahasa diajarkan dengan pendekatan 
komunikatif, yakni peserta didik diajak 
menggunakan bahasa dalam konteks 
nyata

Bahasa diajarkan dengan pendekatan 
struktural, rumus diterangkan sampai 
paham, kemudian dilatihkan atau drill

Pemahaman rumus dikembangkan atas 
dasar skemata yang sudah ada di dalam 
diri peserta didik

Rumus itu ada di luar diri peserta didik, 
yang harus diterangkan, diterima, 
dihafalkan, dan dilatihkan

Pemahaman rumus itu relatif berbeda 
antara peserta didik yang satu dengan 
lainnya sesuai dengan skemata peserta 
didik (on going process of development)

Rumus adalah kebenaran absolut (sama 
untuk semua orang). Hanya ada dua 
kemungkinan, yaitu pemahaman rumus 
yang salah atau benar.

Peserta didik diminta bertanggung 
jawab memonitor dan mengembangkan 
pembelajaran mereka masing-masing

Guru adalah penentu jalannya proses 
pembelajaran

Penghargaan terhadap pengalaman 
peserta didik sangat diutamakan

Pembelajaran tidak memperhatikan 
pengalaman peserta didik

Hasil belajar diukur dengan berbagai 
cara, yaitu proses bekerja, hasil karya, 
penampilan, rekaman, tes, dan lain-lain

Hasil belajar diukur hanya dengan tes
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Pendekatan Kontekstual Pendekatan Konvensional

Pembelajaran terjadi di berbagai tempat, 
konteks, dan setting

Pembelajaran hanya terjadi di kelas

Penyesalan adalah hukuman dari 
perilaku jelek

Sanksi adalah hukuman dari perilaku 
jelek

Perilaku baik berdasar motivasi intrinsik Perilaku baik berdasar motivasi ekstrinsik

Seseorang berperilaku baik karena yakin 
itulah yang terbaik dan bermanfaat

Seseorang berperilaku baik karena dia 
terbiasa melakukan begitu. Kebiasaan 
ini dibangun dengan hadiah yang 
menyenangkan

Sumber:Ditjen Dikdasmen (2003: 7-9)

C. Karakteristik Pendekatan CTL
Pembelajaran kontekstual memiliki beberapa karakteristik yang khas 
yang membedakannya dengan pendekatan pembelajaran lainnya. 
Beberapa karakteristik pendekatan pembelajaran kontekstual di 
antaranya: 

1. bersandar pada memori mengenai ruang (relies on spatial memory);

2. mengintegrasikan berbagai subjek materi atau disiplin (typically 
integrated multiple subjects);

3. nilai informasi didasarkan pada kebutuhan peserta didik (value of 
information is based on individual need);

4. menghubungkan informasi dengan pengetahuan awal peserta didik 
(relates information with prior knowledge); dan

5. penilaian sebenarnya melalui aplikasi praktis atau pemecahan 
masalah nyata (authentic assesment throught practical application or 
solving of realistic problem) (Blanchard, 2001: 2-8).

Adapun Bern & Erickson mengemukakan karakteristik pembelajaran 
kontekstual sebagai berikut:

a. interdisciplinary learning;

b. problem-based learning; dan

c. external contexts for learning (Bern & Erickson, 2001:3-9).
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Selain itu, Ahmadi mengemukakan karakteristik pembelajaran 
CTL, di antaranya:

1) kerja sama;

2) saling menunjang;

3) menyenangkan, tidak membosankan;

4) belajar secara bergairah;

5) pembelajaran terintegrasi;

6) menggunakan berbagai sumber;

7) peserta didik aktif;

8) berbagi antarteman; 

9) peserta didik kritis, guru kreatif;

10) dinding dan lorong-lorong penuh hasil kerja peserta didik, peta-peta, 
gambar, artikel, humor, dan lain-lain.

11) laporan kepada orang tua bukan hanya berbentuk rapor, tetapi juga 
hasil karya peserta didik, laporan hasil praktikum, karangan peserta 
didik dan lain-lain (Ahmadi, 2011: 5). 

Adapun Johnson mengidentifikasi delapan komponen pendekatan 
kontekstual sebagai berikut.

a) Membuat hubungan penuh makna (making meaningful connections).

b) Melakukan pekerjaan penting (doin significant work).

c) Belajar mengatur sendiri (self-regulated learning).

d) Kerja sama (collaborating).

e) Berpikir kritis dan kreatif (critical and creative thinking).

f) Memelihara individu (nurturing the individual).

g) Mencapai standar tinggi (reaching high standards).

h) Penggunaan penilaian sebenarnya (using authentic assessment) 
(Johnson, 2002: 24).

Yusnita menyatakan bahwa “karakteristik Contextual Teaching 
and Learning (CTL), yaitu kerja sama antarpeserta didik dengan guru 
(cooperative); saling membantu antarpeserta didik dan guru (assist); 
belajar dengan bergairah (enjoyfull learning); pembelajaran terintegrasi 
secara kontekstual; menggunakan multimedia dan sumber belajar; cara 
belajar peserta didik aktif (student active learning); peserta didik kritis 
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dan guru kreatif; sharing bersama teman (take and give); dinding dan 
lorong kelas penuh dengan karya peserta didik; laporan peserta didik 
bukan hanya buku rapor, tetapi juga hasil karya peserta didik” (Yusnita, 
2017: 28). 

Sounder menjelaskan bahwa pembelajaran kontekstual difokuskan 
pada hal-hal yang disingkat dengan kata REACT (Relating, Experiencing, 
Applying, Cooperating, Transfering). Uraiannya sebagai berikut.

(1) Relating (keterkaitan atau relevansi); dimaksudkan bahwa belajar 
dalam konteks pengalaman hidup. Proses pembelajaran hendaknya 
ada keterkaitan (relevansi) Dengan bekal pengetahuan yang telah 
ada pada diri peserta didik (relevansi antara faktor internal seperti 
bekal pengetahuan, keterampilan, bakat, minat dengan faktor 
eksternal seperti ekspose media dalam pembelajaran oleh guru 
dan lingkungan luar), dan dengan konteks pengalaman dalam 
kehidupan dunia nyata seperti manfaat untuk bekal kerja di 
kemudian hari.

(2) Experiencing (pengalaman langsung); adalah belajar dalam 
konteks pencarian dan penemuan. dalam proses pembelajaran 
peserta didik perlu mendapatkan pengalaman langsung melalui 
kegiatan eksplorasi, penemuan (discovery), inventory, investigasi, 
penelitian, dan sebagainya. Experiencing dipandang sebagai jantung 
pembelajaran kontekstual. Proses pembelajaran akan berlangsung 
cepat jika peserta didik diberi kesempatan untuk memanipulasi 
peralatan, memanfaatkan sumber belajar, dan melakukan bentuk-
bentuk penelitian yang lain secara aktif. Untuk mendorong daya 
tarik dan motivasi, sangatlah bermanfaat penggunaan strategi 
pembelajaran dan media seperti audio, video, membaca dan 
menelaah buku teks, dan sebagainya.

(3) Applying (aplikasi/penerapan); Belajar ketika pengetahuan 
diperkenalkan dalam konteks penggunaannya. Menerapkan fakta, 
konsep,  prinsip, dan prosedur yang dipelajari dalam situasi dan 
konteks yang lain merupakan pembelajaran tingkat tinggi, lebih 
sekedar menghafal. Kemampuan peserta didik untuk menerapkan 
materi yang telah dipelajari untuk diterapkan dan digunakan pada 
situasi lain yang berbeda merupakan penggunaan (use) fakta, 
konsep, prinsip, prosedur atau pencapaian tujuan pembelajaran 
dalam bentuk menggunakan (use). Kemampuan peserta didik 
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menerapkan konsep dan informasi dalam konteks yang bermanfaat 
juga dapat mendorong peserta didik untuk memikirkan karier dan 
pekerjaan di masa depan yang mereka minati. Dalam pembelajaran 
kontekstual, penerapan ini lebih banyak diarahkan pada dunia kerja. 
Dalam kegiatan pembelajaran di kelas, pengenalan dunia kerja ini 
dilaksanakan dengan menggunakan buku teks, video, laboratorium, 
dan bila memungkinkan ditindaklanjuti dengan memberikan 
pengalaman langsung melalui kegiatan karya wisata, praktik kerja 
lapangan, magang, dan sebagainya. 

(4) Cooperating (kerja sama); belajar melalui konteks komunikasi 
interpersonal dan saling berbagi. Kerja sama dalam konteks bertukar 
pikiran, mengajukan dan menjawab pertanyaan, komunikasi 
interaktif antarsesama peserta didik, antara peserta didik dengan 
guru, antara peserta didik dengan narasumber, memecahkan 
masalah dan mengerjakan tugas bersama merupakan strategi 
pembelajaran pokok dalam pembelajaran kontekstual. Pengalaman 
bekerja sama tidak hanya membantu peserta didik belajar 
menguasai materi pembelajaran, tetapi juga sekaligus memberikan 
wawasan pada dunia nyata bahwa untuk menyelesaikan suatu tugas 
akan lebih berhasil jika dilakukan secara bersama-sama atau kerja 
sama dalam bentuk tim kerja.

(5) Transfering (alih pengetahuan); belajar penggunaan pengetahuan 
dalam suatu konteks atau situasi baru. Pembelajaran kontekstual 
menekankan pada kemampuan peserta didik untuk mentransfer 
pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mereka miliki pada 
situasi lain. Dengan kata lain, pengetahuan dan keterampilan 
yang telah mereka miliki bukan sekadar untuk dihafal, tetapi 
dapat digunakan atau dialihkan pada situasi dan kondisi lain. 
Kemampuan peserta didik untuk menerapkan materi yang 
dipelajari untuk memecahkan masalah masalah baru merupakan 
penguasaan strategi kognitif dan disebut sebagai pencapaian tujuan 
pembelajaran dalam bentuk menemukan (finding) (Sounder dalam 
Susanto, 2016: 104-105).

Adapun Advanced Technology Environment and Energy Center (ATEEC) 
menyatakan beberapa karakteristik pembelajaran kontekstual yaitu: 

(a) Problem-based (berbasis masalah); pendekatan pembelajaran 
kontekstual dapat dimulai dengan simulasi atau masalah nyata.
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(b) Using multiple contexts (penggunaan berbagai konteks); pengetahuan 
tidak bisa terpisah dari fisik dan konteks sosial, di mana 
pengetahuan berkembang. 

(c) Drawing upon students deversity (penggambaran keanekaragaman 
peserta didik); populasi peserta didik berbeda, perbedaan terjadi 
dalam nilai-nilai, adat istiadat, sosial, dan perspektif. 

(d) Supporting self-regulated learning (pendukung pembelajaran 
pengaturan diri); pada intinya, peserta didik harus menjadi pelajar 
sepanjang hayat, hal ini berarti peserta didik selalu memiliki 
keinginan dan dapat mencari, meneliti, dan menggunakan informasi 
dengan tidak kesadaran sendiri tanpa diawasi.

(e) Using interdependent learning groups (penggunaan kelompok belajar 
yang saling ketergantungan); peserta didik akan dipengaruhi 
oleh dan akan berperan dalam mengembangkan kepercayaan dan 
pengetahuan dari yang lain.

(f) Employing authentic assessment (memanfaatkan penilaian asli). 
Pembelajaran kontekstual dimaksudkan untuk membangun 
pengetahuan dan keterampilan yang penuh makna dengan 
melibatkan para peserta didik dalam konteks kehidupan nyata atau 
asli (Susanto, 2016: 105-107).

Proses pembelajaran kontekstual tersusun oleh delapan komponen, 
yaitu sebagai berikut.

1. Membangun hubungan untuk menemukan makna (relating), dengan 
mengaitkan apa yang dipelajari di sekolah dengan pengalamannya 
sendiri, kejadian di rumah, informasi dari media massa dan lain-
lain, anak akan menemukan sesuatu yang jauh lebih bermakna 
dibandingkan apabila informasi yang diperolehnya di sekolah 
disimpan begitu saja tanpa dikaitkan dengan hal-hal lain. Bila anak 
merasakan bahwa sesuatu yang dipelajari ternyata bermakna, maka 
ia akan termotivasi dan terpacu untuk belajar.

2. Melakukan sesuatu yang bermakna (experiencing), ada beberapa 
langkah yang dapat ditempuh guru untuk membuat pelajaran 
terkait dengan konteks kehidupan peserta didik, yaitu sebagai 
berikut.

a. Mengaitkan pembelajaran dengan sumber-sumber yang ada di 
konteks kehidupan peserta didik.
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b. Menggunakan sumber-sumber dari bidang lain.

c. Mengaitkan beberapa pelajaran yang membahas topik yang 
berkaitan.

d. Menggabungkan antara sekolah dengan pekerjaan.

e. Belajar melalui kegiatan sosial atau bakti sosial.

3. Belajar secara mandiri, kecepatan belajar peserta didik sangat 
bervariasi, cara belajar juga berbeda, bakat dan minat mereka juga 
bermacam-macam. Perbedaan-perbedaan ini hendak dihargai dan 
peserta didik diberi kesempatan belajar mandiri sesuai kondisi 
masing-masing peserta didik.

4. Kolaborasi (collaborating), setiap makhluk hidup membutuhkan 
makhluk hidup lain, demikian juga pembelajaran di sekolah 
hendaknya dapat mendorong peserta didik untuk bekerja sama 
dengan yang lain.

5. Berpikir kritis dan kreatif (applying), salah satu tujuan belajar adalah 
agar peserta didik dapat mengembangkan potensi intelektual yang 
dimilikinya. Pembelajaran di sekolah hendaknya melatih peserta 
didik untuk berpikir kritis dan kreatif dan juga memberikan 
kesempatan untuk mempraktikkannya dalam situasi nyata.

6. Mengembangkan potensi individu (transferring), karena tidak 
ada individu yang sama persis, maka kegiatan pembelajaran 
hendaknya bisa mengidentifikasi potensi yang dimiliki setiap 
peserta didik, serta memberikan kesempatan kepada mereka untuk 
mengembangkannya.

7. Standar pencapaian yang tinggi, pada dasarnya setiap orang ingin 
mencapai sesuatu yang tinggi, standar yang tinggi akan memacu 
peserta didik untuk berusaha keras dan menjadi yang terbaik.

8. Asesmen yang autentik, pencapaian peserta didik tidak cukup 
hanya diukur dengan tes saja, hasil belajar hendaknya diukur 
dengan asesmen autentik yang bisa menyediakan informasi yang 
benar dan akurat mengenai apa yang benar-benar diketahui dan 
dapat dilakukan oleh peserta didik atau tentang kualitas program 
pendidikan (Siregar & Hartini Nara, 2014: 118-119).

Ada tujuh prinsip pembelajaran kontekstual yang harus 
dikembangkan oleh guru, yaitu sebagai berikut.
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a. Konstuktivisme (constuctivism)

 Konstruktivisme merupakan landasan berpikir (filosofi) dalam 
CTL, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit 
demi sedikit bukanlah seperangkat fakta, konsep, atau kaidah 
yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus membangun 
pengetahuan itu dengan memberi makna melalui pengalaman 
yang nyata. Batasan konstruktivisme memberikan penekanan 
bahwa konsep bukanlah tidak penting sebagai bagian integral dari 
pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh peserta didik, akan 
tetapi bagaimana dari setiap konsep atau pengetahuan yang dimiliki 
peserta didik itu dapat memberikan pedoman nyata terhadap 
peserta didik untuk diaktualisasikan dalam kondisi nyata. Oleh 
karena itu, dalam CTL, strategi untuk membelajarkan peserta didik 
menghubungkan antara setiap konsep dengan kenyataan merupakan 
unsur yang diutamakan dibandingkan dengan penekanan terhadap 
seberapa banyak pengetahuan yang harus diingat oleh peserta didik.

b. Menemukan (inquiry)

 Menemukan adalah kegiatan inti dari CTL, melalui upaya 
menemukan akan memberikan penegasan bahwa pengetahuan dan 
keterampilan, serta kemampuan-kemampuan lain yang diperlukan 
bukan merupakan hasil dari mengingat seperangkat fakta-fakta, 
tetapi merupakan hasil menemukan sendiri.

c. Bertanya (questioning)

 Unsur lain yang menjadi prinsip utama CTL adalah kemampuan 
dan kebiasaan untuk bertanya. Pengetahuan yang dimiliki seseorang 
selalu bermula dari bertanya. Oleh karena itu, bertanya merupakan 
strategi utama dalam CTL. Penerapan unsur bertanya dalam CTL 
harus difasilitasi oleh guru, kebiasaan peserta didik untuk bertanya 
atau kemampuan guru dalam menggunakan pertanyaan yang baik 
akan mendorong pada peningkatan kualitas dan produktivitas 
pembelajaran.

 Melalui penerapan bertanya, pembelajaran akan lebih hidup, akan 
mendorong proses dan hasil pembelajaran yang lebih luas dan 
mendalam, dan akan banyak ditemukan unsur-unsur terkait yang 
sebelumnya tidak terpikirkan, baik oleh guru maupun peserta 
didik. Oleh karena itu, cukup beralasan jika dengan pengembangan 
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bertanya produktivitas pembelajaran akan lebih tinggi karena 
dengan bertanya, maka:

1) dapat menggali informasi, baik administrasi maupun akademik;

2) mengecek pemahaman peserta didik;

3) membangkitkan respons peserta didik;

4) mengetahui sejauh mana keingintahuan peserta didik;

5) mengetahui hal-hal yang diketahui peserta didik;

6) memfokuskan perhatian peserta didik;

7) membangkitkan lebih banyak lagi pertanyaan dari peserta didik;

8) menyegarkan kembali pengetahuan yang telah dimiliki peserta 
didik.

d. Masyarakat belajar (learning communitiy)

 Maksud dari masyarakat belajar adalah membiasakan peserta 
didik untuk melakukan kerja sama dan memanfaatkan sumber 
belajar dari teman-teman belajarnya. Seperti yang disarankan 
dalam learning community, bahwa hasil pembelajaran diperoleh 
dari kerja sama dengan orang lain melalui berbagai pengalaman 
(sharing). Melalui sharing ini anak dibiasakan untuk saling memberi 
dan menerima, sifat ketergantungan yang positif dalam learning 
community dikembangkan.

 Kebiasaan penerapan dan mengembangkan masyarakat belajar 
dalam CTL sangat dimungkinkan dan dibuka dengan luas 
memanfaatkan masyarakat belajar lain di luar kelas. Setiap peserta 
didik semestinya dibimbing dan diarahkan untuk mengembangkan 
rasa ingin tahunya melalui pemanfaatan sumber belajar secara 
luas yang tidak hanya disekat oleh masyarakat belajar di dalam 
kelas, akan tetapi sumber manusia lain di luar kelas (keluarga 
dan masyarakat). Ketika kita dan peserta didik dibiasakan untuk 
memberikan pengalaman yang luas kepada orang lain, maka saat 
itu pula kita atau peserta didik akan mendapatkan pengalaman 
yang lebih banyak dari komunitas lain.

e. Pemodelan (modelling)

 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, rumitnya 
permasalahan hidup yang dihadapi, serta tuntutan peserta didik 
yang semakin berkembang dan beranekaragam, telah berdampak 
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pada kemampuan guru yang memiliki kemampuan lengkap, dan 
ini yang sulit dipenuhi. Oleh karena itu, maka kini guru bukan 
lagi satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik, karena dengan 
segala kelebihan dan keterbatasan yang dimiliki oleh guru akan 
mengalami hambatan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan 
keinginan dan kebutuhan peserta didik yang cukup heterogen. Oleh 
karena itu, tahap pembuatan model dapat dijadikan alternatif untuk 
mengembangkan pembelajaran agar peserta didik bisa memenuhi 
harapan peserta didik secara menyeluruh, dan membantu mengatasi 
keterbatasan yang dimiliki oleh guru.

f. Refleksi (reflection)

 Refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang baru terjadi atau baru 
saja dipelajari. Dengan kata lain, refleksi adalah berpikir ke belakang 
tentang apa-apa yang sudah dilakukan di masa lalu, peserta didik 
mengendapkan apa yang baru dipelajarinya sebagai struktur 
pengetahuan yang baru yang merupakan pengayaan atau revisi 
dari pengetahuan sebelumnya. Pada saat refleksi, peserta didik 
diberi kesempatan untuk mencerna, menimbang, membandingkan, 
menghayati, dan melakukan diskusi dengan dirinya sendiri.

g. Penilaian Sebenarnya (authentic assessment)

 Tahap terakhir dari pembelajaran kontekstual adalah melakukan 
penilaian. Penilaian sebagai bagian integral dari pembelajaran 
memiliki fungsi yang amat menentukan untuk mendapatkan 
informasi kualitas proses dan hasil pembelajaran melalui 
penerapan CTL. Penilaian adalah proses pengumpulan berbagai 
data dan informasi yang bisa memberikan gambaran atau petunjuk 
terhadap pengalaman belajar peserta didik. Dengan terkumpulnya 
berbagai data dan informasi yang lengkap sebagai perwujudan dari 
penerapan penilaian, maka akan semakin akurat pula pemahaman 
guru terhadap proses dan hasil pengalaman belajar setiap peserta 
didik (Siregar & Hartini Nara, 2014: 118-119).

Selain itu, dalam pembelajaran kontekstual minimal ada tiga prinsip 
utama yang sering digunakan, yaitu:

1) Saling ketergantungan (interdependence); pelajaran kontekstual 
merupakan pembelajaran yang menekankan hubungan antara bahan 
pelajaran dengan bahan lainnya, antara teori dan praktik, antara 



BAB 5 | Pembelajaran IPS Pendekatan Contextual Teaching 99

bahan yang bersifat konsep dengan penerapan dalam kehidupan 
dunia nyata.

2) Diferensiasi (diferentiation); Prinsip diferensiasi menunjukkan 
kreativitas yang berasal dari alam semesta. Pembelajaran 
kontekstual berpusat pada peserta didik dan menekankan aktivitas 
dan kreativitas peserta didik. 

3) Pengorganisasi diri (self-organization); prinsip organisasi diri 
menuntut para pendidik dan para pengajar di sekolah agar 
mendorong setiap peserta didiknya untuk memahami dan 
merealisasikan semua potensi yang dimilikinya seoptimal mungkin 
(Elaine B. Johnson dalam Sa’ud, 2008: 165). 

Sebelum melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan CTL, 
terlebih dahulu guru harus membuat desain (skenario) pembelajarannya, 
sebagai pedoman umum dan sekaligus sebagai alat kontrol dalam 
pelaksanaannya. Pada intinya, pengembangan setiap komponen CTL 
tersebut dalam pembelajaran dapat dilakukan sebagai berikut.

a) Mengembangkan pemikiran peserta didik untuk melakukan kegiatan 
belajar lebih bermakna apakah dengan cara bekerja sendiri, menemukan 
sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan 
baru yang harus dimilikinya.

b) Melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik 
yang diajarkan.

c) Mengembangkan sifat ingin tahu peserta didik melalui memunculkan 
pertanyaan-pertanyaan.

d) Menciptakan masyarakat belajar, seperti melalui kegiatan kelompok 
berdiskusi, tanya jawab, dan sebagainya.

e) Menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran, bisa melalui 
ilustrasi, model, bahkan media yang sebenarnya.

f) Membiasakan anak untuk melakukan refleksi dari setiap kegiatan 
pembelajaran yang telah dilakukan.

g) Melakukan penilaian secara objektif, yaitu menilai kemampuan yang 
sebenarnya pada peserta didik (Siregar & Hartini Nara, 2014: 120).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik 
pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang berpusat pada 
peserta didik, melibatkan masalah nyata yang terjadi dalam kehidupan 
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sehari-hari, mengonstruksi dan menemukan hubungan yang bermakna 
antara ide abstrak dengan aplikasi nyata dalam kehidupan.

D. Teori Belajar yang Mendasari Pendekatan CTL

1. Teori Belajar Bermakna Ausubel

Menurut Ausubel, “belajar merupakan asimilasi bermakna. Materi yang 
dipelajari diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang 
telah dimiliki sebelumnya”. Faktor motivasi dan pengalaman emosional 
sangat penting dalam peristiwa belajar, sebab motivasi dan keinginan 
yang kuat dari pihak si pembelajar maka tidak akan terjadi asimilasi 
pengetahuan baru ke dalam struktur kognitif yang dimilikinya. Struktur 
kognitif ialah fakta-fakta, konsep-konsep, dan generalisasi-generalisasi 
yang telah dipelajari dan diingat oleh peserta didik. Ausubel menyatakan 
bahwa “agar belajar lebih bermakna (meaningful learning), maka materi 
pelajaran diurutkan dari umum ke khusus, dari keseluruhan ke perincian 
disebut sebagai (subsumptive sequence). Selain itu, pembelajaran dirancang 
dengan (advance organizer) sebagai kerangka dalam bentuk abstrak 
atau ringkasan konsep-konsep dasar tentang apa yang dipelajari dan 
hubungannya dengan materi yang telah ada dalam struktur kognitif 
peserta didik. Sebelum peserta didik diberikan bahan atau materi baru, 
pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya harus terstruktur dengan 
baik agar pengetahuan baru tersebut dapat masuk ke dalam struktur 
pengetahuan peserta didik dan diolah menjadi struktur kognitif yang 
baru. Dalam posisi inilah terjadi pembelajaran yang bermakna, artinya 
bahwa peserta didik dapat menangkap sesuatu yang baru karena ada 
keterkaitan dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya” 
(Kamarga, 2000: 22-23).

Salah satu contoh dalam pembelajaran sejarah bukan hanya 
sekedar menekankan kepada pengertian konsep-konsep sejarah belaka, 
tetapi bagaimana melaksanakan proses belajarnya dan meningkatkan 
kualitas proses belajar tersebut sehingga pembelajaran tersebut menjadi 
benar-benar bermakna. Pembelajaran sejarah dengan menggunakan 
pendekatan CTL mengakomodir pembelajaran peserta didik yang tidak 
hanya sekadar menjadi sesuatu yang dihafal dan diingat, melainkan 
sesuatu yang dapat dipraktikkan dan dilatihkan dalam situasi nyata yang 
terlibat dalam beberapa kegiatan seperti belajar kelompok, menemukan 
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(inquiry), bertanya (queationing), pemodelan (modelling), dan refleksi 
(reflection). Menurut Ausubel, pemecahan masalah yang cocok adalah 
lebih bermanfaat bagi peserta didik dan merupakan strategi yang efisien 
dalam pembelajaran. Kekuatan dan kebermaknaan proses pemecahan 
masalah dalam pembelajaran IPS terletak pada kemampuan peserta 
didik dalam mengambil peran pada kelompoknya. Guru bertindak 
memberikan bimbingan langsung, baik lisan maupun dengan contoh 
tindakan, sedangkan peserta didik diberi kebebasan untuk membangun 
pengetahuannya sendiri. Proses tersebut merupakan penekanan pada 
pendekatan CTL.

2. Teori Belajar Piaget

Piaget mengemukakan bahwa cara seseorang memperoleh kecakapan 
intelektual pada umumnya akan berhubungan dengan proses mencari 
keseimbangan antara apa yang mereka rasakan dan mereka ketahui 
pada satu sisi dengan apa yang mereka lihat suatu fenomena baru 
sebagai pengalaman dan persoalan. Apabila seseorang dalam kondisi 
saat ini dapat mengatasi situasi baru, keseimbangan mereka tidak 
akan terganggu. Jika tidak, ia harus melakukan adaptasi dengan 
lingkungannya. Proses adaptasi tersebut melalui amilasi, akomodasi, 
dan ekuilibrasi.

Proses asimilasi merupakan proses penyatuan atau pengintegrasian 
informasi baru ke dalam struktur kognitif yang telah dimiliki individu. 
proses akomodasi merupakan proses penyesuaian struktur kognitif 
ke dalam situasi baru. Adapun proses equilibrasi adalah penyesuaian 
berkeseimbangan antara asimilasi dan akomodasi.

Proses belajar seseorang akan mengikuti pola dan tahap-tahap 
perkembangan sesuai dengan umurnya. Pola dan tahap-tahap ini 
bersifat hierarkis, artinya harus dilalui berdasarkan urutan tertentu dan 
seseorang tidak dapat belajar sesuatu yang berada di luar tahap kognitif. 
Piaget membagi tahap-tahap perkembangan kognitif seseorang menjadi 
empat tahap sebagai berikut.

a. Tahap sensorimotor. Tahapan kognitif ini terjadi pada seseorang 
dengan kisaran usia antara 0 sampai 2 tahun.

b. Tahap praoperasional. Tahapan kognitif ini terjadi pada seseorang 
dengan kisaran usia antara 2 sampai 7 tahun.
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c. Tahap operasional konkret. Tahapan kognitif ini terjadi pada 
seseorang dengan kisaran usia antara 7 sampai 11 tahun.

d. Tahap operasional formal. Tahapan kognitif ini terjadi pada 
seseorang dengan kisaran usia mulai 11 tahun dan seterusnya.

Hubungan antara teori belajar Piaget dengan pembelajaran, yakni 
mengacu kepada kegiatan belajar yang harus melibatkan partisipasi 
peserta didik. Teori Piaget menyatakan bahwa pengetahuan tidak 
hanya sekadar dipindahkan secara verbal, tetapi harus dikonstruksi dan 
direkonstruksi oleh peserta didik itu sendiri. Bentuk realisasi dari teori 
ini yakni dalam kegiatan pembelajaran peserta didik haruslah bersifat 
aktif. Pendekatan CTL juga merupakan pendekatan pembelajaran aktif 
yang berprestasi pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik 
(student centered).

Berdasarkan tahapan kognitif pada teori belajar Piaget, maka 
pendekatan pembelajaran CTL sudah dapat diterapkan di sekolah dasar.
Pada periode ini anak sudah mulai dapat menggunakan operasi-operasi 
konkretnya untuk membentuk operasi-operasi yang lebih kompleks. 
Kemajuan utama pada anak selama periode ini adalah bahwa ia tidak 
perlu berpikir dengan pertolongan benda-benda atau peristiwa-peristiwa 
konkret; ia mempunyai kemampuan untuk berpikir abstrak. 

Pada tingkatan operasional formal ini, peserta didik dalam 
menyesuaikan diri dengan realita konkret dan haus pengetahuan. 
Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas kognitif peserta 
didik, maka guru dalam melaksanakan pembelajaran harus lebih 
ditujukan pada kegiatan pemecahan masalah atau latihan meneliti 
dan menemukan. Surya menyatakan bahwa “perkembangan kognitif 
pada tingkat operasional formal merupakan ciri perkembangan remaja 
dan dewasa yang menuju ke arah proses berpikir dalam tingkat yang 
lebih tinggi. Tingkat berpikir ini sangat diperlukan dalam pemecahan 
masalah. Perkembangan kognitif ditandai dengan kemampuan individu 
untuk berpikir secara hipotesis dan berbeda dengan fakta, memahami 
konsep abstrak, dan mempertimbangkan cakupan yang luas dari perkara 
yang sempit. 

Proses pembelajaran akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan 
tingkat perkembangan kognitif peserta didik. Peserta didik hendaknya 
banyak diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan objek 
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fisik, yang ditunjang dengan interaksi dengan teman sebaya, dan 
dibantu oleh pertanyaan tilikan dari guru. Guru hendaknya banyak 
memberikan rangsangan kepada peserta didik agar mau berinteraksi 
dengan lingkungan dan secara aktif mencari dan menemukan berbagai 
hal dari lingkungan” (Surya, 2003: 59). 

Implikasi teori perkembangan kognitif Piaget dalam pengajaran 
antara lain sebagai berikut.

1) Bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh 
karena itu, dalam mengajar guru hendaknya menggunakan bahasa 
yang sesuai dengan cara berpikir anak.

2) Anak-anak akan belajar lebih baik apabila menghadapi lingkungan 
dengan baik. Guru harus membantu anak agar dapat berinteraksi 
dengan lingkungan dengan sebaik-baiknya.

3) Bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan baru, tetapi 
tidak asing.

4) Beri peluang agar anak belajar sesuai dengan tingkat 
perkembangannya.

5) Di dalam kelas, anak-anak hendaknya diberi banyak peluang untuk 
saling berbicara dengan teman-temannya dan saling berdiskusi 
(Surya, 2003: 59).

3. Teori Belajar Vygotsky

Berbeda dengan Piaget yang lebih menekankan aktivitas individu dalam 
pembentukan pengetahuan, maka Vygotsky lebih pada perhatian kepada 
hubungan dialektik antara individu dan masyarakat dalam pembentukan 
pengetahuan tersebut, ada akibat yang ditimbulkan dari interaksi 
sosial terlebih bahasa dan budaya pada proses belajar anak. Menurut 
Vygotsky bahwa “belajar merupakan suatu perkembangan pengertian”. 
Dia membedakan adanya dua pengertian yang spontan dan yang ilmiah. 
Pengertian spontan adalah pengertian yang didapatkan dari pengalaman 
anak sehari-hari. Adapun pengertian ilmiah adalah pengertian yang 
didapat dari kelas, atau yang diperoleh dari pelajaran di sekolah. Kedua 
konsep itu saling berhubungan, apa yang dipelajari peserta didik di 
sekolah memengaruhi perkembangan konsep yang diperoleh dalam 
kehidupan sehari-hari dan sebaliknya. 
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Lebih lanjut menurut Vygotsky, perolehan pengetahuan dan 
perkembangan kognitif seseorang sesuai dengan teori sosiogenetis. 
Dimensi kesadaran sosial bersifat primer, adapun dimensi individualnya 
bersifat derivatif atau merupakan turunan dan bersifat sekunder. Artinya 
pengetahuan dan perkembangan kognitif individu berasal dari sumber-
sumber sosial di luar dirinya. Hal ini tidak berarti bahwa individu 
bersikap pasif dalam perkembangan kognitifnya, tetapi Vygotsky juga 
menekankan pentingnya peran aktif seseorang dalam mengkonstruksi 
pengetahuannya. Jadi menurut vygotsky, jalan pikiran seseorang harus 
dimengerti dari latar sosial budaya dan sejarahnya.

Sumbangan teori dari Vygotsky adalah penekanan pada bakat 
sosio-kultural dalam pembelajaran. Menurutnya bahwa, pembelajaran 
terjadi saat anak bekerja dalam zona perkembangan proksimal (zone of 
proximal development). Zona perkembangan proksimal adalah tingkat 
perkembangan sedikit di atas tingkat perkembangan seseorang pada 
saat ini. Zona perkembangan proksimal adalah jarak antara tingkat 
perkembangan sesungguhnya dengan tingkat perkembangan potensial. 
tingkat perkembangan sesungguhnya adalah kemampuan pemecahan 
masalah secara mandiri. Adapun tingkat perkembangan potensial adalah 
kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa 
melalui kerja sama dengan teman sebaya yang lebih mampu. 

Oleh karena itu, tingkat perkembangan potensial dapat disalurkan 
melalui pendekatan CTL, yakni untuk melatih para peserta didik 
secara berangsur-angsur mampu memecahkan masalah secara mandiri. 
vygotsky menegaskan bahwa anak dengan daerah perkembangan 
proksimal yang lebih besar akan lebih baik di sekolahnya.

Gagasan penting lain dalam pembelajaran yang diangkat dari 
teori Vygotsky adalah konsep scaffolding, yaitu memberikan sejumlah 
bantuan kepada anak pada tahap-tahap awal pembelajaran, kemudian 
menguranginya sedikit demi sedikit, dan memberi kesempatan kepada 
anak untuk mengambil alih tanggung jawab tersebut saat mereka 
dinilai telah mampu. Bantuan tersebut berupa petunjuk, peringatan, 
dorongan menguraikan masalah pada langkah-langkah pemecahan, 
memberi contoh, ataupun hal-hal lain yang memungkinkan peserta 
didik tumbuh mandiri.

Perbedaan penting antara Piaget dan Vygotsky berada dalam 
pengertian mereka mengenai subjek kegiatan psikologis. Piaget 
memandang bahwa subjeknya adalah individu anak yang pikirannya 
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melalui interaksi dengan dunia fisik dan sosial sampai pada bentuk 
alasan kedewasaan yang terkait dengan pengerjaan yang formal. 
Sementara itu, Vygotsky memandang bahwa kegiatan psikologis 
mempunyai ciri-ciri sosial budaya dari awal pengembangannya, anak-
anak bukanlah penemu tunggal dari aturan-aturan logis, melainkan 
merupakan seorang individu yang menguasai proses psikologis mereka 
sendiri melalui peralatan yang ditawarkan oleh budaya yang mereka 
miliki.

Konsep-konsep penting teori sosiogenetis dari Vygotsky tentang 
perkembangan kognitif yang sesuai dengan revolusi sosiokultural dalam 
teori belajar dan pembelajaran adalah teori hukum genetik tentang 
perkembangan (genetic law of development) dan zona perkembangan 
proksimal (zone of proximal development). Kedua teori tersebut, dapat 
diuraikan sebagai berikut.

a. Hukum genetik tentang perkembangan (genetic law of development). 
Menurut Vygotsky, setiap kemampuan seseorang akan tumbuh 
dan berkembang melewati dua tataran, yaitu tataran sosial tempat 
orang-orang membentuk lingkungan sosialnya (dapat dikategorikan 
sebagai interpsikologi atau intermental) dan tataran psikologis 
di dalam diri orang yang bersangkutan (dapat dikategorikan 
sebagai intrapsikologis atau intramental). Pandangan teori ini 
menempatkan intermental atau lingkungan sosial sebagai faktor 
primer dan konstitutif terhadap pengetahuan, serta perkembangan 
kognitif seseorang. 

b. Zona perkembangan proksimal (zone of proximal development). 
Vygotsky mengemukakan konsepnya tentang zona perkembangan 
proksimal bahwa perkembangan seseorang dapat dibedakan ke 
dalam dua tingkat, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat 
perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak 
dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas dan 
memecahkan berbagai masalah secara mandiri. Hal ini disebut 
sebagai kemampuan intramental. Adapun tingkat perkembangan 
potensial tampak dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan 
tugas-tugas yang memecahkan masalah ketika dibimbing orang 
dewasa atau ketika berkolaborasi dengan teman sebaya yang lebih 
kompeten. Hal ini disebut kemampuan intermental. Jarak antara 
tingkat perkembangan aktual dengan tingkat perkembangan 
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potensial disebut zona perkembangan proksimal, yang diartikan 
sebagai fungsi-fungsi atau kemampuan-kemampuan yang belum 
matang yang masih berada pada proses pematangan. Untuk 
menafsirkan konsep zona perkembangan proksimal ini digunakan 
scaffolding interpretation, yaitu memandang zona perkembangan 
proksimal sebagai perancah, sejenis wilayah penyangga atau batu 
loncatan untuk mencapai taraf perkembangan semakin tinggi 
(Susanto, 2016: 120-123).

Konsep kunci dari Vygotsky adalah bahwa perkembangan dan 
belajar bersifat saling terikat, perkembangan dan belajar tidak dapat 
dipisahkan dari konteks sosial, dan sebagai bentuk mendasar dalam 
belajar adalah partisipasi dalam kegiatan sosial (social action).

4. Teori Free Discovery Learning dari Bruner

Bruner menekankan adanya pengaruh kebudayaan terhadap tingkah 
laku seseorang. Teori Bruner yang disebut dengan free discovery learning 
menyatakan bahwa proses belajar agar berjalan dengan baik dan 
kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 
menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui 
contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. 

Perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui tiga tahap yang 
ditentukan oleh caranya melihat lingkungan, yaitu enactive, iconic, dan 
symbolic. Uraiannya sebagai berikut.

a. Tahap enaktif; pada tahap ini seseorang melakukan aktivitas-
aktivitas dalam upayanya untuk memahami lingkungan sekitarnya.

b. Tahap ikonik; pada tahap ini seseorang memahami objek-objek 
atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Anak 
belajar melalui bentuk perumpamaan dan perbandingan dalam 
memahami dunia sekitarnya.

c. Tahap simbolik; pada tahap ini seseorang telah mampu memiliki 
ide-ide atau gagasan-gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh 
kemampuannya dalam berbahasa dan logika (Susanto, 2016: 123-
124). 
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E. Implementasi Pendekatan CTL dalam Pembelajaran 
IPS

CTL sebagai suatu pendekatan pembelajaran dalam implementasinya 
tentu saja memerlukan perencanaan atau desain pembelajaran yang 
mencerminkan konsep dan prinsip CTL. Lima pendekatan dalam 
mengimplementasikan pembelajaran kontekstual menurut Bern dan 
Erickson sebagai berikut.

1. Pembelajaran berbasis masalah (problem based learning), yaitu 
pendekatan yang melibatkan peserta didik dalam memecahkan 
masalah dengan mengintegrasikan berbagai konsep dan 
keterampilan dari berbagai disiplin ilmu. Pendekatan ini meliputi 
mengumpulkan dan menyatukan informasi, dan mempresentasikan 
penemuan.

2. Pembelajaran kooperatif (cooperative learning), yaitu pendekatan yang 
mengorganisasi pembelajaran dengan menggunakan kelompok 
belajar kecil di mana peserta didik bekerja bersama untuk mencapai 
tujuan pembelajaran.

3. Pembelajaran berbasis proyek (project based learning), yaitu 
pendekatan yang memusat pada prinsip dan konsep utama suatu 
disiplin, melibatkan peserta didik dalam memecahkan masalah 
dan tugas penuh makna lainnya, mendorong peserta didik untuk 
bekerja mandiri membangun pembelajaran, dan pada akhirnya 
menghasilkan karya nyata.

4. Pembelajaran pelayanan (service learning), yaitu pendekatan 
yang menyediakan suatu aplikasi praktis suatu pengembangan 
pengetahuan dan keterampilan baru untuk kebutuhan di masyarakat 
melalui proyek dan aktivitas.

5. Pembelajaran berbasis kerja (work based learning), yaitu pendekatan 
Di mana tempat kerja atau seperti tempat kerja, kegiatan terintegrasi 
dengan materi di kelas untuk kepentingan para peserta didik dan 
bisnis  (Bern & Erickson, 2001: 5-11).

Pendapat serupa dikemukakan oleh Ditjen Dikdasmen bahwa 
pendekatan pembelajaran kontekstual harus menekankan pada hal-hal 
sebagai berikut.



108 Pembelajaran IPS SD/MI

a. Belajar berbasis masalah (problem based learning), yaitu pendekatan 
pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai 
suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang berpikir 
kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk 
memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari mata 
pelajaran. 

b. Pengajaran autentik (authentic instruction),yaitu pendekatan 
pengajaran yang memperkenalkan peserta didik untuk mempelajari 
konteks bermakna, mengembangkan keterampilan berpikir, dan 
memecahkan masalah di dalam konteks kehidupan nyata.

c. Belajar berbasis inkuiri (inquiry based learning), yaitu strategi 
pembelajaran yang mengakui metodologi sains dan menyediakan 
kesempatan untuk pembelajaran bermakna.

d. Belajar berbasis proyek/tugas terstruktur (project based learning) 
yang membutuhkan suatu pembelajaran komprehensif di mana 
lingkungan belajar peserta didik (kelas) didesain agar peserta didik 
dapat melakukan penyelidikan terhadap masalah autentik termasuk 
pendalaman materi pelajaran dan melaksanakan tugas bermakna 
lainnya.

e. Belajar berbasis kerja (work based learning) adalah suatu pendekatan 
pembelajaran yang memungkinkan peserta didik menggunakan 
konteks tempat kerja untuk mempelajari materi berbasis sekolah 
dan bagaimana materi tersebut digunakan kembali di tempat kerja 
atau sejenisnya dan berbagai aktivitas dipadukan dengan materi 
pelajaran untuk kepentingan peserta didik.

6. Belajar jasa layanan (service learning) yang memerlukan penggunaan 
metodologi pembelajaran yang mengombinasikan jasa layanan 
masyarakat dengan suatu struktur berbasis sekolah untuk 
merefleksikan jasa layanan tersebut.

7. Belajar kooperatif (cooperative learning) yang memerlukan 
pendekatan melalui pendekatan kelompok kecil peserta didik 
untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk 
mencapai tujuan belajar (Ditjen Dikdasmen, 2003: 4-8).

Secara teoritis, pembelajaran IPS memiliki karakteristik yang 
spesifik, yakni:

a. mempelajari sistem sosial dan sistem budaya;
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b. mempelajari tentang kehidupan manusia, analisis interaksinya dan 
lingkungannya;

c. mempelajari aspek ekonomi dan kesejahteraan;

d. mempelajari waktu perubahan;

e. mempelajari sistem berbangsa dan bernegara; dan

f. berkedudukan sebagai ilmu sosial pendukung.

Berdasarkan karakteristik tersebut, maka pendekatan pembelajaran 
IPS yang dapat digunakan adalah pendekatan yang mengajak peserta 
didik mempelajari konsep sekaligus mampu menerapkannya, yaitu 
pendekatan CTL. Sama menyatakan bahwa “pendekatan CTL secara 
tidak langsung dapat meningkatkan kesadaran sosial peserta didik 
pada mata pelajaran IPS” (Sama, dkk., 2017: 431). Pendekatan CTL ini 
menjadi pilihan yang mampu menjembatani kejelasan dari karakteristik 
IPS, di mana pengetahuan bukan hanya pengetahuan yang bersifat fakta 
yang harus dihafal, akan tetapi harus direlevansikan dengan proses 
mengalami dan dikonstruksi bentuk perlakuan sesuai dengan peran 
peserta didik masing-masing di masyarakat.

Implementasi dalam pembelajaran kontekstual pada jenjang 
pendidikan dasar agar mudah dicerna oleh peserta didik dalam proses 
pembelajaran perlu dilengkapi dengan ilustrasi ilustrasi yang konkret 
yaitu melalui pengalaman-pengalaman nyata yang telah dialami peserta 
didik itu sendiri yang dikaitkan dengan teori-teori yang dijelaskan pada 
masing-masing karakteristik IPS tersebut.

Selain karakteristik secara teoritis, juga secara praktis pembelajaran 
IPS ini perlu dipahami dan dikembangkan, serta diterapkan dalam 
kehidupan sehari-hari oleh peserta didik, di antaranya:

1) kemampuan memahami fakta, konsep, generalisasi tentang sistem 
sosial dan budaya;

2) kemampuan memahami fakta, konsep, generalisasi  tentang 
manusia, tempat dan lingkungannya;

3) kemampuan memahami fakta, konsep, generalisasi tentang perilaku 
ekonomi dan kesejahteraan hidup manusia dalam lingkungannya;

4) mengajak peserta didik pada upaya memperoleh ilmu pengetahuan 
yang mampu mengembangkan kemampuan berpikir dan mengambil 
keputusan kritis, melatih belajar mandiri, serta membentuk 
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kebiasaan kebiasaan dan keterampilan seperti melatih diri dalam 
bertingkah laku seperti yang diinginkan;

5) mempelajari sesuatu yang dihadapkan pada upaya keseimbangan 
fisik dan emosional, serta sosial; 

6) upaya penyelesaian masalah secara realistis dan sesuai dengan 
minat siswa; dan

7) memberikan peran-peran sebagai bentuk tingkah laku belajar dalam 
situasi kelompok bermain.

Karakteristik-karakteristik tersebut, jika dikaitkan dengan 
pendekatan pembelajaran CTL sebagai suatu pendekatan pembelajaran 
yang dikembangkan dalam bidang studi IPS di sekolah dasar, maka 
menuntut profesionalisme guru dalam hal sebagai berikut.

a) Bagaimana membuat perencanaan pembelajaran atau persiapan 
sebagai pedoman prinsip pembelajaran CTL.

b) Bagaimana guru dalam profesionalismenya mampu memilih dan 
menggunakan multimetode dan media, serta sumber pembelajaran 
dalam melaksanakan proses pembelajaran yang berorientasi pada 
pendekatan CTL.

c) Bagaimana bentuk dan jenis evaluasi yang harus dikembangkan 
untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai pengalaman 
belajar yang telah dimiliki peserta didik dari kegiatan pembelajaran 
berbasis CTL.

d) Bagaimana dampak dari pendekatan CTL yang diterapkan terhadap 
aktivitas, kreativitas dan kebermaknaan belajar peserta didik 
(Susanto, 2016: 124-126).

Berdasarkan karakteristik pendekatan pembelajaran pada bidang 
studi IPS seperti yang telah disajikan di atas, maka proses pembelajaran 
IPS memerlukan berbagai pendekatan yang memungkinkan peserta 
didik tidak hanya mengkaji fakta dan konsep secara teori, tetapi 
mengharuskan peserta didik dapat mengkaji dan mempelajari, serta 
berinteraksi langsung dengan lingkungannya. Salah satu pendekatan 
yang dianggap tepat dalam pembelajaran IPS di Sekolah Dasar adalah 
pembelajaran dengan pendekatan CTL.
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A. Pentingnya Penerapan Pendekatan Inkuiri
Pendidikan di Sekolah Dasar merupakan sebuah institusi pendidikan 
yang memegang peranan penting dan strategis. Kualitas jenjang 
pendidikan berikutnya sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan 
dasar. Semakin baik kualitas pendidikan dasar, maka akan semakin 
baik pula kualitas pendidikan pada jenjang berikutnya. Untuk itu, 
agar tujuan pembelajaran di sekolah dapat tercapai dengan baik, 
maka pembelajaran di sekolah dasar hendaknya bersifat mendidik, 
mencerdaskan, membangkitkan aktivitas dan kreativitas anak, efektif, 
demokratis, menantang, menyenangkan, dan mengasyikkan. Terlebih 
pada mata pelajaran IPS, yang apabila guru tidak mampu menyajikannya 
dengan baik dan benar, maka pembelajaran tidak akan berkualitas bagi 
peserta didik yang pada akhirnya mereka akan jenuh dan bosan belajar.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan 
kondisi belajar yang berkualitas, yakni dengan menggunakan 
model pembelajaran inquiry (inkuiri). Model pembelajaran inkuiri 
memungkinkan peserta didik untuk dilatih berpikir kritis terutama 
dalam mempelajari pelajaran IPS yang salah satunya menuntut peserta 
didik untuk kritis terhadap sumber dalam mengungkapkan fakta yang 
benar. Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2007 menyatakan bahwa 
“dalam proses pembelajaran setidaknya harus mengandung unsur 
eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Ketiga unsur tersebut merupakan 
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hal yang tidak bisa ditawar, sehingga guru di sekolah termasuk guru IPS 
wajib melakukan kegiatan pembelajaran yang mencakup ketiga unsur 
tersebut. Hal ini semata-mata dimaksudkan agar capaian kompetensi 
peserta didik dapat dipenuhi melalui proses pembelajaran”.

Selain sesuai dengan karakteristik mata pelajaran IPS yang sekaligus 
memberikan keterampilan latihan berpikir kritis pada peserta didik, 
model pembelajaran inkuiri juga memberikan pengalaman atau kegiatan 
belajar yang mengandung unsur eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi 
bagi peserta didik yang tercermin melalui sintaks model pembelajaran 
inquiry. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan 
pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran inkuiri mampu 
meningkatkan mutu proses pembelajaran di hampir semua mata 
pelajaran dan semua jenjang pendidikan. Oleh karena itu, diharapkan 
dengan pembelajaran inkuiri, capaian kompetensi peserta didik dalam 
mata pelajaran IPS dapat meningkat.

Uraian di atas, mengungkapkan bahwa penggunaan pendekatan 
pembelajaran inkuiri sangat penting dan mendesak. Salah satu 
pertimbangan dalam memilih metode pembelajaran inkuiri, yaitu 
penggunaan pendekatan inkuiri ini lebih diutamakan pada kemampuan 
kognitif peserta didik. Perkembangan kognitif seseorang menurut Piaget 
yakni melalui empat tahap, yaitu sebagai berikut.

1. Tahap sensorimotor (sensorimotor period). Tahap ini dimulai 
sejak lahir hingga kurang lebih usia 2 tahun. Bayi pada tahap 
ini, memahami dunia melalui tindakan fisik dan nyata terhadap 
rangsangan dari luar. Perilaku berkembang melalui refleks-refleks 
sederhana dan melalui beberapa tahap menuju seperangkat skema 
yang terorganisasi (perilaku yang terorganisasi).

2. Tahap praoperasional (preoperational period). Tahap ini dimulai 
sejak usia 2 tahun hingga kurang lebih usia 6 atau 7 tahun. 
Tahap ini, berpikir simbolik dan bahasa mulai jelas terlihat untuk 
menggambarkan objek dan kejadian, cara berpikir yang menyerupai 
menyerupai orang.

3. Tahap operasi konkret (concrete operational period). Tahap ini dimulai 
sejak usia 6 atau 7 tahun hingga kurang lebih usia 11 atau 12 tahun. 
Dewasa mulai muncul, namun masih dibatasi oleh kemampuan 
penalaran yang sifatnya masih berdasarkan realitas konkret.
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4. Tahap operasi formal (formal operation period).Tahap ini dimulai sejak 
usia 11 atau 12 tahun hingga dewasa. Proses berpikir logis pada 
tahap ini sudah ada, meliputi ide-ide abstrak, tidak lagi terbatas 
pada objek-objek yang bersifat konkret.

Sementara itu, Bruner dalam teorinya membagi tiga tahapan berpikir 
yang dialami seseorang, yaitu enactive, iconic, dan symbolic. Enactive terjadi 
pada masa kanak-kanak. Apa yang dipelajari, dikenal, ataupun diketahui 
masih terbatas dalam ingatan. Kemampuan memproses informasi belum 
terjadi. Belum mampu berpikir yang lebih jauh dari informasi yang ada. 
Cara berpikir mereka masih terbatas pada ruang, waktu, dan informasi 
yang diterima sebagaimana adanya. Karenanya, guru perlu membantu 
proses berpikir peserta didik dengan mendemonstrasikan konsep yang 
sedang dibahas dengan cara gerak atau olah tubuh.

Tahap iconic, yaitu tahap di mana anak sudah dapat mengembangkan 
kemampuan berpikir yang lebih jauh. Kemampuan berpikir mereka 
tidak hanya terbatas pada ruang, waktu, dan apa yang tersaji secara 
eksplisit dalam informasi yang diterima. Mereka sudah dapat mencerna 
dan memahami apa-apa yang tidak ada di lingkungan geografis di 
sekitar mereka ataupun pada waktu sekarang. Kemampuan berpikir 
yang lebih abstrak sudah mulai berkembang. Mereka sudah dapat 
menggali informasi yang lebih jauh dari apa yang tertera dalam tulisan 
atau informasi yang diberikan. Kemampuan berpikir logis sudah dapat 
mereka lakukan walaupun harus dikatakan bahwa tingkat abstraksi 
konsep masih sangat rendah. Pada tahap ini, guru dapat membantu 
peserta didik dengan menampilkan peta, gambar, bagan, atau tabel 
untuk lebih menjelaskan materi yang sedang dibahas.

Tahap symbolic (simbolik) adalah tingkat operasi formal pada jenjang 
perkembangan Piaget. Peserta didik pada tahap ini sudah mampu 
berpikir abstrak. Simbol-simbol bahasa, matematika, ataupun disiplin 
ilmu lainnya sudah dapat mereka pahami sebagaimana mestinya. Mereka 
sudah dapat diajak berpikir analitis, sintesis, maupun evaluatif pada 
tingkat abstrak sebagaimana yang dikemukakan Piaget dalam jenjang 
operasi formal. Bantuan guru pada tahap ini adalah menjelaskan konsep 
yang sedang dibahas dengan ungkapan bahasa yang dapat dimengerti.

Apabila mengacu pada landasan berpikir kognitif dan tahap-
tahap perkembangan kognitif Piaget dan tahapan berpikir manusia 
sebagaimana dikemukakan oleh Bruner di atas, maka dapat dipahami 
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bahwa pendekatan inkuiri sudah dapat diterapkan pada peserta didik 
sekolah dasar, minimal kelas 4 karena mereka sudah mampu berpikir 
logis, kritis, analitis, sintesis dan evaluatif, sesuai tahap operasi formal 
Piaget dan tahap berpikir simbolik Bruner. Diperjelas oleh Banks bahwa 
pembelajaran melalui model inkuiri dapat dilakukan sejak peserta didik 
berada pada jenjang sekolah dasar, hanya saja penekanannya tidak pada 
langkah-langkah inkuiri, melainkan lebih kepada memperkenalkan fakta, 
konsep, dan generalisasi. Ketiga hal itu, dikembangkan melalui strategi 
bertanya, artinya dalam proses pembelajaran peserta didik dikondisikan 
untuk bertanya sehingga kemampuan berpikir kritis sudah mulai 
dikembangkan sejak pendidikan dasar dan kemampuan social inquiry 
dikembangkan lebih lanjut pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam perkembangan tahap akhir 
peserta didik telah memiliki kemampuan mengoordinasikan, baik secara 
simultan (serentak) maupun berurutan dua ragam kemampuan kognitif, 
yaitu: (1) kapasitas atau kemampuan menggunakan hipotesis; dan 
(2) kapasitas atau kemampuan menggunakan prinsip-prinsip abstrak. 
Kemampuan peserta didik menggunakan hipotesis atau anggapan 
dasar membuat ia akan berpikir mengenai sesuatu khususnya dalam 
hal pemecahan masalah dengan menggunakan anggapan dasar yang 
relevan dengan lingkungan yang ia respons. Sementara, kemampuan 
peserta didik menggunakan prinsip-prinsip abstrak membuat ia akan 
mampu mempelajari materi-materi pelajaran yang abstrak. 

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru ketika melakukan 
pembelajaran inkuiri agar dapat mencapai tujuan pembelajaran, yaitu 
sebagai berikut. 

a. Peserta didik diarahkan kepada pokok permasalahan yang akan 
dicari jawabannya atau yang akan dipecahkan, untuk itu guru 
hendaknya menjelaskan pokok permasalahannya dan tujuan yang 
ingin dicapai.

b. Guru hendaknya memberikan keleluasaan kepada peserta didik 
untuk berdiskusi, mengemukakan kemungkinan pilihan jawaban 
atau bertanya. Guru hanya membatasi agar jangan keluar dari pokok 
permasalahan yang sedang didiskusikan.

c. Guru diharapkan mampu memberikan pertanyaan yang merangsang, 
apabila peserta didik kurang mampu menganalisis permasalahan.
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d. Guru mengawasi, membatasi agar kegiatan peserta didik tidak 
menyimpang dari nilai-nilai.

e. Guru tidak diperbolehkan untuk memberikan jawaban langsung 
atas masalah yang dihadapi (Susanto, 2016: 155-160).

Aspek lain yang harus diperhatikan oleh guru adalah kondisi 
pembelajaran yang fleksibel, bebas untuk berinteraksi, lingkungan yang 
responsif dan bebas dari tekanan. Selain itu, terdapat hal-hal yang harus 
di stimulasi, misalnya otonomi peserta didik, sikap terbuka, percaya 
kepada diri sendiri, dan kesadaran akan konsep diri (self- concept).

B. Pengertian Pendekatan Pembelajaran Inkuiri
Inkuiri (inquiry), berarti pertanyaan, pemeriksaan, atau penyelidikan. 
Inquiry sebagai suatu proses umum yang dilakukan manusia untuk 
mencari atau memahami informasi. Pendekatan inkuiri berarti suatu 
rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh 
kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara 
sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan 
sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri.

Savage & Armstrong mengemukakan bahwa “pendekatan inkuiri 
sebagai salah satu bagian dari upaya guru dalam membantu para 
peserta didik sekolah dasar untuk meningkatkan keterampilan berpikir. 
Pendekatan inkuiri merupakan model pembelajaran yang berorientasi 
kepada pengalaman peserta didik. Melalui pembelajaran inkuiri, guru 
akan mudah membantu mengembangkan diri peserta didik sebagai 
tanggung jawabnya. Selain itu, dengan pembelajaran inkuiri akan 
memotivasi peserta didik untuk aktif mencari dan mendapatkan 
pengetahuan” (Susanto, 2016: 160).

Pendekatan pembelajaran inkuiri adalah “the major goal of inquiry-
oriented teaching is to develop in pupils those attitudes and skills that will enable 
them to be independent problem solver. This involves more than simply knowing 
where to go to get needed information. It requires an attitude of curiosity, the 
ability to analyze a problem, the ability to make and test hunches and the 
ability to use information in validiting conclusions”. Inkuiri tidak hanya 
terbatas kepada pertanyaan atau pemeriksaan, melainkan meliputi pula 
proses penelitian, keingintahuan, analisis, sampai kepada penarikan 
kesimpulan tentang hal-hal yang diperiksa atau diteliti (Jarolimek 
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dalam Susanto, 2016: 160-161). Kaitannya dengan pendidikan IPS 
yakni pendekatan inkuiri diarahkan kepada kemampuan peserta didik 
untuk berpikir kritis dan menjadi manusia yang secara bebas dapat 
memecahkan sendiri masalah yang dihadapinya.

Sedangkan menurut Piaget, “pendekatan pembelajaran inquiry 
merupakan pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi anak untuk 
melakukan eksperimen sendiri; dalam arti luas ingin melihat apa 
yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, ingin menggunakan simbol-
simbol dan mencari jawaban atas pertanyaan sendiri, menghubungkan 
penemuan yang satu dengan penemuan yang lain, dan membandingkan 
apa yang ditemukan sendiri dengan yang ditemukan orang lain”. 
Menurut Joyce, “inquiry merupakan pengamatan berbagai proses dan 
memberikan perhatian terhadap sesuatu, interaksi dengan berbagai 
stimulus melalui hubungan dengan orang lain. Di mana seseorang 
mengajarkan atau menuliskan dan merefleksikan, serta mengorganisasi 
konsep-konsep dan perhatian untuk menunjukkan dan menyimpulkan, 
mengidentifikasi sesuatu yang baru dan menghasilkan tindakan demi 
untuk mencapai hasil yang lebih baik”. 

Menurut Hasan bahwa “pembelajaran inkuiri merupakan suatu 
proses pembelajaran yang lebih menekankan pada pengembangan 
kemampuan pemecahan masalah yang terbatas pada disiplin ilmu. 
Filosofi dasar dari pendekatan penyelesaian masalah merupakan salah 
satu upaya untuk mengembangkan keterampilan berpikir para peserta 
didik yang memungkinkan mereka mampu merumuskan kesimpulan 
tentang sesuatu yang diberikan. Kesimpulan tersebut, seharusnya 
merupakan sesuatu yang dapat diterapkan dalam situasi baru, secara 
spesifik dalam kaitan dengan masalah masalah dalam kehidupan 
sehari-hari peserta didik. Jika guru ingin membantu peserta didik 
mengembangkan keterampilan keterampilan berpikir, maka guru harus 
mengetahui bagaimana pertanyaan yang baik dan tepat sesuai dengan 
kemampuan peserta didik” (Susanto, 2016: 161-162).

Hamalik menambahkan bahwa “pembelajaran inkuiri merupakan 
suatu strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di 
mana kelompok peserta didik inkuiri masuk ke dalam suatu persoalan 
atau mencari jawaban-jawaban terhadap isi pertanyaan melalui suatu 
prosedur dan struktur kelompok yang digariskan secara jelas” (Hamalik, 
2007: 220). Sementara itu, Sanjaya berpendapat bahwa “inkuiri adalah 
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stimulus melalui konfrontasi dengan suatu masalah dan pengetahuan 
bersumber dari pengamatan” (Sanjaya, 2007: 194). 

Sasaran utama pembelajaran inkuiri adalah sebagai berikut.

1. Keterlibatan peserta didik secara maksimal dalam proses kegiatan 
belajar.

2. Keterarahan kegiatan secara logis dan sistematis pada tujuan 
pembelajaran.

3. Mengembangkan sikap percaya diri peserta didik tentang apa yang 
ditentukan dalam proses inkuiri (Gulo dalam Trianto, 2007: 135).

Kondisi umum yang merupakan syarat timbulnya kegiatan inkuiri 
bagi peserta didik adalah sebagai berikut.

a. Aspek sosial di kelas dan suasana terbuka yang mengundang peserta 
didik berdiskusi;

b. Inkuiri berfokus pada hipotesis; dan

c. Penggunaan fakta sebagai evidensi atau informasi berupa fakta 
(Trianto, 2007: 135).

Berdasarkan uraian di atas, maka disimpulkan bahwa pembelajaran 
inkuiri merupakan salah satu pembelajaran yang berpusat pada peserta 
didik dengan penekanan pada kemampuan berpikir kritis, analitik, 
mencari, dan mengolah informasi dan pengetahuannya sendiri dalam 
rangka memecahkan masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran.

C. Ciri-ciri Pendekatan Pembelajaran Inkuiri
Model pembelajaran inkuiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

1. Sangat memperhatikan proses pengumpulan data dan pengujian 
hipotesis.

2. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dan 
berdasarkan tradisi keilmuan disiplin tertentu (walaupun perlu 
adanya penyederhanaan proses sehingga sesuai dengan kemampuan 
peserta didik).

3. Adanya proses pengolahan data dan pengujian hipotesis (yang 
merupakan suatu keharusan dalam inkuiri dan bukan alternatif 
seperti pemecahan masalah).
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4. Pembelajaran inkuiri maupun pemecahan masalah mempunyai 
keunggulan yang sama, yaitu kemampuan berpikir aplikasi, analisis, 
sintesis, dan evaluasi.

5. Langkah yang dilakukan dalam terdiri atas perumusan masalah, 
pengembangan hipotesis, pengumpulan data, pengolahan data, 
pengujian hipotesis, dan penarikan kesimpulan.

Menurut Sanjaya terdapat beberapa hal yang menjadi ciri utama 
dari pembelajaran inkuiri, yaitu:

a. Menekankan pada aktivitas peserta didik secara maksimal untuk 
mencari dan menemukan;

b. Seluruh aktivitas yang dilakukan peserta didik diarahkan untuk 
mencari dan menemukan jawaban sendiri dari suatu yang 
dipertanyakan; dan

c. Bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir secara 
sistematis dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual 
sebagai bagian dari proses mental (Sanjaya, 2007: 194-195). 

Sementara menurut Dahlan, menyatakan bahwa ada tiga ciri pokok 
dalam pendekatan pembelajaran inkuiri, yaitu:

1) Adanya aspek aspek sosial dalam kelas yang dapat menumbuhkan 
terciptanya suasana diskusi kelas;

2) Adanya penetapan hipotesis sebagai arah dalam pemecahan 
masalah; dan

3) Menggunakan fakta sebagai pengujian hipotesis (Dahlan dalam 
Susanto, 2016: 164).

D. Tujuan Pendekatan Pembelajaran Inkuiri
Tujuan utama penggunaan pendekatan pembelajaran inkuiri adalah 
untuk membangun teori. pengetahuan sosial harus merumuskan fakta, 
konsep, dan generalisasi dalam rangka membangun teori. Teori ini 
dapat digunakan untuk memahami, menjelaskan, meramalkan, dan 
mengendalikan. Selain itu bahwa, pendekatan inkuiri adalah untuk 
mengembangkan keterampilan intelektual peserta didik yang berkaitan 
dengan berpikir kritis dan memecahkan masalah sosial. Oleh karena 
itu, guru bukan satu-satunya sumber belajar melainkan lebih berperan 
sebagai fasilitator.



BAB 6 | Pendekatan Inkuiri dalam Pembelajaran IPS 119

Peserta didik mampu mengembangkan sikap positif melalui 
pendekatan inkuiri seperti memiliki sikap jujur, objektif, saksama, 
cermat, menumbuhkan rasa keingintahuan, tekun, mau menerima saran 
dan kritik orang lain, mengembangkan rasa solidaritas dan hubungan 
sosial antarpeserta didik, serta menghargai pendapat orang lain. Selain 
itu, diharapkan peserta didik mampu mengembangkan keterampilan 
berpikir kritis, serta memahami konsep-konsep IPS dengan baik dan 
sekaligus menanamkan sikap ilmiah kepada peserta didik. 

Massialas dan Cox mengemukakan “tujuan yang berkenaan dengan 
proses berpikir sebagai dampak instruksional dan dampak penyerta. 
Dampak instruksional dalam inkuiri, yaitu:(1) Dapat melakukan 
penelitian masalah-masalah sosial; dan (2) dapat mengembangkan 
tanggung jawab dalam perbaikan masyarakat. Adapun dampak penyerta 
yang dapat dicapai adalah: (1) akan timbul rasa hormat pada para 
peserta didik terhadap martabat semua orang; (2) peserta didik akan 
memiliki sikap toleran terhadap orang lain; dan (3) peserta didik 
akan membiasakan berperilaku yang diharapkan oleh masyarakat” 
(Susanto, 2016: 165). Joyce dan Weil menyatakan “tujuan inkuiri adalah 
pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu dengan suatu cara khusus, 
seperti mengaplikasikan secara umum dan prinsip penggambaran 
pengalaman masa lalu untuk menghasilkan pengalaman baru” (Susanto, 
2016: 166).

Lebih lengkap, Skeel mengemukakan bahwa “tujuan dari metode 
penyelesaian masalah melalui pendekatan inkuiri didasarkan pada 
proses atau langkah di mana peserta didik diikutsertakan untuk 
mengidentifikasikan suatu pernyataan yang mengandung masalah, 
merumuskan hipotesis, menguji hipotesis, dan merumuskan 
kesimpulan”. Tujuan tersebut secara garis besar dimaksudkan untuk 
mengembangkan kemampuan peserta didik dalam hal sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi dan mendefinisikan sebuah pernyataan yang 
mengandung masalah.

2. Menggunakan beragam data untuk mendukung informasi dan yang 
berkaitan dengan masalah di atas.

3. Merumuskan hipotesis untuk menjawab permasalahan tersebut 
yang bersifat sementara dengan memanfaatkan informasi yang ada 
dan pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya.
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4. Menggunakan proses-proses pemikiran yang logis untuk 
merumuskan hipotesis, menguji hipotesis, meninjau ulang, dan 
menyeleksi hipotesis tersebut.

5. Menemukan informasi yang diperoleh sebelumnya dan yang baru 
untuk memperoleh pengertian yang mendalam dan baru, untuk 
mencari solusi atas masalah.

6. Membandingkan dan mengevaluasi berbagai teori, data, dan 
generalisasi dalam menguji hipotesis atau jawaban sementara.

7. Memilih fakta atau data yang relevan yang diperlukan untuk 
menguji hipotesis.

8. Menyatakan pendapat sendiri setelah menganalisis informasi-
informasi yang tersedia.

9. Merumuskan kesimpulan-kesimpulan dan menerapkannya dalam 
situasi-situasi yang baru dalam kehidupan nyata (Susanto, 2016: 
167-168).

Berdasarkan tujuan pembelajaran inkuiri yang telah dikemukakan 
di atas, maka guru sebagai fasilitator di dalam pembelajaran diharapkan 
mampu merancang pembelajaran, mengajukan pertanyaan-pertanyaan 
yang mengandung masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan 
nyata peserta didik, yang pada akhirnya mampu memotivasi peserta 
didik untuk terlibat aktif mencari informasi-informasi yang relevan 
untuk memecahkan masalah-masalah yang dikemukakan.

E. Implementasi Pendekatan Inkuiri dalam Pembelajaran 
IPS

Guru dalam proses pembelajaran dengan pendekatan inkuiri 
perlu memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk belajar 
memecahkan masalah. Djamarah mengemukakan bahwa “guru pada 
proses pembelajaran menciptakan suatu masalah untuk dipecahkan 
oleh peserta didik di kelas. Salah satu indikator kepandaian peserta 
didik, banyak ditentukan oleh kemampuan dalam memecahkan masalah 
yang dihadapinya. Pemecahan masalah dapat mendorong peserta didik 
untuk tegar dalam menghadapi berbagai masalah belajar. Peserta didik 
yang terbiasa dihadapkan pada masalah dan berusaha memecahkannya 
akan cepat tanggap dan kreatif. Apalagi bila masalah yang diciptakan 
oleh guru itu bersentuhan dengan kebutuhannya, ia akan bersemangat 
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untuk memecahkannya dalam waktu yang relatif singkat. Oleh karena 
itu dalam interaksi edukatif, guru perlu menciptakan suatu masalah 
berdasarkan pokok bahasan tertentu dalam pelajaran tertentu untuk 
dipecahkan oleh peserta didik” (Djamarah, 2005: 66).

Umumnya pendekatan pembelajaran inkuiri dilaksanakan dengan 
mengikuti langkah-langkah dari orientasi, perumusan masalah, 
mengajukan hipotesis, mengumpul data, menguji hipotesis, dan 
merumuskan kesimpulan. Uraiannya sebagai berikut.

1.  Orientasi

Orientasi merupakan langkah untuk membina suasana atau iklim 
pembelajaran yang responsif. Guru berusaha untuk mengkondisikan 
peserta didik agar siap melaksanakan proses pembelajaran. Langkah 
ini sangat penting, karena keberhasilan pendekatan pembelajaran ini 
sangat tergantung pada kemauan peserta didik untuk beraktivitas 
menggunakan kemampuannya memecahkan masalah. Beberapa hal 
penting yang terdapat di dalam tahap orientasi ini, yaitu:

a. menjelaskan topik, tujuan, dan hasil belajar yang diharapkan dapat 
dicapai oleh peserta didik;

b. menjelaskan pokok-pokok kegiatan yang harus dilakukan peserta 
didik untuk mencapai tujuan; 

c. menjelaskan pentingnya topik dan kegiatan belajar. Hal ini 
dilakukan untuk memberikan motivasi belajar kepada peserta didik.

2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan langkah yang sangat penting sebelum 
memulai riset mengenai berbagai masalah. Langkah perumusan masalah 
membawa peserta didik pada suatu persoalan yang mengandung 
teka-teki. Persoalan yang disajikan haruslah menantang peserta didik 
untuk memecahkan teka-teki tersebut. Proses mencari jawaban inilah 
yang paling penting dalam strategi belajar inkuiri, karena melalui 
proses tersebut peserta didik akan memperoleh pengalaman yang 
sangat berharga sebagai upaya untuk mengembangkan mental melalui 
proses berpikir. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam 
merumuskan masalah:
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a. masalah hendaknya dirumuskan sendiri oleh peserta didik, dengan 
demikian mereka akan memiliki motivasi belajar yang tinggi karena 
mereka dilibatkan dalam merumuskan masalah yang akan dikaji;

b. masalah yang dikaji berupa yang mengandung teka-teki yang 
jawabannya pasti;

c. sebelum masalah dikaji lebih jauh dalam proses inkuiri, guru harus 
yakin bahwa peserta didik sudah memiliki pemahaman tentang 
konsep-konsep yang ada dalam rumusan masalah.

3. Mengajukan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari suatu permasalahan yang 
sedang dikaji. Karena itu, hipotesis perlu diuji kebenarannya. Guru harus 
mengajukan berbagai pertanyaan yang dapat mendorong peserta didik 
untuk dapat merumuskan jawaban sementara atas permasalahan yang 
dikaji. Perkiraan sebagai hipotesis harus memiliki landasan berpikir 
yang kukuh, sehingga hipotesis yang dikemukakan bersifat rasional 
dan logis. Perumusan hipotesis akan efektif dilakukan peserta didik jika 
permasalahan yang diajukan didasarkan pada pengetahuan masa lampau 
dan teori-teori yang ada. hipotesis yang baik bukan merupakan rumusan 
kosong dan terkaan-terkaan yang bodoh, tetapi merupakan jawaban 
melalui proses berpikir dari pengetahuan yang sudah mereka miliki.

4. Mengumpul Data

Mengumpulkan data berarti aktivitas menjaring informasi yang 
dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Proses 
mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat penting 
dalam pengembangan intelektual. Proses ini membutuhkan motivasi 
yang kuat untuk belajar, ketekunan, dan kemampuan menggunakan 
potensi berpikirnya. Tugas dan peran guru dalam tahap ini harus 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mendorong peserta 
didik untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Apabila peserta 
didik tidak apresiatif terhadap permasalahan yang ada, guru harus 
memberikan motivasi kepada mereka untuk belajar melalui penyuguhan 
berbagai jenis pertanyaan secara merata ke seluruh peserta didik 
sehingga mereka terdorong untuk berpikir.
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Pengumpulan data dapat diperoleh melalui cara-cara sebagai 
berikut.

a. Mengundang seorang ahli sejarah dari universitas untuk 
menjelaskan bagaimana mereka memperoleh informasi untuk 
menulis buku sejarah.

b. Melihat buku harian atau jurnal yang ditulis di waktu lampau yang 
dapat memberitahu seperti apa kehidupan pada zaman itu.

c. Pergi ke perpustakaan sekolah dan perpustakaan umum.

d. Mencari film atau potongan film atau gambar yang berhubungan 
dengan permasalahan.

Melalui pengumpulan data, peserta didik akan belajar bagaimana 
menemukan dan menentukan sumber yang valid. Pada tahap ini peserta 
didik akan belajar bagaimana mengkritik berbagai sumber, baik dari 
buku maupun dari internet. 

5. Menguji Hipotesis

Menguji hipotesis adalah proses menemukan jawaban yang dianggap 
diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh. Dalam 
menguji hipotesis, yang terpenting adalah mencari tingkat keyakinan 
peserta didik atas jawaban yang diberikan. Menguji hipotesis juga 
berarti mengembangkan kemampuan berpikir rasional dan logis. 
Artinya, kebenaran jawaban yang diberikan bukan hanya berdasarkan 
argumentasi, akan tetapi harus didukung oleh data yang ditemukan 
dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Saat peserta didik mengevaluasi informasi, mereka harus 
memeriksa dengan teliti sumbernya, metode yang digunakan untuk 
mengumpulkan informasi tersebut, dan mencoba mengidentifikasi 
kelemahan dan keterbatasan informasi. Peserta didik dapat menemukan 
dokumen, artefak, karya seni, dan jenis bukti lainnya yang asalnya 
tidak diketahui. Mereka harus mencoba untuk merumuskan hipotesis 
yang berguna mengenai asal informasi tersebut, menghubungkannya 
dengan data yang ada, dan menentukan apakah data ini penting untuk 
pengujian hipotesis mereka.
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6. Merumuskan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan ketika hipotesis telah diuji 
kebenarannya. Peserta didik dapat mengungkapkan apakah hipotesisnya 
benar atau tidak, setelah itu baru merumuskan generalisasi terhadap 
permasalahan yang dibahas. Merumuskan kesimpulan berupa proses 
pendeskripsian temuan yang diperoleh berdasarkan hasil penemuan 
hipotesis. Agar kesimpulan yang dirumuskan terfokus pada masalah 
yang hendak dipecahkan, maka sebaiknya guru menunjukkan kepada 
peserta didik data mana yang relevan.

Berkenaan dengan tahap atau prosedur pelaksanaan inkuiri 
menurut Muhibbin meliputi sebagai berikut.

a. Stimulation (stimulasi/memberi rangsangan), dengan cara 
mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas 
belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah.

b. Problem statement (pernyataan/identifikasi masalah), yakni 
memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 
mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang 
relevan dengan bahan pelajaran, kemudian salah satunya dipilih 
dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis.

c. Data collection (pengumpulan data), yakni memberikan kesempatan 
kepada peserta didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak-
banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya 
hipotesis.

d. Data processing (pengolahan data), yakni mengolah data dan 
informasi yang telah diperoleh oleh para peserta didik baik 
melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan sebagainya lalu 
ditafsirkan.

e. Verification (pengujian), yakni melakukan pemeriksaan secara cermat 
untuk membuktikan benar tidaknya hipotesis yang ditetapkan.

f. Generalization (generalisasi), yakni menarik sebuah kesimpulan yang 
dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian 
atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi 
(Muhibbin, 2007: 244).

Sebagai perbandingan mengenai langkah-langkah pembelajaran 
yang menggunakan inkuiri, Hebert & Murphy menjelaskan tahap-tahap 
pelaksanaan inkuiri sebagai berikut.
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1) Recognizing a problem from data (pemahaman masalah dari data).

2) Formulating hyphotheses (perumusan hipotesis); di dalamnya 
meliputi: (a) merumuskan pertanyaan analitik; (b) merumuskan 
hipotesis; (c) mengetahui sifat tentatif dari hipotesis.

3) Recognizing the logical implications of hyphotheses (pemahaman 
implikasi logis dari hipotesis).

4) Gathering data (pengumpulan data), yang dilakukan dengan 
menentukan data apa yang diperlukan, kemudian menyeleksi atau 
menolak sumber data.

5) Analyzing, evaluating, and interpretating data (analisis, evaluasi, dan 
interpretasi data), yang terdiri dari: (a) memilih data yang sesuai 
atau relevan; (b) mengevaluasi sumber data, yang di dalamnya 
dilakukan dengan menentukan kerangka pedoman penulisan dan 
menentukan keakuratan pernyataan dari fakta; (c) interpretasi data.

6) Evaluating the hyphotheses in light of the data (menguji hipotesis 
berdasarkan data yang ada) dengan cara: (a) cara mengubah atau 
memodifikasi hipotesis jika diperlukan dengan ketentuan menolak 
hipotesis yang tidak didukung oleh data, dan menyusun kembali 
hipotesis; (b) merumuskan kesimpulan (Hebert & Murphy dalam 
Susanto, 2016: 176-177).

Namun dalam pelaksanaannya, model pembelajaran inkuiri 
seringkali dikacaukan dengan model pembelajaran pemecahan 
masalah (problem based learning), yang memang sepintas lalu dari 
langkah-langkahnya terdapat kemiripan. Akan tetapi, kedua model 
pembelajaran tersebut memiliki perbedaan yang cukup mencolok yaitu 
dalam pembelajaran inkuiri lebih tepat diterapkan dalam bidang kajian 
keilmuan (disiplin ilmu), sedangkan pada pembelajaran pemecahan 
masalah lebih ditekankan pada masalah kehidupan sehari-hari. Lebih 
lanjut perbedaan antara pembelajaran berbasis masalah dengan model 
pembelajaran inkuiri terletak pada sifat atau jenis permasalahan yang 
diajukan. Permasalahan dalam pembelajaran inkuiri adalah masalah 
yang bersifat tertutup, yaitu jawaban dari masalah itu sudah pasti karena 
jawaban dari masalah yang dikaji itu sebenarnya guru sudah mengetahui 
dan memahaminya, namun guru secara tidak langsung menyampaikan 
kepada peserta didik. Guru hanya mengirim peserta didik melalui proses 
tanya jawab pada jawaban yang sebenarnya sudah pasti. Tujuannya 
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adalah untuk menumbuhkan keyakinan dari dalam diri peserta didik 
tentang jawaban dari suatu masalah atau dengan kata lain agar peserta 
didik terbiasa untuk membuktikan suatu materi pelajaran yang sudah 
dipelajari. Sementara, permasalahan dalam pembelajaran berbasis 
masalah lebih bersifat terbuka, yaitu jawaban dari masalah tersebut 
belum pasti. Setiap peserta didik dapat mengembangkan berbagai 
kemungkinan jawaban. Sanjaya menyatakan bahwa “tujuan yang 
ingin dicapai dalam pembelajaran berbasis masalah lebih menekankan 
kemampuan peserta didik untuk menemukan alternatif pemecahan 
masalah” (Sanjaya, 2007: 214).

Pembelajaran inkuiri dapat berjalan efektif dan berdaya guna apabila 
guru memperhatikan hal-hal berikut.

a) sdanya otonomi peserta didik;

b) kebebasan dan dukungan pada peserta didik;

c) sikap keterbukaan;

d) percaya kepada diri sendiri dan kesadaran akan harga diri;

e) self-concept;

f) pengalaman inkuiri dan terlibat dalam masalah-masalah (Roestiyah, 
2008: 80).

Menurut Sanjaya, pembelajaran inkuiri akan efektif jika dipenuhinya 
beberapa hal di bawah ini:

(1) guru mengharapkan peserta didik dapat menemukan sendiri 
jawabannya dari suatu permasalahan yang ingin dipecahkan;

(2) bahan pelajaran yang akan disajikan tidak berbentuk fakta atau 
konsep yang sudah jadi, akan tetapi sebuah kesimpulan yang telah 
jadi;

(3) proses pembelajaran berangkat dari rasa ingin tahu peserta didik 
terhadap sesuatu;

(4) kelompok peserta didik yang akan belajar memiliki kemampuan 
berpikir;

(5) jumlah peserta didik yang belajar tidak terlalu banyak, sehingga 
mudah untuk dikendalikan guru;

(6) guru memiliki waktu yang cukup untuk menggunakan pendekatan 
yang berpusat pada peserta didik (Susanto, 2016: 178-179).
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Berbeda dengan pendapat di atas, pembelajaran inkuiri akan 
berhasil dengan baik apabila guru memperhatikan kriteria sebagai 
berikut:

(a) mendefinisikan secara jelas topik inkuiri yang dianggap bermanfaat 
bagi peserta didik;

(b) pembentukan kelompok didasarkan pada keseimbangan aspek 
akademik dan aspek sosial;

(c) menjelaskan tugas dan memberikan umpan balik kepada kelompok 
dengan cara yang responsif dan tepat waktu;

(d) intervensi untuk meyakinkan terjadinya interaksi antara pribadi 
secara sehat dan terdapat dalam kemajuan pelaksanaan tugas;

(e) melakukan evaluasi dengan berbagai cara untuk menilai kemajuan 
kelompok dan hasil yang dicapai (Hamalik, 2007: 221).

Selain itu, menurut Skeel “untuk menciptakan pembelajaran 
inkuiri yang efektif perlu menciptakan kondisi kelas yang mendukung 
pembelajaran inkuiri tersebut. Menurutnya, agar peserta didik 
dapat memperoleh manfaat maksimal dari strategi tanya jawab 
dan pengembangan berpikir kritis, maka atmosfer dari kelas harus 
mendukung untuk mengembangkan rasa percaya diri dan aman (a 
feeling of trust and security) pada peserta didik. Mereka yakin bahwa 
mereka dapat mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan tanpa 
perlu merasa takut salah. Peserta didik yakin bahwa ide mereka akan 
dihargai dengan baik, seperti juga mereka belajar untuk menghargai 
gagasan teman lain. Lingkungan ruang kelas harus menyenangkan 
dan merangsang untuk belajar. Sumber-sumber harus tersedia yang 
memudahkan peserta didik untuk mencari data dan informasi. Guru 
perlu menciptakan atmosfer yang memberikan kebebasan mental yang 
memungkinkan peserta didik untuk berpikir tanpa batasan-batasan 
yang ditetapkan” (Susanto, 2016: 179).

Selain itu, itu perencanaan proses pembelajaran inkuiri adalah 
daya dukung pembelajaran seperti sumber belajar yang berbentuk 
dari berbagai literatur. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah guru 
dituntut untuk bertindak sebagai fasilitator, motivator dan sekaligus 
menjadi narasumber bagi peserta didik. Guru dituntut untuk dapat 
memfokuskan pada tujuan pembelajaran dengan cara mengembangkan 
tingkat kemampuan dan keterampilan berpikir kritis peserta didik.
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Namun dalam pelaksanaan pembelajaran inkuiri, guru sering 
mengalami hambatan, khususnya untuk materi IPS yang lebih 
banyak memuat aspek kognitif pada tingkat rendah dan terpusat 
pada hafalan. Hal ini semakin menyulitkan guru untuk berinovasi 
dalam pembelajaran. Hambatan lainnya, yaitu guru dituntut untuk 
mengutamakan keterampilan proses dalam pembelajaran, namun di 
sisi lain ia juga dituntut dapat menyelesaikan materi pelajaran sesuai 
dengan yang telah ditetapkan, dan harus diselesaikan sesuai dengan 
batas waktu yang telah ditentukan. Lebih lanjut dalam hal kriteria 
kelulusan peserta didik, guru dituntut melakukan perubahan tingkah 
laku afektif, tetapi dalam evaluasi hasil belajar yang digunakan untuk 
menentukan kelulusan peserta didik pada saat ini dominan hanya 
mengutamakan aspek kognitif.

Jika dipandang dari perspektif peserta didik sendiri, inovasi 
pembelajaran akan sulit dilakukan. Hal ini dikarenakan sudah sejak 
lama tertanam dalam budaya belajar peserta didik yang menganggap 
belajar pada dasarnya adalah menerima materi pelajaran dari guru. 
Bagi mereka, guru adalah sumber belajar yang utama, dan sulit untuk 
mengubah pola belajar mereka menjadi belajar sebagai proses berpikir. 
Mereka akan kesulitan jika berhadapan pada tugas-tugas yang berbeda 
dari tugas yang sering atau biasa mereka lakukan. Oleh karena itu, 
diperlukan sebuah inovasi untuk mengubah pola belajar peserta dengan 
menerapkan model pembelajaran yang mampu membuat mereka tetap 
antusias terhadap proses pembelajarannya.

F. Kelebihan dan Keterbatasan Pendekatan Inkuiri
Setiap model pembelajaran tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. 
Kelebihan model pembelajaran inkuiri, antara lain sebagai berikut.

1. Merupakan model pembelajaran yang menekankan aspek kognitif, 
afektif, dan psikomotorik secara seimbang, sehingga pembelajaran 
lebih bermakna.

2. Memberikan ruang kepada peserta didik untuk belajar sesuai 
dengan gaya belajar mereka.

3. Sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang 
memandang belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat 
adanya pengalaman.
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4. Memfasilitasi berbagai karakteristik peserta didik (Sanjaya, 2007: 
206). 

Ditambahkan oleh Bruner yang menyatakan beberapa keuntungan 
dari penggunaan pendekatan pembelajaran inkuiri sebagai berikut.

a. Peserta didik akan memahami konsep-konsep dasar dan ide-ide 
lebih baik.

b. Meningkatkan potensi intelektual peserta didik, hal ini dikarenakan 
peserta didik diberikan kesempatan untuk mencari dan menemukan 
sendiri jawaban permasalahannya diberikan, dan hal lainnya yang 
berhubungan dengan pengamatan dan pengalaman sendiri.

c. Model inkuiri memberikan kepuasan yang bersifat intrinsik.

d. Belajar dengan menggunakan model inkuiri dapat membantu dalam 
menggunakan daya ingat dan transfer pada situasi-situasi proses 
belajar yang baru.

e. Belajar melalui pendekatan pembelajaran inkuiri membuat situasi 
belajar menjadi lebih merangsang (Susanto, 2016: 182).

Sementara, Joyce dan Weil menyatakan kelebihan pembelajaran 
inkuiri adalah sebagai berikut.

1) Jika ditinjau dari segi ilmu pengetahuan, khususnya mengenai 
prinsip-prinsip penelitian ilmiah, pendekatan pembelajaran inkuiri 
sangat cocok untuk penelaahan fenomena sosial.

2) Suatu kebenaran ilmiah dilakukan dengan pengujian logis dan 
pembuktian empiris.

3) Peserta didik terlatih dalam menemukan dan menggunakan prinsip-
prinsip penelitian ilmiah.

4) Peserta didik dapat berpikir dan mencari sendiri dalam situasi bebas 
yang terarah sehingga menimbulkan semangat belajar (Susanto, 
2016: 182).

Sapriya menyatakan bahwa “penggunaan pendekatan pembelajaran 
inkuiri juga didasarkan atas beberapa pemikiran dari para ahli 
pendidikan dan hasil-hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 
pendekatan ini memiliki keunggulan terutama untuk mengembangkan 
kemampuan berpikir maupun pengetahuan, sikap, dan nilai para peserta 
didik dibanding dengan pendekatan klasikal atau tradisional. Selain itu, 
pendekatan inkuiri dapat mengatasi masalah kebosanan peserta didik 
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dalam belajar karena proses pembelajaran lebih terpusat kepada peserta 
didik” (Sapriya, 2002: 44).

Selain memiliki kelebihan, model pembelajaran inkuiri juga 
memiliki keterbatasan atau kekurangan antara lain sebagai berikut.

a) Sulit dalam mengontrol kegiatan dan keberhasilan peserta didik.

b) Sulit dalam merencanakan pembelajaran karena terbentur dengan 
kebiasaan peserta didik dalam belajar.

c) Kadang-kadang dalam pelaksanaannya, memerlukan waktu yang 
lebih lama, sehingga menyulitkan guru dalam menyesuaikan waktu 
dengan yang telah ditentukan.

d) Selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan 
peserta didik menguasai pelajaran, maka model pembelajaran 
inkuiri akan sulit diimplementasikan oleh setiap guru.

G. Peran Guru dalam Pembelajaran Inkuiri
Peran guru dalam pembelajaran inkuiri yakni guru lebih banyak 
menempatkan dirinya sebagai pembimbing atau pemimpin belajar 
dan fasilitator belajar. Tugas utama guru ialah memilih masalah yang 
perlu dilontarkan kepada kelas untuk dipecahkan oleh peserta didik. 
Selain itu, menyediakan sumber belajar bagi peserta didik dalam 
rangka pemecahan masalah. Intervensi guru terhadap kegiatan peserta 
didik dalam memecahkan masalah harus dikurangi. Pembelajaran 
dengan menggunakan pendekatan inkuiri menghendaki guru untuk 
menyajikan bahan pelajaran tidak dalam bentuk yang final, tetapi 
guru hanya menyajikan sebagian saja. Selebihnya kepada peserta didik 
untuk mencari dan menemukan sendiri. Kemudian, guru memberikan 
kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk mendapatkan 
apa-apa yang belum disampaikan oleh guru. Tugas dan peran guru dalam 
pembelajaran inkuiri juga sebagai motivator yang hendaknya mampu 
memberikan dorongan dan daya tarik yang kuat kepada peserta didiknya 
untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran dengan menyenangkan. 
Semakin tinggi motivasi peserta didik dalam belajar, maka semakin 
besar kemungkinan keberhasilan pembelajaran dapat tercapai.

Peran guru dalam pembelajaran yang menggunakan pendekatan 
inkuiri, yaitu sebagai berikut.
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1. Motivator, yaitu memberi rangsangan supaya peserta didik aktif 
yang bergairah berpikir.

2. Fasilitator, yaitu menunjukkan jalan keluar jika ada hambatan dalam 
proses berpikir peserta didik.

3. Penyanya, yaitu menyadarkan peserta didik dari kekeliruan yang 
mereka perbuat dan memberi keyakinan pada diri sendiri.

4. Administrator, yaitu bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan 
dalam kelas.

5. Pengarah, yaitu memimpin arus kegiatan berpikir peserta didik 
pada tujuan yang diharapkan.

6. Manager, yaitu mengelola sumber belajar, waktu, dan organisasi 
kelas.

7. Rewarder yaitu memberi penghargaan pada prestasi yang dicapai 
dalam rangka peningkatan semangat heuristik pada peserta didik 
(Gulo, 2002: 86-87).

Susanto menyatakan bahwa “sebagai motivator, guru hendaknya 
senantiasa berupaya untuk merasa dan menantang peserta didik untuk 
berpikir. Guru membuka pelajaran dengan mengemukakan hal-hal yang 
mengandung masalah agar peserta didik dapat mengidentifikasikan. 
Pertanyaan yang dikemukakan harus fokus dan mengarahkan peserta 
didik mencari informasi untuk menjawab masalah yang dikemukakan. 
Guru berperan sebagai pemberi informasi ketika dibutuhkan oleh 
peserta didik, serta untuk mengalihkan fokus perhatian ketika mereka 
mulai menyimpan dan tujuan yang sebenarnya. Sebagai pemberi 
referensi guru harus membimbing, mengarahkan peserta didik pada 
bahan-bahan dan sumber informasi yang dibutuhkan. Kedisiplinan 
sangat dibutuhkan untuk menghindari keributan, sebab bagaimanapun 
juga, hal ini sangat penting bagi peserta didik untuk belajar disiplin diri, 
yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran ini” (Susanto, 2016: 185).

Berkaitan dengan peran guru sebagai pengarah dalam pembelajaran 
inkuiri, Skeel menyimpulkan sebagai berikut.

a. Membantu peserta didik untuk mencari sebuah jawaban daripada 
bertindak sebagai air mancur (as a fountain) atau sumber 
pengetahuan.

b. Bertindak sebagai motivator untuk mengarahkan peserta didik.
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c. Menciptakan iklim kelas yang efektif, di mana peserta didik dapat 
bertanya dan mencari jawaban tanpa takut dikenai hukuman atas 
jawaban yang salah.

d. Menyediakan bahan-bahan yang menyatakan poin pandangan yang 
berbeda.

e. Membantu peserta didik untuk belajar menerima pendapat orang 
lain.

f. Membentuk peserta didik mengembangkan sebuah metode 
berpikir yang sistematis bila dihadapkan dengan informasi yang 
ada sehingga mereka akan menjadi pemikir yang independen 
(independent thinker).

g. Menjadi seorang penanya yang efektif, mengantar peserta didik 
dari hal-hal yang konkret ke tingkat yang abstrak (Susanto, 2016: 
187).

Adapun kegiatan yang harus dilakukan guru sebagai pembimbing 
dalam pembelajaran inkuiri menurut Ischak meliputi:

1) memberikan bantuan kepada peserta didik dalam menjelaskan 
kedudukan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar;

2) memberikan penjelasan tentang cara-cara yang harus dilakukan 
peserta didik;

3) memberikan penjelasan tentang cara-cara menyusun rencana 
kegiatan yang akan dilakukan;

4) membantu peserta didik dalam merumuskan setiap istilah yang 
ada pada hipotesis;

5) membantu peserta didik dalam memilih dan menyusun asumsi-
asumsi yang akan digunakan, serta cara diskusi dan berpikir reflektif 
dan objektif (Susanto, 2016: 187).

Guru dalam menerapkan model pembelajaran inkuiri harus 
berperan untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, 
suasana yang terbuka yang mengundang peserta didik untuk 
berdiskusi. Guru harus mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan 
yang menggugah dan menantang peserta didik untuk mencari data 
atau informasi informasi yang relevan agar dapat memberikan jawaban 
atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Selain itu, guru harus terampil 
dalam mengemukakan masalah-masalah aktual yang dapat merangsang 
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peserta didik untuk berpikir. Masalah-masalah tersebut, berkaitan 
dengan pengalaman peserta didik saat ini dan merupakan kapasitas 
mereka untuk dicarikan solusinya sehingga dapat memotivasi mereka 
untuk mempelajari dan mencarikan ide-ide baru yang relevan. Penerapan 
pembelajaran inkuiri akan efektif apabila guru mampu merencanakan, 
menyajikan, serta melakukan evaluasi pembelajaran dengan baik. 
Bruner menyatakan bahwa dalam menerapkan pendekatan pembelajaran 
inkuiri, guru hendaknya memiliki peran-peran sebagai berikut.

a) Merencanakan pembelajaran sedemikian rupa sehingga pelajaran 
tersebut berpusat pada masalah-masalah yang tepat untuk diselidiki 
oleh peserta didik.

b) Menyajikan materi pelajaran yang diperlukan sebagai dasar 
bagi para peserta didik untuk memecahkan masalah. Guru 
seharusnya memulai menyajikan materi dari apa yang sudah 
diketahui oleh peserta didik. Kemudian, guru mengemukakan 
sesuatu yang berlawanan. Dengan demikian, akan terjadi konflik 
dengan pengalaman peserta didik. Dalam keadaan ideal hal yang 
berlawanan itu menumbuhkan suatu keraguan yang merangsang 
peserta didik untuk menyelidiki masalah tersebut, menyusun 
hipotesis-hipotesis, dan mencoba menemukan konsep-konsep atau 
prinsip-prinsip yang mendasari masalah itu.

c) Guru hendaknya menggunakan cara penyajian yang sesuai dengan 
tingkat kemampuan peserta didik untuk menjamin keberhasilan 
belajar (Susanto, 2016: 188-189).

Peran guru dalam pembelajaran IPS dengan pendekatan inkuiri 
sangat penting, yaitu sebagai penyaji pengetahuan atau informasi, 
motivator, fasilitator, dinamisator, pemandu yang demokratis, 
penasehat, penegak wibawa guru, pemberi inspirasi masa depan, 
perencana, penilai, dan pembimbing yang mengaktifkan peserta didik 
untuk berupaya mencari, menemukan, dan mengolah sendiri informasi 
atau pengetahuan untuk kepentingan dirinya sendiri. Guru harus 
berupaya untuk membangun ikatan emosional dengan peserta didik 
sehingga tidak ada jurang antara peserta didik dan guru dalam proses 
pembelajaran. Peserta didik dengan leluasa dan nyaman melaksanakan 
pembelajaran dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Hal ini 
dipertegas oleh DePorter bahwa “salah satu keberhasilan belajar peserta 
didik tergantung pada kemampuan guru membangun ikatan emosional 
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dengan peserta didik, yaitu dengan menciptakan kesenangan dalam 
belajar, menjalin hubungan dan menyingkirkan segala ancaman dari 
suasana belajar. 

Banyak studi yang menunjukkan bahwa peserta didik lebih banyak 
belajar jika pelajarannya memuaskan, menantang, dan ramah, serta 
mereka mempunyai suara dalam pembuatan keputusan. Kondisi seperti 
ini membuat peserta didik lebih sering ikut serta dalam kegiatan sukarela 
yang berhubungan dengan materi pelajaran” (DePorter, 2007: 23-24). 
Adapun peran dan tanggung jawab peserta didik dalam pembelajaran 
IPS yang menggunakan pendekatan inkuiri adalah mereka sebagai 
pencari informasi yang aktif dalam kegiatan belajar. Peserta didik yang 
merencanakan dan memutuskan tentang pengalaman belajar mereka, 
dan mereka harus belajar lebih banyak untuk berinteraksi dengan guru-
guru ataupun sumber lainnya.

H. Jenis Pendekatan Pembelajaran Inkuiri
Clark mengidentifikasi jenis-jenis pendekatan pembelajaran inkuiri 
dalam tiga macam, yaitu itu metode Socratic, diskusi terbimbing, dan 
pemecahan masalah. uraiannya sebagai berikut.

1. Metode Soctaric (the Socratic teaching method) adalah model 
inquiry yang digunakan untuk merangsang peserta didik berpikir 
melalui pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan agar 
peserta didik memperoleh konsep atau kesimpulan tertentu. 
prosedur pelaksanaannya dilakukan dengan: pertama, peserta didik 
mengajukan pertanyaan yang mengandung nilai, atau pertanyaan 
kontroversial; kedua, guru bertanya sesuai dengan konsep yang 
terkandung dalam pertanyaan peserta didik dengan pertanyaan-
pertanyaan yang melacak atau menyelidik sampai peserta didik 
dapat menjawab sendiri dan membuat kesimpulan dari pertanyaan 
yang dikontroversialkan itu.

2. Diskusi terbimbing (the controlled or guided discussion) adalah 
model inkuiri yang menggunakan dialog atau diskusi dengan 
mengajukan serangkaian pertanyaan yang harus dijawab peserta 
didik. Prosedur penggunaannya dilakukan dengan langkah-langkah: 
pertama, menyajikan kepada peserta didik informasi mengenai topik 
yang dapat diambil dari buku bacaan, film, gambar, lingkungan 
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masyarakat sekitar atau apa saja. Kedua, mendorong peserta 
didik untuk menggambarkan atau menangkap prinsip-prinsip 
dan kesimpulan dari topik yang disajikan itu melalui pertanyaan-
pertanyaan.

3. Pemecahan masalah (problem solving) adalah model inkuiri yang 
cukup kompleks baik dilihat dari jenis pertanyaannya maupun 
dalam prosedur pelaksanaannya. Proses pemecahan masalah dapat 
dilakukan secara berkelompok maupun secara Individual yang 
harus didukung oleh data yang jelas dan pasti. Oleh sebab itu, 
pelaksanaannya bisa lebih lama dibandingkan dengan model yang 
pertama dan kedua (Susanto, 2016: 191-192). 

Ditambahkan oleh Sund & Trowbridge yang mengungkapkan 
macam-macam model inkuiri di antaranya:

a. Guide inquiry (inkuiri terbimbing);

b. Modified inquiry (inkuiri yang dimodifikasi);

c. Free inquiry (inkuiri bebas);

d. Inquiry role approach;

e. Invitation into inquiry;

f. Pictorial riddle;

g. Synectic lesson;

h. Value clarification (Susanto, 2016: 192).

Adapun jenis inquiry yang lebih cepat dan lebih cocok diterapkan 
pada jenjang Sekolah Dasar adalah dengan menggunakan model 
pembelajaran inkuiri terbimbing (guide inquiry) dan inkuiri yang 
dimodifikasi (modified inquiry), dan dalam batas-batas tertentu dapat pula 
digunakan jenis inkuiri bebas (free inquiry). Pertama, dalam penerapan 
jenis pembelajaran inkuiri terbimbing, peserta didik tidak diharuskan 
untuk dapat merumuskan masalah sendiri untuk dipecahkan, akan 
tetapi masalah disajikan oleh guru melalui pertanyaan-pertanyaan yang 
diajukan. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, peserta didik 
dibimbing untuk memperoleh jawabannya. Pertanyaan-pertanyaan 
yang diajukan sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik, yaitu 
pertanyaan-pertanyaan sederhana, yang jawabannya didasarkan pada 
pengalaman pengalaman serta didik atau hasil pengamatan langsung. 
Kedua, dalam penerapan jenis inkuiri yang dimodifikasi, walaupun 
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masalah ditentukan oleh guru. Akan tetapi, untuk menentukan 
jawabannya, peserta didik dituntut dapat memecahkannya melalui 
prosedur penelitian. 

Oleh karena itu, jawaban yang dikemukakan oleh peserta didik 
tidak hanya didasarkan kepada pengalaman saja, tetapi didasarkan 
kepada data hasil pengamatan dan analisisnya. Adapun untuk penerapan 
inkuiri bebas, prosedur inkuiri sudah dimulai ditetapkan secara utuh. 
Artinya peserta didik sudah dituntut untuk merumuskan masalah 
sendiri, kemudian memecahkannya dengan menggunakan langkah 
yang sistematis.
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A. Pentingnya Model Pembelajaran Kooperatif
Proses pembelajaran di sekolah dewasa ini kurang meningkatkan 
kreativitas peserta didik, terutama dalam pembelajaran IPS. 
Pembelajaran yang kerap terjadi di dalam kelas adalah pembelajaran 
konvensional. Guru masih dominan dalam proses pembelajaran 
sehingga suasana pembelajaran terkesan kaku dan menimbulkan 
kebosanan di dalam diri peserta didik. Pembelajaran pembelajaran 
konvensional ini, kurang mendorong siswa untuk berpikir tingkat tinggi 
seperti berpikir rasional, mereka hanya diarahkan untuk menghafal 
informasi tanpa dituntut untuk memahami dan menghubungkannya 
dengan kehidupan sehari-hari.

Kiat yang dapat dilakukan seorang guru untuk menghindari 
kegiatan pembelajaran yang monoton dan membosankan peserta didik 
ialah dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada 
peserta didik. Seorang guru yang profesional dituntut untuk mampu 
menampilkan pembelajaran yang menarik dan bervariasi bagi peserta 
didik sehingga mereka dapat aktif berpartisipasi dalam pembelajaran. 
Guru dan peserta didik merupakan komponen utama dalam proses 
pembelajaran. Guru seharusnya mampu membimbing peserta didik 
dan dapat membantu peserta didik mengembangkan pengetahuannya 
secara efektif. Mulyasa (2003: 101) menyatakan bahwa “proses 
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pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruh peserta 
didik terlibat secara aktif, baik mental fisik maupun sosial dalam proses 
pembelajaran”.

Tantangan guru dalam mengajar dari hari ke hari akan semakin 
kompleks. Peserta didik pada saat ini cenderung mengharapkan para 
gurunya mengajar dengan baik dan menyenangkan atau menggairahkan. 
Masalahnya adalah, tidak semua guru mampu menguasai dalam 
menggunakan model pembelajaran yang efektif dan mampu 
mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik. Guru yang masih 
menggunakan model konvensional sulit mengakomodasi kebutuhan 
belajar peserta didik, khususnya peserta didik yang memiliki kemampuan 
rendah. Apalagi model pembelajaran IPS yang digunakan guru saat ini 
juga masih menekankan pada aspek kebutuhan formal dibandingkan 
kebutuhan nyata peserta didik sehingga proses pembelajaran terkesan 
sebagai pekerjaan administratif dan belum mengembangkan potensi 
peserta didik secara optimal.

Di sisi lain, Muhtar (2007: 99) menjelaskan bahwa “kelemahan 
pembelajaran IPS yang secara umum dilaksanakan di lapangan meliputi:

1. proses pembelajaran pendidikan IPS kurang ditunjang dengan 
pengembangan dan penggunaan media dan alat pembelajaran; 

2. proses pembelajaran pendidikan IPS lebih menekankan pada 
pengembangan aspek kognitif daripada afektif dan psikomotor;

3. proses pembelajaran pendidikan IPS kurang menyentuh aspek nilai 
sosial dan keterampilan sosial; 

4. proses pembelajaran pendidikan IPS lebih menekankan pada 
pencurahan isi buku daripada proses penalaran isi buku; 

5. proses pembelajaran pendidikan IPS lebih menempatkan peserta 
didik sebagai penerima informasi dalam soal belajar satu arah, 
daripada melibatkan peserta didik dalam proses berpikir; 

6. proses pembelajaran pendidikan IPS lebih menempatkan guru 
sebagai sumber informasi yang dominan, di samping terbatasnya 
penggunaan sumber daya belajar lainnya; 

7. proses pembelajaran pendidikan IPS lebih menempatkan guru 
sebagai sumber informasi yang dominan, seperti yang terdapat 
dalam buku, daripada kemampuan memecahkan masalah dalam 
kehidupan nyata; 
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8. proses pembelajaran IPS belum banyak mengakses pada penguatan 
sistem nilai keimanan dan ketakwaan; 

9. proses pembelajaran pendidikan IPS belum secara tegas mengakses 
pada penguasaan IPTEK”. 

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perlu adanya perubahan 
paradigma dalam menelaah proses belajar peserta didik dan interaksi 
antara peserta didik dan guru. Sudah saatnya kegiatan belajar mengajar 
lebih mempertimbangkan peserta didik. Selain itu, alur proses belajar 
tidak harus berasal dari guru ke peserta didik, akan tetapi bisa juga dari 
peserta didik ke peserta didik lainnya. 

Pembelajaran IPS selama ini cenderung lebih banyak mengembangkan 
kemampuan menghafal materi pelajaran. Peserta didik belum dibiasakan 
untuk memahami informasi dan menghubungkan dengan kehidupan 
sehari-hari titik pembelajaran IPS masih berpusat pada guru dan peserta 
didik belum dijadikan subjek belajar. Pembelajaran cenderung lebih 
banyak menempatkan peserta didik pada aktivitas mencatat, mendengar, 
atau menjawab pertanyaan guru. 

Salah satu upaya untuk mengembangkan potensi peserta didik 
dalam pembelajaran saat ini, khususnya pada mata pelajaran IPS 
adalah dengan metode pembelajaran kooperatif (cooperative learning). 
Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang dilakukan 
dengan pembagian kelompok belajar dengan memberi kesempatan 
kepada setiap peserta didik untuk bekerja sama dengan semua peserta 
didik dalam tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Model pembelajaran 
kooperatif dikembangkan untuk memberikan tanggung jawab kepada 
peserta didik tentang keberhasilan kelompoknya dan juga membantu 
teman lainnya untuk sukses bersama. Dalam pembelajaran kooperatif 
keberhasilan individu tetap diakui, tetapi diharapkan peserta didik yang 
pandai membantu teman yang lain. 

Pembelajaran kooperatif membawa konsep inovatif dan menekankan 
keaktifan peserta didik juga diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar 
peserta didik. Peserta didik bekerja dengan sesama peserta didik lainnya 
dalam suasana yang harmonis dan saling bekerja sama, serta memiliki 
banyak kesempatan untuk mengolah informasi dan meningkatkan 
keterampilan berkomunikasi. Pembelajaran kooperatif juga dapat 
melatih peserta didik untuk lebih aktif, lebih berani mengemukakan 
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pendapat, dan bertanggung jawab, serta bekerja sama. Kondisi kelas 
yang demikian akan menumbuhkan semangat belajar peserta didik yang 
pada akhirnya akan berpengaruh terhadap hasil belajar dan keterampilan 
rasional peserta didik. 

Berikut diuraikan perbedaan antara model pembelajaran 
konvensional dengan model pembelajaran kooperatif.

Tabel 7.1.  Perbedaan Model Pembelajaran Konvensional dengan Kooperatif

No. Model Pembelajaran Konvensional Model Pembelajaran Kooperatif

1. Menghendaki pada hafalan Mendorong pada pengembangan 
berpikir

2. Pemilihan materi atau informasi 
ditentukan guru

Pemilihan materi atau informasi 
berdasarkan kebutuhan peserta didik

3. Cenderung terfokus pada satu 
bidang tertentu

Mengintegrasikan beberapa bidang 
disiplin

4. Memberikan tumpuan informasi 
atau materi kepada peserta didik 
sampai pada saatnya diperlukan

Selalu mengaitkan materi atau 
informasi dengan pengetahuan awal 
yang dimiliki peserta didik

5. Memberikan hasil belajar hanya 
melalui kegiatan berupa ujian atau 
ulangan

Menerapkan penilaian autentik 
melalui penerapan praktis dalam 
pemecahan masalah

Sumber: Susanto (2016) 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat perbedaan yang cukup 
signifikan antara pembelajaran konvensional dengan pembelajaran 
kooperatif. Model pembelajaran kooperatif menggunakan metode 
diskusi di dalam kelas yang terjadi dalam kelompok-kelompok kecil. 
Setiap anggota kelompok berdiskusi satu sama lain untuk mencari 
solusi dari suatu permasalahan yang berikan oleh guru. Keberhasilan 
suatu kelompok tergantung pada kemampuan kelompok tersebut untuk 
menjamin semua anggotanya memahami pokok materi. 

Model pembelajaran kooperatif ini dapat meningkatkan motivasi 
belajar bersama yang memberi kesempatan yang luas dan suasana 
yang kondusif untuk belajar kepada peserta didik dalam memperoleh 
dan mengembangkan pengetahuan sikap, nilai, serta keterampilan 
sosial yang bermanfaat bagi kehidupannya di masa depan. Selain itu, 
pembelajaran kooperatif dapat menciptakan suasana pembelajaran 
yang berlangsung secara terbuka dan demokratis sehingga dapat 
meningkatkan prestasi belajar.
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B. Pengertian Pembelajaran Kooperatif
Istilah cooperative learning (pembelajaran kooperatif) berasal dari kata 
cooperative yang artinya mengerjakan sesuatu secara bersama-sama 
dengan saling membantu satu sama lainnya sebagai satu kelompok 
atau satu tim. Susanto menyatakan bahwa “belajar kooperatif adalah 
belajar dengan memanfaatkan kelompok kecil dalam pengajaran yang 
memungkinkan peserta didik bekerja bersama untuk memaksimalkan 
belajar setiap anggota kelompok” (Susanto, 2016: 201). Dalam 
pembelajaran ini, akan tercipta sebuah interaksi yang lebih luas, yaitu 
interaksi dan komunikasi yang dilakukan antara guru dengan peserta 
didik, peserta didik dengan peserta didik, dan peserta didik dengan 
guru (multi way traffic communication). 

Pada hakikatnya, cooperative learning sama dengan kerja kelompok. 
Oleh karena itu, banyak guru yang mengatakan tidak ada sesuatu yang 
aneh dalam cooperative learning karena mereka beranggapan terbiasa 
melakukan pembelajaran cooperatif learning dalam bentuk belajar 
kelompok. Walaupun sebenarnya tidak semua belajar kelompok 
dikatakan cooperative learning seperti dijelaskan Abdulhak (2001: 19-
20) bahwa “pembelajaran kooperatif dilaksanakan melalui sharing 
proses antara peserta belajar, sehingga dapat mewujudkan pemahaman 
bersama di antara peserta belajar itu sendiri. Pembelajaran kooperatif 
tidak sama dengan sekadar belajar dalam kelompok. Ada unsur dasar 
pembelajaran kooperatif yang membedakan dengan pembelajaran 
kelompok yang dilakukan asal-asalan. Pelaksanaan prinsip dasar pokok 
sistem pembelajaran kooperatif dengan benar akan memungkinkan guru 
mengelola kelas dengan lebih efektif. Dalam pembelajaran kooperatif 
proses pembelajaran tidak harus belajar dari guru kepada peserta didik. 
Peserta didik dapat saling membelajarkan sesama peserta didik lainnya 
dan hal ini lebih efektif daripada pembelajaran guru”.

Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) merupakan bentuk 
pembelajaran dengan cara peserta didik belajar dan bekerja dalam 
kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri 
dari empat sampai enam orang dengan struktur kelompok yang bersifat 
heterogen. Hal ini dipertegas oleh Slavin (2008: 8) bahwa “pembelajaran 
kooperatif, yaitu pembelajaran di mana para peserta didik akan duduk 
bersama dalam kelompok yang beranggotakan empat orang untuk 
menguasai materi yang disampaikan oleh guru”.
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Nurulhayati menyatakan bahwa “pembelajaran kooperatif adalah 
strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi peserta didik dalam 
satu kelompok kecil untuk saling berinteraksi” (Nurulhayati, 2002: 
25). Dalam sistem belajar yang kooperatif, peserta didik belajar bekerja 
sama dengan anggota lainnya. Dalam model ini, peserta didik memiliki 
dua tanggung jawab, yaitu mereka belajar untuk dirinya sendiri dan 
membantu sesama anggota kelompok untuk belajar. Peserta didik belajar 
bersama dalam sebuah kelompok kecil dan mereka dapat melakukannya 
seorang diri. Nurlhayati mengemukakan “lima unsur model cooperative 
learning yaitu: (1) ketergantungan yang positif; (2) pertanggungjawaban 
Individual; (3) kemampuan bersosialisasi; (4) tatap muka; dan (5) 
evaluasi proses kelompok” (Nurulhayati, 2002: 25-28). Hal ini sejalan 
dengan yang dikemukakan Siahaan (2005: 2) yang mengutarakan “lima 
unsur esensial yang ditekankan dalam pembelajaran kooperatif, yaitu:(1) 
saling ketergantungan yang positif; (2) interaksi berhadapan (face to face 
interaction); (3) tanggung jawab individu (individual responsibility); (d) 
keterampilan sosial (social skill); dan (5) terjadi proses dalam kelompok 
(group processing)”. 

Pembelajaran kooperatif menurut para ahli adalah sebagai berikut.

1. Sagala dalam Sumantri (2015: 49) mengemukakan bahwa 
“pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran, di 
mana peserta didik belajar dan bekerja dalam kelompok kecil secara 
kolaboratif yang anggotanya lima orang dengan struktur kelompok 
heterogen”.

2. Solihatin (2007: 5) mengemukakan bahwa “pembelajaran kooperatif 
sebagai suatu sikap dalam bekerja sama dengan kelompok yang 
berstruktur, di mana keberhasilan kerja sangat dipengaruhi oleh 
keterlibatan dari setiap anggota kelompok itu sendiri”.

3. Darsono dalam Sumantri (2015: 50) mengemukakan bahwa 
“pembelajaran kooperatif merupakan suatu cara pendekatan 
atau serangkaian strategi yang khusus dirancang untuk memberi 
dorongan kepada peserta didik agar bekerja sama selama proses 
pembelajaran. Selanjutnya, ia menyatakan bahwa pembelajaran 
kooperatif dapat meningkatkan belajar peserta didik lebih baik 
dan meningkatkan sikap saling tolong-menolong dalam perilaku 
sosial”.
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4. Johnson dalam Muchtar (2007: 166) menyatakan bahwa 
“pembelajaran kooperatif artinya belajar bersama-sama, saling 
membantu antara yang satu dengan yang lain dalam belajar yang 
memastikan bahwa setiap orang dalam kelompok mencapai tugas 
atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

5. Hendriani dalam Sumantri (2015: 50) mengemukakan bahwa 
“pembelajaran kooperatif adalah suatu sistem yang didasarkan pada 
alasan bahwa manusia sebagai makhluk individu yang berbeda satu 
sama lain sehingga konsekuensi logisnya manusia harus menjadi 
makhluk sosial, makhluk yang berinteraksi dengan sesama”.

6. Sanjaya (2006: 239-240) menyatakan bahwa “cooperative learning 
merupakan kegiatan belajar peserta didik yang dilakukan dengan 
cara berkelompok. Model pembelajaran kelompok adalah rangkaian 
kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik dalam kelompok-
kelompok tertentu yang terdiri dari empat hingga enam orang 
dengan latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras 
atau suku yang berbeda untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 
telah dirumuskan. Kebanyakan pembelajaran yang menggunakan 
model kooperatif dapat memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (a) 
peserta didik bekerja sama dalam kelompok secara kooperatif 
untuk memutuskan materi pelajarannya; (b) kelompok dibentuk 
dari peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan 
rendah; (c) bilamana mungkin, anggota kelompok berasal dari ras, 
budaya, suku, jenis kelamin berbeda-beda; dan (d) penghargaan 
lebih berorientasi pada kelompok ketimbang individu”.

7. Zaini dalam Sumantri (2015: 50) menyatakan bahwa “pembelajaran 
kooperatif adalah suatu sistem yang di dalamnya terdapat elemen-
elemen yang saling terkait. Adapun elemen dalam pembelajaran 
kooperatif adalah adanya (a) saling ketergantungan positif; 
(b) interaksi tatap muka; (c) akuntabilitas individual; dan (d) 
keterampilan untuk menjalin hubungan antara pribadi atau 
keterampilan sosial yang secara sengaja diajarkan”.

8. Lie (2000: 27) menyebut “pembelajaran kooperatif dengan 
istilah gotong royong, yaitu sistem pembelajaran yang memberi 
kesempatan kepada anak didik untuk bekerja sama dengan peserta 
didik lain dalam tugas-tugas yang terstruktur. Pembelajaran 
kooperatif hanya bisa berjalan kalau sudah terbentuk suatu 
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kelompok atau suatu tim yang di dalamnya peserta didik bekerja 
secara terarah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan 
dengan jumlah anggota kelompok terdiri empat sampai lima 
orang. Pembelajaran kooperatif mempunyai banyak manfaat bagi 
peserta didik, di antaranya: (a) peserta didik dapat meningkatkan 
kemampuan kerja sama; (b) peserta didik mempunyai lebih banyak 
kesempatan untuk menghadapi perbedaan; (c) partisipasi peserta 
didik dalam pembelajaran; (d) mengurangi kecemasan peserta 
didik; (e) meningkatkan motivasi, harga diri, dan sikap positif, 
dan; (f) meningkatkan prestasi akademis peserta didik”.

9. Riyanto (2009: 271) mendefinisikan “pembelajaran kooperatif 
sebagai model pembelajaran yang dirancang untuk membelajarkan 
kecakapan akademik sekaligus keterampilan sosial termasuk 
keterampilan interpersonal. Ciri-ciri pembelajaran kooperatif, yaitu, 
(a) kelompok dibentuk dengan peserta didik berkemampuan tinggi, 
sedang, dan rendah; (b) peserta didik dalam kelompok sehidup 
semati; (c) peserta didik melihat semua anggota mempunyai tujuan 
yang sama; (d)  membagi tugas dan tanggung jawab bersama; (e) 
dievaluasi untuk semua; (f) kepemimpinan dan keterampilan untuk 
bekerja sama, dan (g) diminta mempertanggungjawabkan secara 
individu materi yang ditangani”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan 
bahwa pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar yang 
dilakukan oleh peserta didik dalam kelompok-kelompok kecil yang 
heterogen untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. 

Suasana belajar dan rasa kebersamaan yang tumbuh dan 
berkembang di antara sesama anggota kelompok yang bekerja sama 
memungkinkan peserta didik untuk memahami materi pelajaran 
dengan lebih baik dan dapat mendorong timbulnya gagasan yang lebih 
bermutu dan meningkatkan kreativitas peserta didik. Suasana belajar 
seperti itu juga akan membina nilai-nilai lain yang sesuai dengan tujuan 
pendidikan IPS, yaitu nilai gotong royong, kepedulian sosial, saling 
percaya, kesediaan menerima dan memberi, dan tanggung jawab peserta 
didik baik terhadap dirinya maupun terhadap anggota kelompoknya. 
Kelompok-kelompok kecil dalam model pembelajaran ini merupakan 
miniatur masyarakat yang diterapkan di dalam kehidupan kelas yang 
akan melatih peserta didik untuk mengembangkan dan melatih mereka 
menjadi anggota masyarakat yang yang baik. 
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Adapun langkah-langkah model pembelajaran kooperatif sebagai 
berikut.

a. Tahap pertama: menyampaikan tujuan dan memotivasi peserta 
didik. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 
pada kegiatan pelajaran dan menekankan pentingnya topik yang 
akan dipelajari dan memotivasi peserta didik belajar.

b. Tahap kedua: menyajikan informasi. Guru menyajikan informasi 
atau materi kepada peserta didik dengan jalan demonstrasi atau 
melalui bahan bacaan.

c. Tahap ketiga: mengorganisasi kelompok. Guru menjelaskan kepada 
peserta didik bagaimana caranya membentuk kelompok belajar 
dan membimbing setiap kelompok agar melakukan transisi secara 
efektif dan efisien.

d. Tahap keempat: membimbing kelompok bekerja dan belajar. 
Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka 
mengerjakan tugas mereka.

e. Tahap kelima:evaluasi. Guru mengevaluasi hasil belajar tentang 
materi yang telah dipelajari atau masing-masing kelompok 
mempresentasikan hasil kerjanya.

f. Tahap keenam: memberikan penghargaan. Guru mencari cara-cara 
untuk menghargai baik upaya maupun hasil belajar individu dan 
kelompok (Rusman, 2013: 211). 

C. Tujuan Pembelajaran Kooperatif
Muslim Ibrahim menyatakan bahwa “pembelajaran kooperatif berbeda 
dengan strategi pembelajaran yang lain. Perbedaan tersebut, dapat 
dilihat dari proses pembelajaran yang lebih menekankan pada proses 
kerja sama dalam kelompok. Tujuan yang ingin dicapai tidak hanya 
kemampuan akademik dalam pengertian penguasaan materi pelajaran, 
tetapi juga adanya unsur kerja sama untuk penguasaan materi tersebut. 
Adanya kerja sama inilah yang menjadi ciri khas dari cooperative learning. 
Pembelajaran kooperatif adalah suatu aktivitas pembelajaran yang 
menggunakan pola belajar peserta didik berkelompok untuk menjalin 
kerja sama dan saling ketergantungan dalam struktur tugas, tujuan, 
dan hadiah” (Muslim Ibrahim, 2000: 3). 
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Pembelajaran kooperatif, dapat dijelaskan dalam beberapa 
perspektif, yaitu:

1. Perspektif motivasi, artinya penghargaan yang diberikan 
kepada kelompok dalam kegiatannya saling membantu untuk 
memperjuangkan keberhasilan kelompok;

2. Perspektif sosial, artinya melalui kooperatif setiap peserta didik 
akan saling membantu dalam belajar karena mereka menginginkan 
semua anggota kelompok memperoleh keberhasilan; dan

3. Perspektif perkembangan kognitif, artinya dengan adanya interaksi 
antara anggota kelompok dapat mengembangkan prestasi peserta 
didik untuk berpikir mengolah berbagai informasi (Sanjaya, 2006: 
242). 

Selain itu model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk 
mencapai setidak-tidaknya tiga tujuan pembelajaran penting, yaitu:

a. Hasil belajar akademik, yaitu untuk meningkatkan kinerja peserta 
didik dalam tugas-tugas akademik. Pembelajaran model ini 
dianggap unggul dalam membantu peserta didik dalam memahami 
konsep-konsep yang sulit;

b. Penerimaan terhadap keragaman, yaitu agar peserta didik menerima 
teman-temannya yang mempunyai berbagai macam latar belakang; 
dan 

c. Pengembangan keterampilan sosial, yaitu untuk mengembangkan 
keterampilan sosial peserta didik, di antaranya berbagi tugas, aktif 
bertanya, menghargai pendapat orang lain, memancing teman 
untuk bertanya, mau mengungkapkan ide, dan bekerja dalam 
kelompok (Sumantri, 2015: 53).

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Arends (2008: 12) bahwa “ada 
tiga jenis hasil yang dapat dicapai peserta didik melalui pembelajaran 
kooperatif yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Efeknya pada perilaku kooperatif; berdasarkan hasil penelitian, telah 
didapat kesimpulan bahwa pembelajaran kooperatif lebih banyak 
menghasilkan perilaku kooperatif, baik verbal maupun nonverbal.

2) Efeknya pada toleransi terhadap keanekaragaman; pembelajaran 
kooperatif selain dapat memengaruhi toleransi dan penerimaan 
yang lebih luas terhadap peserta didik dengan kebutuhan khusus, 
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ini juga dapat mendukung terciptanya hubungan yang lebih baik 
di antara peserta didik dengan ras dan etnik yang beraneka ragam.

3) Efeknya pada prestasi akademik; salah satu aspek penting dari 
pembelajaran kooperatif adalah bahwa selain pendekatan ini 
membantu meningkatkan perilaku kooperatif dan hubungan 
kelompok yang lebih baik di antara para peserta didik, pada saat 
yang sama, ia juga membantu peserta didik dalam pembelajaran 
akademiknya”.

Tujuan penting lain dari pembelajaran kooperatif adalah untuk 
mengajarkan kepada peserta didik keterampilan kerja sama dan 
kolaborasi. Hal ini erat kaitannya dengan pelajaran IPS yang merupakan 
pelajaran tentang cara bersosialisasi dan berkolaborasi dengan orang 
lain. Keterampilan ini amat penting untuk dimiliki di dalam masyarakat 
di mana banyak kerja orang dewasa sebagian besar dilakukan dalam 
organisasi yang saling bergantung satu sama lain dan di mana 
masyarakat secara budaya semakin beragam. Sementara itu, banyak 
anak muda dan orang dewasa masih kurang dalam keterampilan sosial. 
Situasi ini dapat dibuktikan dengan begitu seringnya pertikaian kecil 
antara individu dapat mengakibatkan tindak kekerasan atau betapa 
sering orang menyatakan ketidakpuasan pada saat diminta untuk 
bekerja dalam situasi kooperatif. Dalam pembelajaran kooperatif 
tidak hanya mempelajari materi saja. Namun, peserta didik juga 
harus mempelajari keterampilan-keterampilan khusus yang disebut 
keterampilan kooperatif. Keterampilan kooperatif ini berfungsi untuk 
melancarkan hubungan, kerja, dan tugas. Peranan hubungan kerja 
dapat dibangun dengan mengembangkan komunikasi antaranggota 
kelompok, sedangkan peranan tugas dilakukan dengan membagi tugas 
antara anggota kelompok selama kegiatan. 

D. Unsur-unsur Pembelajaran Kooperatif
Ada beberapa konsep mendasar yang perlu diperhatikan dan diupayakan 
oleh guru dalam menggunakan model pembelajaran kooperatif di kelas. 
Sebagai perencana pelaksana pembelajaran, maka guru seharusnya 
memperhatikan unsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif adalah 
sebagai berikut.
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1. Peserta didik dalam kelompoknya haruslah beranggapan bahwa 
mereka sehidup sepenanggungan bersama.

2. Peserta didik bertanggung jawab atas segala sesuatu di dalam 
kelompoknya, seperti milik mereka sendiri.

3. Peserta didik haruslah melihat bahwa semua anggota di dalam 
kelompoknya memiliki tujuan yang sama.

4. Peserta didik haruslah membagi tugas dan tanggung jawab yang 
sama di antara anggota kelompoknya.

5. Peserta didik akan dikenakan evaluasi atau diberikan hadiah atau 
penghargaan yang juga akan dikenakan untuk semua anggota 
kelompok.

6. Peserta didik berbagi kepemimpinan dan mereka membutuhkan 
keterampilan untuk belajar bersama selama proses belajarnya.

7. Peserta didik diminta mempertanggungjawabkan secara individual 
materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif (Rusman, 2013: 
208). 

Roger dan David Johnson mengemukakan bahwa “tidak semua kerja 
kelompok bisa dianggap cooperative learning. Setidaknya, untuk mencapai 
hasil maksimal dalam pembelajaran kooperatif, harus diterapkan lima 
unsur sebagai berikut.

a. Saling ketergantungan positif (positive interdependence).Unsur ini 
menunjukkan bahwa dalam pembelajaran kooperatif ada dua 
pertanggungjawaban kelompok. Pertama, mempelajari bahan yang 
ditugaskan kepada kelompok. Kedua menjamin semua anggota 
kelompok secara individu mempelajari bahan yang ditugaskan 
tersebut.

b. Tanggung jawab perseorangan (personal responsibility). 
Pertanggungjawaban ini muncul jika dilakukan pengukuran 
terhadap keberhasilan kelompok. Tujuan pembelajaran kooperatif 
adalah membentuk semua anggota kelompok menjadi pribadi yang 
kuat. Tanggung jawab perseorangan adalah kunci untuk menjamin 
semua anggota yang diperkuat oleh kegiatan belajar bersama. 
Artinya, setelah mengikuti kelompok belajar bersama, anggota 
kelompok harus dapat menyelesaikan tugas yang sama.
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c. Interaksi promotif (face to face promotive interactions). Unsur 
ini penting karena dapat menghasilkan saling ketergantungan 
positif. Ciri-ciri interaksi promotif adalah saling membantu secara 
efektif dan efisien, saling memberikan informasi dan sarana yang 
diperlukan, memproses informasi bersama secara lebih efektif dan 
efisien, saling mengingatkan, saling membantu dalam merumuskan 
dan mengembangkan argumentasi, serta meningkatkan kemampuan 
wawasan terhadap masalah yang dihadapi, saling percaya, dan 
saling memotivasi untuk memperoleh keberhasilan bersama.

d. Keterampilan berkomunikasi antaranggota (interpersonal skill). 
Untuk mengkoordinasikan kegiatan peserta didik dalam pencapaian 
tujuan, peserta didik harus saling mengenal dan mempercayai, 
mampu berkomunikasi secara akurat dan tidak ambisius, saling 
menerima dan saling mendukung, serta mampu menyelesaikan 
konflik secara konstruktif.

e. Pemrosesan kelompok (group processing). Pemrosesan mengandung 
arti menilai. Melalui pemrosesan kelompok dapat diidentifikasi 
dari urutan atau tahapan kegiatan kelompok dan kegiatan dari 
anggota kelompok. Siapa di antara anggota kelompok yang sangat 
membantu dan siapa yang tidak membantu. Tujuan pemrosesan 
kelompok adalah meningkatkan efektivitas anggota dalam 
memberikan kontribusi terhadap kegiatan kolaboratif untuk 
mencapai tujuan kelompok. Ada dua tingkat pemrosesan, yaitu 
kelompok kecil dan kelas secara keseluruhan” (Roger & David 
Johnson dalam Sumantri, 2015: 52-53).

Rusman menyatakan bahwa “ada dua komponen pembelajaran 
kooperatif, yakni (1) cooperatif task atau tugas kerja sama; (2) cooperative 
incentive structure atau struktur insentif kerja sama. Tugas kerja sama 
berkenaan dengan suatu hal yang menyebabkan anggota kelompok 
bekerja sama dalam menyelesaikan tugas yang telah diberikan. 
Sementara, struktur insentif kerja sama merupakan sesuatu hal yang 
membangkitkan motivasi peserta didik untuk melakukan kerja sama 
dalam rangka mencapai tujuan kelompok tersebut. Pembelajaran 
kooperatif adanya upaya peningkatan prestasi belajar peserta didik 
(student achievement) dampak penyerta, yaitu sikap toleransi dan 
menghargai pendapat orang lain” (Rusman, 2013: 206).
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Sementara itu, Stahl menyajikan “unsur-unsur atau dasar 
konseptual yang harus diperhatikan guru dalam melaksanakan model 
pembelajaran kooperatif, antara lain seperti di bawah ini.

1) Kejelasan rumusan tujuan pembelajaran. Guru hendaknya 
merumuskan tujuan pembelajaran dengan jelas dan spesifik. 
Perumusan tujuan ini penting, karena menyangkut apa yang 
diinginkan oleh guru dapat dilakukan oleh peserta didik dalam 
kegiatan belajarnya. Perumusan tujuan harus disesuaikan dengan 
tujuan kurikulum dan tujuan pembelajaran. Apakah kegiatan belajar 
peserta didik ditekankan pada pemahaman materi pelajaran, sikap, 
dan proses dalam bekerja sama, ataukah keterampilan-keterampilan 
tertentu. Tujuan ini harus dirumuskan dalam bahasa dan konteks 
kalimat yang mudah dimengerti oleh peserta didik secara 
keseluruhan. Kalimat yang bersifat operasional, yang mengandung 
tugas dan pekerjaan, bukan hanya kognitif saja. Hal ini hendaknya 
dilakukan oleh guru sebelum kelompok belajar terbentuk.

2) Penerimaan yang menyeluruh oleh peserta didik tentang tujuan 
belajar. Guru hendaknya mampu mengkondisikan kelas agar 
peserta didik menerima tujuan pembelajaran dari sudut pandang 
kepentingan diri dan kepentingan kelas. Untuk itu, peserta 
didik dikondisikan untuk mengetahui dan menerima kenyataan 
bahwa setiap orang dalam kelompoknya menerima dirinya untuk 
bekerja sama dalam mempelajari seperangkat pengetahuan dan 
keterampilan yang telah ditetapkan untuk dipelajari.

3) Ketergantungan yang bersifat positif. Untuk mengkondisikan 
terjadinya interdependensi di antara peserta didik dalam kelompok 
belajar, maka guru harus mengorganisasikan materi dan tugas-tugas 
pelajaran, sehingga peserta didik memahami dan mungkin untuk 
melakukan hal itu dalam kelompoknya. Guru harus merancang 
struktur kelompok dan tugas-tugas kelompok yang memungkinkan 
setiap peserta didik untuk belajar dan mengevaluasi dirinya 
dan teman kelompoknya dalam penguasaan dan kemampuan 
memahami materi pelajaran. Kondisi belajar ini memungkinkan 
peserta didik untuk merasa tergantung secara positif pada anggota 
kelompok lainnya dalam mempelajari dan menyelesaikan tugas-
tugas yang diberikan guru.
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4) Keterbukaan dalam interaksi pembelajaran. Dalam kelompok 
belajar, interaksi yang terjadi bersifat langsung dan terbuka 
dalam mendiskusikan materi dan tugas-tugas yang diberikan oleh 
guru. Suasana seperti ini, akan membantu menumbuhkan sikap 
ketergantungan yang positif dan keterbukaan di kalangan peserta 
didik untuk memperoleh keberhasilan dalam belajarnya. Mereka 
akan saling memberi dan menerima masukan, ide, saran, dan kritik 
dari temannya secara positif dan terbuka.

5) Tanggung jawab individu. Salah satu dasar penggunaan 
pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran adalah bahwa belajar 
itu akan lebih tercapai secara lebih baik bilamana dilakukan 
bersama-sama. Untuk itu, keberhasilan belajar dalam model 
belajar yang menggunakan model kooperatif ini dipengaruhi oleh 
kemampuan individu peserta didik dalam memberi dan menerima 
apa yang telah dipelajarinya dengan peserta didik lainnya. Secara 
individu, peserta didik mempunyai dua tanggung jawab, yaitu 
mengerjakan dan memahami materi atau tugas bagi keberhasilan 
dirinya dan juga bagi keberhasilan anggota kelompoknya sesuai 
dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

6) Heterogenitas kelompok. Keanggotaan kelompok belajar peserta 
didik harus bersifat heterogen, sehingga interaksi kerja sama yang 
terjadi merupakan akumulasi dari berbagai karakteristik peserta 
didik yang berbeda. Dalam suasana belajar seperti itu, akan tumbuh 
dan berkembang nilai, sikap, moral, dan perilaku peserta didik. 
Kondisi ini merupakan media yang sangat baik bagi peserta didik 
untuk mengembangkan kemampuan dan melatih keterampilan-
keterampilan dirinya dalam suasana belajar yang terbuka dan 
demokratis.

7) Sikap dan perilaku sosial yang positif. Dalam mengerjakan tugas 
kelompok, peserta didik bekerja dalam kelompok sebagai suatu 
kelompok kerja sama. Dalam interaksi dengan peserta didik lainnya, 
peserta didik tidak begitu saja bisa menerapkan dan memaksakan 
sikap dan pendiriannya kepada anggota kelompok lainnya. Dalam 
kegiatan bekerja dalam kelompok ini peserta didik harus belajar 
bagaimana meningkatkan kemampuan interaksi dalam memimpin, 
berdiskusi, bernegosiasi, dan mengklarifikasi sebagai masalah 
dalam menyelesaikan tugas-tugas kelompok. Dalam hal ini, guru 
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harus membantu peserta didik menjelaskan bagaimana sikap 
dan perilaku yang baik dalam bekerja sama yang bisa digunakan 
oleh peserta didik dalam kelompok belajarnya. Perilaku-perilaku 
tersebut, termasuk kepemimpinan, pengembangan kepercayaan, 
berkomunikasi, menyelesaikan masalah, dan menyampaikan kritik 
dan perasaan-perasaan sosial. Sehingga dengan sendirinya, peserta 
didik dapat mempelajari dan mempraktikkan berbagai sikap dan 
perilaku sosial dalam suasana kelompok belajarnya.

8) Debriefing (refleksi dan internalisasi). Pada saat di kelompok belajar 
menyelesaikan tugas dan pekerjaannya, perlu dilakukan hal-hal yang 
menjadi perhatian guru, yaitu: (a) evaluasi terhadap penampilan 
dan hasil kerja peserta didik dalam kelompok belajarnya; (b) sikap 
dan perilaku peserta didik selama pembelajaran; (c) sistem tutorial 
dan kerja sama dalam belajar di antara anggota kelompoknya; (d) 
antusiasme dan refleksi diri anggota kelompok untuk meningkatkan 
produktivitas kerja pada pembelajaran selanjutnya. Untuk itu, guru 
harus mengevaluasi dan memberikan berbagai masukan terhadap 
pekerjaan peserta didik dan aktivitas mereka selama kelompok 
belajar tersebut bekerja. Dalam hal ini, guru harus memberikan 
kesempatan kepada peserta didik untuk mengemukakan ide dan 
saran, baik kepada sesama peserta didik maupun kepada guru dalam 
rangka perbaikan belajar dan hasilnya di kemudian hari.

9) Kepuasan dalam belajar. Setiap peserta didik dan kelompok 
belajar harus memperoleh waktu yang cukup untuk belajar dalam 
mengembangkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilannya. 
Bila peserta didik tidak memperoleh waktu yang cukup dalam 
belajar, maka keuntungan akademis dari penggunaan model 
kooperatif akan sangat terbatas. Sehingga perolehan belajar peserta 
didik juga sangat terbatas, untuk itu guru hendaknya mampu 
merancang dan mengalokasikan waktu yang memadai dalam 
menggunakan model ini dalam pembelajarannya”. 

Konsep-konsep atau unsur-unsur di atas dalam pelaksanaannya 
sering terjadi salah pengertian yang dilakukan oleh guru. Banyak di 
antara mereka yang menganggap bahwa dalam menggunakan metode 
pembelajaran kooperatif cukup satu atau beberapa konsep dasar saja 
yang dipakai. Pola pikir seperti itu, menyebabkan efektivitas dan 
produktivitas metode ini secara akademis sangat terbatas. Secara khusus 
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dalam menerapkan model ini guru hendaknya memahami dan mampu 
mengembangkan rancangan pembelajaran sedemikian rupa sehingga 
memungkinkan penerapan dan pemenuhan seluruh konsep dasar 
penggunaan model kooperatif dan pembelajarannya. Syarat utama yang 
harus dilakukan oleh guru adalah bagaimana mengkondisikan peserta 
didik untuk bekerja sama sebelum memulai proses pembelajaran dengan 
menggunakan model pembelajaran kooperatif.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pembelajaran 
kooperatif memiliki kelebihan sehingga sangat tepat dijadikan 
alternatif metode pembelajaran yang inovatif dan dapat meningkatkan 
kualitas pembelajaran di sekolah-sekolah, yang secara umum dapat 
meningkatkan mutu pendidikan bangsa Indonesia. Kenyataan yang 
terjadi selama ini, guru pendidikan IPS sebagian besar masih mengalami 
kesulitan dalam menggunakan model pembelajaran kooperatif, bukan 
hanya karena peserta didik yang belum memiliki kemampuan dan 
keterampilan yang memadai untuk melakukan kerja sama dalam konteks 
pembelajaran. Akan tetapi, juga karena pada kenyataan ini sering 
ditemukan di lapangan bahwa guru belum memiliki pemahaman dan 
keterampilan yang cukup untuk menggunakan model pembelajaran 
kooperatif ini khusus yang berhubungan dengan pengondisian kesiapan 
belajar peserta didik. 

Kesulitan dan kelemahan guru dalam menggunakan model 
pembelajaran kooperatif ini, diperparah dengan keharusan guru dalam 
menciptakan lingkungan yang optimal, baik secara fisik maupun mental. 
Menciptakan suasana kelas yang nyaman dan suasana hati yang gembira 
tanpa tekanan untuk memudahkan peserta didik dalam memahami 
materi pelajaran merupakan hal lain yang menjadi kelemahan guru. 
Pengaturan kelas yang baik merupakan langkah awal yang efektif 
untuk mengatur pengalaman belajar peserta didik secara keseluruhan. 
Penerapan model pembelajaran kooperatif di kelas, dibutuhkan kemauan 
dan kemampuan, serta kreativitas guru dalam mengelola lingkungan 
kelas. Guru harus menjadi lebih aktif terutama saat menyusun rencana 
pembelajaran secara matang, pengaturan kelas saat pelaksanaan, dan 
membuat tugas untuk dikerjakan peserta didik secara bersama dengan 
kelompoknya (Porter & Hemaki, 2001: 66). 
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Lie (2000: 38) menyatakan bahwa “dalam mengelola kelas dengan 
model pembelajaran kooperatif harus memperhatikan tiga hal berikut 
ini.

a) Pembentukan kelompok. Guru harus membuat kelompok yang 
heterogen dengan memperhatikan kemampuan akademis. Masing-
masing kelompok beranggotakan empat orang yang terdiri atas 
satu orang yang berkemampuan tinggi, dua orang berkemampuan 
sedang, dan satu orang berkemampuan rendah. Alasan perlunya 
dibentuk kelompok yang bersifat heterogen adalah: (a) memberi 
kesempatan untuk saling mengajar (peer tutoring) dan saling 
mendukung; (b) dapat meningkatkan relasi dan interaksi antarras, 
etnis, dan gender; (c) memudahkan pengelolaan kelas karena 
masing-masing kelompok memiliki anak yang berkemampuan 
tinggi (special helper) yang dapat membantu teman lainnya dalam 
memecahkan suatu permasalahan dalam kelompok.

b) Pemberian motivasi kepada kelompok. Suatu kelompok dapat 
bekerja secara efektif dalam proses pembelajaran kooperatif apabila 
masing-masing kelompok memiliki semangat yang baik. Pemberian 
semangat sangat penting agar kelompoknya dapat bekerja lebih 
baik lagi. Pemberian semangat dapat dilakukan dengan beberapa 
kegiatan yang mampu mempererat hubungan antaranggota 
kelompok, misalnya melalui kegiatan kesamaan kelompok, identitas 
kelompok, maupun sapaan atau sorak kelompok. Hal ini diharapkan 
mampu menanamkan perasaan saling memiliki di antara kelompok, 
menciptakan rasa kebersamaan, dan meningkatkan rasa tanggung 
jawab dan mempercepat proses pengajaran.

c) Penataan ruang kelas. Penataan ruang kelas sangat dipengaruhi 
oleh falsafah dan metode pembelajaran yang dipakai di kelas. Pada 
umumnya penataan ruang di kelas diatur secara klasikal, karena hal 
ini sangat sesuai dengan metode ceramah. Dalam metode ceramah, 
guru berperan sebagai narasumber utama atau satu-satunya 
narasumber. Namun, dalam model pembelajaran kooperatif, 
guru tidak hanya sebagai satu-satunya narasumber, tetapi peserta 
didik juga bisa belajar dari temannya dan guru berperan sebagai 
fasilitator,motivator, dan evaluator. Konsekuensinya adalah ruang 
kelas harus ditata sedemikian rupa sehingga dapat menunjang 
terjadinya dialog dalam pembelajaran kooperatif. Pengaturan 
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tempat duduk memiliki peranan yang penting dalam kegiatan 
pembelajaran dengan model kooperatif sehingga semua peserta 
didik bisa melihat guru atau papan tulis dengan jelas. Di samping 
itu, harus bisa menjangkau rekan-rekan kelompoknya dengan baik 
dan jangkauan kelompoknya dengan merata”. 

Penggunaan meja tapal kuda dan meja panjang dapat menempatkan 
peserta didik secara berkelompok di ujung meja. Adapun penggunaan 
meja laboratorium memudahkan peserta didik untuk mengerjakan tugas 
individu maupun kelompok. Adapun penggunaan meja kelompok dan 
meja klasikal dapat menempatkan peserta didik dalam kelompok secara 
berdekatan. Sementara, penggunaan meja berbaris dapat menempatkan 
dua kelompok duduk dalam satu meja, dan penataan terbaik dan relatif 
lebih mudah adalah dengan menempatkan bangku individu dengan 
meja tulisnya.

E. Landasan Teori Pembelajaran Kooperatif
Model pembelajaran kooperatif tidaklah berevolusi dari satu pendekatan 
belajar tunggal, melainkan berasal dari berbagai teori sebagai berikut.

1. John Dewey; ia menetapkan sebuah konsep pendidikan yang 
menyatakan bahwa “kelas seharusnya dijadikan sebagai cermin 
masyarakat yang lebih besar dan berfungsi sebagai laboratorium 
untuk belajar tentang kehidupan nyata. Dewey mengharuskan 
guru menciptakan di lingkungan belajarnya suatu sistem sosial 
yang bercirikan dengan prosedur demokrasi dan proses ilmiah. 
Model yang dikembangkan oleh Dewey adalah menggabungkan 
pandangan-pandangan proses sosial yang demokratis dengan 
penggunaan strategi-strategi intelektual atau ilmiah untuk 
membantu manusia menciptakan pengetahuan dan masyarakat 
yang teratur dengan baik. Selanjutnya, Dewey dalam bukunya 
“Democracy and Education” merekomendasikan bahwa keseluruhan 
sekolah merupakan miniatur demokrasi yang mana peserta didik 
berpartisipasi dalam pengembangan sistem sosial dan diharapkan 
melalui partisipasi secara bertahap, belajar bagaimana menerapkan 
metode ilmiah untuk kesempurnaan masyarakat” (Alma, 2008: 
108).
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2. Gordon Allport; ia seorang sosiolog yang memberikan komentar 
bahwa “hukum saja tidak akan mengurangi kecurigaan 
antarkelompok dan mendatangkan penerimaan, serta pemahaman 
yang lebih baik. Gordon merumuskan tiga kondisi dasar untuk 
mencegah terjadinya kecurigaan antarras dan etnik, yakni: (a) 
kontak langsung antaretnik; (b) sama-sama berperan serta di dalam 
kondisi status yang sama antara anggota dari berbagai kelompok 
dalam suatu setting tertentu; dan (c) setting secara resmi mendapat 
persetujuan kerja sama antaraetnik. Sejumlah peminat dalam model 
pembelajaran kooperatif, telah mengembangkan upaya untuk 
menyusun kelas dan proses pembelajaran sesuai dengan ketiga 
kondisi tersebut”. 

3. Teori konstruktivis; model pembelajaran kooperatif dikembangkan 
berdasarkan teori belajar kooperatif konstruktivis. Hal ini terlihat 
pada salah satu teori Vygotsky, yaitu penekanan pada hakikat 
sosiokultural dari pembelajaran Vygotsky, yakni bahwa fase mental 
yang lebih tinggi pada umumnya muncul pada kecakapan atau 
kerja sama antara individu sebelum fungsi mental yang lebih tinggi 
terserap dalam individu tersebut. Implikasi dari teori Vygotsky 
ini, dikehendakinya susunan kelas yang berbentuk kooperatif. 
Menurut Ginting (2008: 30), “teori konstruktivisme memandang 
bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk mengkonstruksi 
sendiri pengetahuannya dengan jalan berinteraksi secara terus 
menerus dengan lingkungannya”. 

  Lebih lanjut Trianto (2009: 28), menjelaskan bahwa “menurut 
teori konstruktivisme satu prinsip yang paling penting dalam 
psikologi pendidikan adalah bahwa guru tidak hanya sekadar 
memberikan pengetahuan kepada peserta didik. Peserta didik 
harus membangun sendiri pengetahuan dalam benaknya. Guru 
harus memberikan kemudahan untuk proses tersebut dengan 
memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan 
dan menerapkan ide-ide yang mereka punya, dan mengajarkan 
peserta didik menjadi sadar dan secara sadar menggunakan strategi 
mereka sendiri untuk belajar”. Sementara Joyce & Weil (2009: 
13-14), mengemukakan “gagasan dasar teori konstruktivistik, 
yaitu pertama, gagasan tentang pembelajaran yang merupakan 
konstruksi pengetahuan. Dalam proses pembelajaran, otak 
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menyimpan informasi, mengolahnya dan mengubah konsepsi-
konsepsi yang ada sebelumnya. Kedua, otak bekerja sejak lahir. 
Anak mempelajari kebudayaan dan berbagai keberagaman lain yang 
ada dalam keluarga dan lingkungan masyarakat kelahirannya sejak 
mereka masih balita atau bahkan bayi”. Prinsip dasar yang harus 
diperhatikan dalam pengembangan pembelajaran konstruktivistik 
menurut Suprijono (2009: 44) adalah “prior knowledge dan conceptual 
change process. Prior knowledge merupakan pengetahuan awal yang 
dimiliki peserta didik, hal ini berarti bahwa peserta didik tidak 
berangkat dari pikiran kosong. Adapun onceptual change process 
merupakan proses pemikiran yang terjadi pada diri peserta didik 
ketika peta konsep yang dimilikinya dihadapkan pada situasi nyata. 
Berdasarkan teori konstukstivis ini, dapat disimpulkan bahwa 
belajar merupakan proses aktif yang dilakukan oleh pembelajar 
dengan cara mengonstruksi sendiri pengetahuannya dari berbagai 
jenis input yang diterimanya”.

4. Belajar berdasarkan pengalaman; Johnson merupakan seorang 
pencetus teori-teori unggul tentang pembelajaran kooperatif 
menyatakan bahwa “belajar berdasarkan pengalaman didasarkan 
atas tiga asumsi, yaitu: (a) bahwa belajar paling baik jika 
secara pribadi terlibat dalam pengalaman belajar itu; (b) bahwa 
pengetahuan harus ditemukan sendiri apabila pengetahuan itu 
hendak dijadikan pengetahuan yang bermakna atau membuat suatu 
perbedaan tingkah laku; dan (c) bahwa komitmen terhadap belajar 
paling tinggi apabila anda bebas menetapkan tujuan pembelajaran 
sendiri dan secara efektif mempelajari tujuan itu dalam suatu 
kerangka tertentu. Pengalaman memberikan banyak sumbangan 
terhadap apa yang dipelajari seseorang. Pengalaman memberikan 
wawasan dan, pemahaman kepada seseorang sebagaimana 
peribahasa mengatakan bahwa pengalaman adalah guru terbaik”.

5. Model pembelajaran kooperatif dipandang sebagai salah satu 
alternatif dalam memecahkan persoalan kualitas proses dan 
hasil pembelajaran, khususnya pembelajaran IPS. Penggunaan 
model pembelajaran kooperatif ini, memungkinkan peserta didik 
untuk terlibat secara aktif dalam mengembangkan pengetahuan, 
sikap, dan keterampilannya dalam suasana belajar mengajar yang 
bersifat terbuka dan demokratis. Penggunaan model pembelajaran 
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kooperatif dalam pembelajaran di kelas menjadikan kelas sebagai 
miniatur masyarakat dalam mempelajari dan mempraktikkan sikap, 
nilai, moral, dan keterampilan sosial.

6. Penerapan model pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran 
IPS akan menghasilkan beberapa nilai lebih dalam hubungannya 
dengan pengembangan potensi diri peserta didik dan antisipasi 
positif dalam upaya pembentukan warga negara yang baik, yaitu 
(a) meningkatkan rasa tanggung jawab individu; (b) menumbuhkan 
ketergantungan yang bersifat positif; (c) memungkinkan terbinanya 
hubungan yang bersifat terbuka; dan (d) memungkinkan 
pengembangan keterampilan. 

7. Model pembelajaran kooperatif ini merupakan pembelajaran 
yang berfokus pada peserta didik yang menekankan pada minat, 
kebutuhan, dan kemampuan peserta didik. Pembelajaran model 
kooperatif dapat menggali motivasi untuk dapat mengembangkan 
kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan masyarakat seperti 
kreativitas, kritis dalam berpikir, kemampuan berkomunikasi dan 
bekerja dalam tim, dan keahlian teknis, serta wawasan global untuk 
dapat beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan.

F. Implementasi Pembelajaran Kooperatif
Guru dalam melaksanakan pembelajaran model kooperatif harus 
memperhatikan langkah-langkah pelaksanaannya. Adapun langkah-
langkah pelaksanaan pembelajaran kooperatif yang harus diperhatikan 
guru sebagai berikut.

1. Guru merancang rencana pelaksanaan pembelajaran dengan 
menetapkan tujuan yang akan dicapai, baik ranah kognitif, afektif, 
maupun psikomotorik sosial yang dapat dikembangkan oleh peserta 
didik, baik secara individu maupun kelompok.

2. Guru pada saat menyampaikan materi, hanya menyampaikan 
pokok-pokoknya saja, karena pendalaman materi akan dibahas 
dan dilakukan oleh peserta didik melalui belajar kelompok. 
Guru membentuk kelompok-kelompok belajar peserta didik di 
dalam kelas. Ketika belajar kelompok telah berlangsung, guru 
mulai melakukan monitoring dan mengobservasi kegiatan belajar 
berdasarkan lembar observasi yang telah disiapkan sebelumnya. 
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Lembar observasi bertujuan untuk mengamati kegiatan peserta 
didik dalam belajar secara bersama-sama dalam kelompoknya.

3. Guru harus membimbing dan mengarahkan peserta didik ketika 
kegiatan diskusi kelompok berlangsung, baik secara individual 
maupun kelompok agar selama diskusi berlangsung tidak keluar dari 
topik pembelajaran yang telah direncanakan. Guru membimbing dan 
mengarahkan peserta didik, baik dalam memahami materi maupun 
mengenai sikap dan perilaku selama kegiatan belajarnya dan 
melatih keterampilan sosial secara optimal, serta melatih peserta 
didik untuk dapat hidup bermasyarakat. Model pembelajaran 
kooperatif efektif dalam meningkatkan dan mengembangkan proses 
belajar mengajar pada mata pelajaran IPS, serta membantu dalam 
meningkatkan kegairahan dan prestasi belajar peserta didik. Model 
pembelajaran ini mempunyai kekhususan tertentu dalam hubungan 
dengan pendidikan IPS, karena juga memungkinkan peserta didik 
untuk mengembangkan dan melatih berbagai sikap, nilai, moral, 
dan keterampilan-keterampilan sosial untuk diterapkan dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. Guru bertindak sebagai moderator ketika masing-masing kelompok 
mempresentasikan hasil kerjanya dalam diskusi kelas. Hal ini 
dimaksudkan untuk mengarahkan dan mengoreksi pengertian 
dan pemahaman peserta didik terhadap materi atau hasil kerja 
yang telah ditampilkannya. Ketika persentase kelompok berakhir, 
guru mengajak peserta didik untuk melakukan refleksi diri 
terhadap proses pembelajaran dengan tujuan untuk memperbaiki 
kelemahan-kelemahan atau perilaku menyimpang yang dilakukan 
selama pembelajaran. Selain itu, guru pada tahap ini memberikan 
penekanan terhadap nilai, sikap, dan perilaku sosial yang harus 
dikembangkan dan dilatih peserta didik. Guru juga melakukan 
perbaikan dan pengarahan terhadap ide yang berkembang selama 
pembelajaran berlangsung. Pada tahap ini juga, pembelajaran 
kooperatif akan efektif digunakan apabila:

a. guru menekankan pentingnya usaha bersama di samping usaha 
secara individual;

b. guru menghendaki pemerataan pemerolehan hasil dalam belajar;

c. guru ingin menanamkan tutor sebaya atau belajar melalui teman 
sendiri;
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d. guru menghendaki adanya pemerataan partisipasi aktif peserta 
didik;

e. guru menghendaki kemampuan peserta didik dalam memecahkan 
berbagai permasalahan (Sanjaya dalam Rusman, 2013: 206). 

Guru juga harus melakukan unsur-unsur penting yang berkaitan 
dengan pembelajaran kooperatif, yaitu sebagai berikut.

1) Pengkondisian peserta didik; yakni pengkondisian kesiapan 
belajar peserta didik dalam kelompok-kelompok belajar kecil (4-5 
orang) melalui penggalian potensi diri peserta didik dengan cara 
melaksanakan dialog-dialog mengenai konsep yang telah dimiliki 
oleh peserta didik, baik terhadap materi pelajaran maupun sikap 
dan keterampilan-keterampilan sosial yang dihubungkan dengan 
materi yang akan dipelajari.

2) Aktualisasi dan internalisasi; hal ini untuk mendorong dan 
menanamkan sikap dan keterampilan-keterampilan sosial kepada 
peserta didik berdasarkan potensi dan penampilan peserta 
didik secara individual maupun pada saat mereka belajar dalam 
kelompoknya dengan memberikan pujian dengan kata-kata maupun 
tindakan tindakan tertentu.

3) Debriefing; maksudnya adalah mengajak peserta didik untuk 
mengevaluasi dan merefleksi diri terhadap unjuk kerja mereka 
selama pembelajaran dan memberikan beberapa penekanan 
terhadap sikap dan perilaku sosial yang harus dikembangkan oleh 
peserta didik pada pembelajaran berikutnya.

4) Peer tutoring; dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan 
peserta didik dalam membagi ide, saran, dan pengetahuannya di 
antara sesama anggota kelompoknya untuk meningkatkan sikap 
dan keterampilan peserta didik dalam belajar secara berkelompok.

5) Belajar kooperatif; ialah belajar bersama-sama dalam suasana yang 
terbuka dan demokratis untuk mempelajari dan mengerjakan tugas-
tugas pelajaran dalam kelompok-kelompok belajar kecil. 

Teknik-teknik pembelajaran kooperatif yang dapat digunakan dalam 
pembelajaran menurut Lie (2000: 54) meliputi:

a) teknik mencari pasangan (make a match), yaitu teknik yang 
dikembangkan oleh Loma Curran (1994). Salah satu keunggulan 
teknik ini adalah peserta didik mencari pasangan sambil belajar 
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mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana menyenangkan. 
Teknik ini bisa digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk 
semua tingkatan usia.

b) Bertukar pasangan, yaitu memberi kesempatan pada peserta didik 
untuk bekerja sama dengan orang lain. Pasangan bisa ditunjuk oleh 
guru atau berdasarkan teknik mencari pasangan.

c) Berpikir berpasangan berempat (think pair share), yaitu teknik 
yang dikembangkan oleh Frank Lyiran (think pair share) dan 
Spencer Kagan (think pair square). Teknik ini memberi peserta didik 
kesempatan untuk bekerja sendiri, serta bekerja sama dengan orang 
lain. Keunggulan dari teknik ini adalah optimalisasi partisipasi 
peserta didik, yaitu memberi kesempatan delapan kali lebih banyak 
kepada setiap peserta didik untuk dikenali dan menunjukkan 
partisipasi kepada orang lain.

d) Berkirim salam dan soal, teknik ini memberi kesempatan kepada 
peserta didik untuk melatih pengetahuan dan keterampilan mereka. 
Peserta didik membuat pertanyaan sendiri, sehingga akan merasa 
terdorong untuk belajar dan menjawab pertanyaan yang dibuat 
oleh teman sekelasnya.

e) Kepala bernomor (numbered heads), teknik ini dikembangkan oleh 
Spencer Kagan. Teknik ini memberi kesempatan kepada peserta 
didik untuk saling membagi ide-ide dan pertimbangan jawaban 
yang paling tepat. Selain itu, teknik ini mendorong peserta didik 
untuk meningkatkan semangat kerja sama mereka.

f) Kepala bernomor terstruktur, teknik ini modifikasi dari teknik 
kepala bernomor yang dipakai oleh Spencer Kagan. Dengan 
teknik ini, peserta didik bisa belajar melaksanakan tanggung 
jawab pribadinya dan saling berkaitan dengan teman-teman 
sekelompoknya.

g) Dua tinggal dua tamu (to stay two stray). Teknik ini dikembangkan 
oleh Spencer Kagan dan bisa digunakan dengan teknik kepala 
bernomor. Teknik ini memberi kesempatan kepada peserta didik 
untuk membagikan hasil informasi dengan kelompok lain.

h) Keliling kelompok, dalam teknik ini masing-masing anggota 
kelompok mendapatkan kesempatan untuk memberikan kontribusi 
mereka dan mendengarkan pandangan dan pemikiran anggota yang 
lain.
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i) Kancing gemerincing, teknik ini dikembangkan oleh Spencer 
Kagan. Dalam teknik ini, masing-masing anggota kelompok 
mendapatkan kesempatan untuk memberikan kontribusi mereka 
dan mendengarkan pandangan dan pemikiran orang lain.

j) Keliling kelas, teknik ini memberikan kesempatan kepada peserta 
didik untuk memamerkan hasil kerja mereka dan melihat hasil 
kerja orang lain. 

k) Lingkaran kecil lingkaran besar (inside outside circle), juga 
dikemukakan oleh Spencer Kagan untuk memberikan kesempatan 
kepada peserta didik agar saling berbagi informasi pada saat yang 
bersamaan.

l) Tari bambu, teknik ini merupakan modifikasi lingkaran kecil 
lingkaran besar karena keterbatasan ruang kelas.

m) Jigsaw, yang dikembangkan oleh Aronson dkk. Dalam teknik ini, 
guru memperhatikan skemata atau latar belakang pengalaman 
peserta didik dan membantu peserta didik mengaktifkan skemata 
ini agar bahan pelajaran menjadi lebih bermakna. Selain itu, peserta 
didik bekerja sama dengan sesama peserta didik lain dalam suasana 
gotong royong dan mempunyai banyak kesempatan untuk mengolah 
informasi dan meningkatkan keterampilan berkomunikasi.

n) Bercerita berpasangan (paired storytelling), dikembangkan 
sebagai pendekatan interaktif antara peserta didik, pengajar, dan 
bahan pengajaran. Teknik ini bisa digunakan dalam pengajaran 
membaca, menulis, mendengarkan, ataupun bercerita. Teknik 
ini menggabungkan kegiatan membaca, menulis, mendengarkan, 
dan berbicara. Dalam kegiatan bercerita berpasangan ini, peserta 
didik dirangsang untuk mengembangkan kemampuan berpikir 
dan berimajinatif. Bercerita berpasangan cocok untuk tingkat usia 
semua anak didik. 

Teknik-teknik pembelajaran tersebut dapat dipadukan dengan 
model pembelajaran kooperatif. Guru sebagai inovator dalam 
pembelajaran harus mampu berinovasi memadukan model pembelajaran 
kooperatif dengan berbagai teknik-teknik pembelajaran tersebut. 
Namun, guru harus tetap mempertimbangkan karakteristik kelas dan 
yang akan dibelajarkan.
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G. Tipe-tipe Pembelajaran Kooperatif

1. Kooperatif Tipe Numbered Head Together (NHT)

Salah satu model pembelajaran yang sering diterapkan di sekolah bahkan 
menjadi Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah model pembelajaran 
kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT). Teknik belajar mengajar 
kepala bernomor atau Numbered Head Together (NHT) dikembangkan oleh 
Spencer Kagan (1992). Numbered Head Together (NHT) merupakan suatu 
tipe model pembelajaran kooperatif yang merupakan struktur sederhana 
dan terdiri atas empat tahap yang digunakan untuk me-review fakta-fakta 
dan informasi dasar yang berfungsi untuk mengatur interaksi peserta 
didik (Kagan dalam Foster 2002: 11). 

 Teknik ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 
saling membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang 
paling tepat. Selain itu, teknik ini juga mendorong peserta didik 
untuk meningkatkan semangat kerja sama mereka. Teknik ini bisa 
digunakan untuk semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan 
usia anak didik. Numbered Head Together (NHT) adalah pendekatan yang 
dikembangkan untuk melibatkan lebih banyak peserta didik dalam 
menelaah materi yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek 
pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut (Suhermi, 2004: 
43).

Muslimin menyatakan bahwa “Numbered Head Together (NHT) 
adalah salah satu tipe dari pembelajaran kooperatif dengan sintaks: 
pengarahan, buat kelompok heterogen dan tiap peserta didik memiliki 
nomor tertentu, berikan persoalan materi bahan ajar (untuk setiap 
kelompok sama, tetapi untuk setiap peserta didik tidak sama, sesuai 
dengan nomor peserta didik, setiap peserta didik dengan nomor yang 
sama mendapat tugas yang sama) kemudian bekerja dalam kelompok, 
presentasi kelompok dengan nomor peserta didik yang sama sesuai 
dengan tugas masing-masing sehingga terjadi diskusi kelas, kuis 
individual dan buat skor perkembangan tiap peserta didik, umumkan 
hasil kuis dan beri reward” (Muslimin, 2000: 65).

Numbered Head Together (NHT) merupakan suatu model pembelajaran 
yang lebih mengedepankan kepada aktivitas peserta didik dalam 
mencari, mengolah, dan melaporkan informasi dari berbagai sumber 
yang akhirnya dipresentasikan di depan kelas. Model ini menekankan 
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pada struktur khusus yang dirancang untuk memengaruhi pola interaksi 
peserta didik dan memiliki tujuan untuk meningkatkan penguasaan 
akademik. Struktur Kagan menghendaki agar para peserta didik bekerja 
saling bergantung pada kelompok-kelompok kecil secara kooperatif. 
Struktur tersebut dikembangkan sebagai bahan alternatif dari struktur 
kelas tradisional seperti mengacungkan tangan terlebih dahulu untuk 
kemudian ditunjuk oleh guru untuk menjawab pertanyaan dilontarkan 
yang pada akhirnya menimbulkan kegaduhan di dalam kelas. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Numbered Head 
Together (NHT) merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif 
yang menekankan pada kegiatan-kegiatan pembinaan kerja sama 
kelompok sebelum peserta didik mulai bekerja sama dan berdiskusi di 
dalam kelompok.

Rati mengemukakan bahwa “Numbered Head Together (NHT) pada 
dasarnya merupakan sebuah variasi dari model pembelajaran kooperatif. 
Ciri khas dari Numbered Head Together (NHT) adalah guru hanya 
menunjuk seorang peserta didik yang mewakili kelompoknya. Dalam 
proses penunjukan peserta didik, guru tidak memberitahu terlebih 
dahulu siapa yang akan mewakili kelompok tersebut. Cara tersebut 
akan menjamin keterlibatan semua peserta didik dan merupakan 
upaya untuk meningkatkan tanggung jawab individual dalam diskusi 
kelompok. Selain itu, model pembelajaran kooperatif tipe NHT 
memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja sama dengan 
teman kelompoknya, berinteraksi sosial dan membagikan ide-ide dan 
mempertimbangkan jawaban yang paling tepat dari hasil interaksinya” 
(Rati, 2017: 121). 

Keterlibatan total semua peserta didik dalam kelompok tentunya 
akan berdampak positif terhadap motivasi belajar peserta didik. Peserta 
didik akan berusaha memahami konsep-konsep ataupun memecahkan 
permasalahan yang disajikan oleh guru. Hal ini sejalan dengan apa yang 
diungkapkan oleh Ibrahim (2000: 7) bahwa “belajar kooperatif akan 
memperbaiki prestasi belajar peserta didik atau tugas-tugas akademik 
penting lainnya, serta akan memberi keuntungan baik pada peserta 
didik kelompok bawah maupun kelompok atas yang bekerja bersama 
menyelesaikan tugas akademis”. 
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Adapun langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran 
kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) sebagai berikut.

a. Langkah pertama: penomoran (numbering), kegiatannya meliputi:

1) guru membagi para peserta didik menjadi beberapa kelompok 
yang beranggotakan 3 sampai 5 orang dan memberi mereka 
nomor sehingga setiap peserta didik dalam kelompok tersebut 
memiliki nomor yang berbeda;

2) menginformasikan materi yang akan dibahas atau mengaitkan 
materi yang dibahas dengan materi yang lalu;

3) mengomunikasikan tujuan pembelajaran dan menjelaskan apa 
yang akan dilaksanakan;

4) memotivasi peserta didik agar timbul rasa ingin tahu tentang 
konsep-konsep yang akan dipelajari.

b. Langkah kedua: pengajuan pertanyaan, kegiatannya meliputi:

1) menjelaskan materi secara sederhana;

2) mengajukan suatu pertanyaan kepada peserta didik. Pertanyaan 
dapat bervariasi dari yang bersifat spesifik sampai yang bersifat 
umum.

c. Langkah ketiga: berpikir bersama (head together), kegiatannya 
meliputi:

1) peserta didik memikirkan pertanyaan yang diajukan oleh guru;

2) para peserta didik berpikir bersama untuk menggambarkan dan 
meyakinkan bahwa setiap orang mengetahui jawaban tersebut.

d. Langkah keempat: pemberian jawaban, kegiatannya meliputi:

1) guru menyebutkan atau memanggil suatu nomor dari salah 
satu kelompok secara acak;

2) peserta didik dari setiap kelompok dengan nomor yang sama 
mengangkat tangan;

3) peserta didik menyiapkan jawaban untuk seluruh kelas 
kemudian ditanggapi oleh kelompok lain;

4) jika jawaban dari hasil diskusi kelas sudah dianggap benar, 
peserta didik diberi kesempatan untuk mencatat dan apabila 
jawaban masih salah, guru akan mengarahkan;
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5) guru memberikan pujian kepada peserta didik atau kelompok 
yang menjawab benar.

e. Langkah kelima: penutup, kegiatannya meliputi:

1) melakukan refleksi;

2) guru membimbing peserta didik menyimpulkan materi;

3) peserta didik diberikan tugas untuk diselesaikan di rumah dan 
mengerjakan kuis.

Beberapa manfaat pada model pembelajaran kooperatif tipe 
Numbered Head Together (NHT) terhadap peserta didik yang hasil 
belajarnya rendah, antara lain sebagai berikut.

1) Rasa harga diri menjadi lebih tinggi.

2) Memperbaiki kehadiran.

3) Penerimaan terhadap individu menjadi lebih besar.

4) Perilaku mengganggu menjadi lebih kecil.

5) Konflik antara pribadi berkurang.

6) Pemahaman yang lebih mendalam.

7) Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, dan toleransi

8) Hasil belajar lebih tinggi (Lundgren dalam Ibrahim, 2000: 18).

Adapun kelemahan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 
Head Together (NHT), antara lain:

a) kemungkinan nomor yang dipanggil, dipanggil kembali oleh guru;

b) tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru;

c) kelas cenderung menjadi ramai, dan jika guru tidak dapat 
mengkondisikan dengan baik, keramaian itu dapat menjadi tidak 
terkendali.

2. Kooperatif Tipe Teams Games Tournaments (TGT)

Pembelajaran dalam model TGT, yakni siswa memainkan permainan 
dengan anggota anggota kelompok lain untuk memperoleh skor bagi 
kelompok mereka masing-masing. Permainan dapat disusun guru dalam 
bentuk kuis berupa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan 
materi pelajaran. Kadang-kadang juga dapat diselingi dengan pertanyaan 
yang berkaitan dengan kelompok atau identitas kelompok mereka.
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Model pembelajaran kooperatif tipe TGT adalah salah satu tipe 
pembelajaran kooperatif yang menempatkan peserta didik dalam 
kelompok kelompok belajar yang beranggotakan 5 sampai 6 orang 
peserta didik yang memiliki kemampuan, jenis kelamin, dan suku atau 
ras yang berbeda. Guru menyajikan materi dan peserta didik bekerja 
dalam kelompok mereka masing-masing. Dalam kerja kelompok, 
guru memberikan lembar kerja kepada setiap kelompok. Tugas yang 
diberikan dikerjakan bersama-sama dengan anggota kelompoknya. 
Apabila ada dari anggota kelompok yang tidak mengerti dengan tugas 
yang diberikan, maka anggota kelompok lain yang bertanggung jawab 
untuk memberikan jawaban atau menjelaskannya, sebelum mengajukan 
pertanyaan tersebut kepada guru. 

Cara yang dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh anggota 
kelompok telah menguasai pelajaran maka seluruh peserta didik akan 
diberi permainan (games) akademik. Dalam permainan akademik 
peserta didik akan dibagi dalam meja-meja turnamen, di mana setiap 
meja turnamen terdiri dari 5 sampai 6 orang yang merupakan wakil 
dari kelompoknya masing-masing. Dalam setiap meja permainan 
diusahakan agar tidak ada peserta yang berasal dari kelompok yang 
sama. Peserta didik dikelompokkan dalam satu meja turnamen secara 
homogen dari segi kemampuan akademik, artinya dalam satu meja 
turnamen kemampuan setiap peserta diusahakan agar setara. Hal ini 
dapat ditentukan dengan melihat nilai yang mereka peroleh pada saat 
pretest. Skor yang diperoleh setiap peserta dalam permainan akademik 
dicatat pada lembar pencatat skor. Skor kelompok diperoleh dengan 
menjumlahkan skor-skor yang diperoleh anggota suatu kelompok, 
kemudian dibagi banyaknya anggota kelompok tersebut. Skor kelompok 
ini digunakan untuk memberikan penghargaan tim berupa sertifikat 
dengan mencantumkan predikat tertentu. 

Pembelajaran kooperatif tipe TGT, terdiri dari lima langkah tahapan, 
yaitu tahapan penyajian kelas (class presentation), belajar dalam kelompok 
(teams), permainan (games), pertandingan (tournament) dan penghargaan 
kelompok (team recognition). Adapun ciri-ciri model pembelajaran 
kooperatif tipe TGT, yaitu peserta didik bekerja dalam kelompok-
kelompok kecil, games tournament, dan penghargaan kelompok. 

Kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe TGT ini adalah 
peserta didik tidak akan merasa jenuh dalam melakukan proses 
pembelajaran karena peserta didik melaksanakan berbagai permainan 
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sehingga merasa menyenangkan bagi mereka. Sementara, kelemahan 
dari pada model pembelajaran kooperatif tipe TGT ini, yaitu guru akan 
merasa kesulitan dan perlu persiapan yang matang untuk melaksanakan 
model ini. Selain itu, pelaksanaan model ini juga cukup memakan waktu 
yang cukup lama.

3. Kooperatif Tipe Investigasi Kelompok

Tipe investigasi kelompok atau Group Investigation (GI) merupakan 
salah satu variasi atau tipe dari model pembelajaran kooperatif. Tipe ini 
dikembangkan pertama kali oleh Thelan. Dalam perkembangannya tipe 
ini diperluas dan dipertajam oleh Shlomo Sharan eh dan Yael Sharan 
di Universitas Tel Aviv. Selain menekankan pada hubungan sosial 
yang berkembang dalam proses interaksi sosial di antara individu, tipe 
investigasi kelompok ini menekankan pentingnya konsep demokrasi 
dalam pembelajaran yang terlihat dari terlibatnya peserta didik dalam 
perencanaan topik yang dipelajari dan bagaimana jalannya penyelidikan 
mereka. Hal tersebutlah yang membedakan pembelajaran tipe investigasi 
ini dengan tipe pembelajaran lainnya dalam pembelajaran kooperatif. 

Burn menyatakan bahwa “secara umum perencanaan pengorga-
nisasian kelas dengan menggunakan teknik kooperatif GI adalah 
kelompok dibentuk oleh peserta didik itu sendiri yang beranggotakan 2 
sampai 6 orang, setiap kelompok bebas memilih topik dari keseluruhan 
unit materi (pokok bahasan) yang akan diajarkan, dan kemudian 
membuat atau menghasilkan laporan kelompok. Selanjutnya, setiap 
kelompok mempresentasikan atau memamerkan laporannya kepada 
seluruh kelas, untuk berbagi dan saling bertukar informasi temuan 
mereka” (Rusman, 2013: 220).

Menurut Trianto (2009: 78) bahwa “investigasi kelompok 
merupakan tipe pembelajaran berkelompok yang melibatkan peserta 
didik dalam perencanaan baik dari topik yang dipelajari dan bagaimana 
jalannya penyelidikan mereka. Pembelajaran tipe ini memerlukan 
norma dan struktur kelas yang lebih rumit daripada pembelajaran 
yang berpusat pada guru, di samping tipe ini memerlukan pengajaran 
keterampilan komunikasi dan proses kelompok yang baik pada peserta 
didik”.
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Adapun menurut Slavin (2008: 215) bahwa “pembelajaran 
kooperatif tipe investigasi kelompok merupakan pembelajaran 
untuk proyek-proyek studi yang terintegrasi yang berhubungan 
dengan penguasaan, analisis, mensintesiskan informasi sehubungan 
dengan upaya menyelesaikan masalah yang bersifat multiaspek. 
Ditambahkannya bahwa investigasi kelompok merupakan rencana 
pengorganisasian kelas secara umum, di mana peserta didiknya bekerja 
di dalam kelompok kecil dengan menggunakan inquiry kooperatif, 
kelompok diskusi, dan perencanaan serta proyek kooperatif”.

Joyce dan Weil (2009: 317) menjelaskan bahwa “investigasi 
kelompok merupakan tipe pembelajaran kelompok yang memiliki 
konsep dasar memberikan dan memunculkan sebuah permasalahan 
untuk merangsang peserta didik bereaksi dan melakukan pemecahan 
masalah tersebut. Selanjutnya, ia mengemukakan bahwa sistem 
sosial model pembelajaran ini berlandaskan proses demokrasi dan 
keputusan kelompok. Kebingungan yang diciptakan haruslah alamiah, 
tidak bisa dipaksakan, serta pertanyaan yang diajukan haruslah asli. 
Pembelajarannya membangun sebuah lingkungan sosial yang kooperatif 
dan mengajar keterampilan bernegosiasi, menyelesaikan menyelesaikan 
konflik, serta beberapa penyelesaian masalah demokrasi”.

Sementara Suprijono (2009: 93) mendefinisikan “model 
pembelajaran kooperatif tipe investigasi kelompok sebagai pelajaran 
yang dimulai dengan pembagian kelompok, serta guru dan peserta 
didik memilih permasalahan dan menentukan metode penelitian yang 
dikembangkan untuk memecahkan masalah tersebut. Setiap kelompok 
bekerja berdasarkan metode investigasi yang telah mereka susun atau 
rumuskan. Aktivitas tersebut merupakan kegiatan sistematika ilmuwan 
mulai dari mengumpulkan data, analisis data, sintesis, hingga menarik 
kesimpulan”.

Senada dengan definisi yang diberikan Ibrahim (2001: 24) bahwa 
“pembelajaran kooperatif investigasi kelompok sebagai pembelajaran 
yang bukan hanya untuk mengajak peserta didik bekerja sama dalam 
suatu kelompok tetapi merencanakan baik topik pelajari dan prosedur 
penyelidikan yang akan digunakan”. 

Implementasi model pembelajaran kooperatif GI dalam pembelajaran 
secara umum dibagi menjadi enam langkah, yaitu sebagai berikut.
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1. Mengidentifikasi topik dan mengorganisasikan peserta didik ke 
dalam kelompok. Para peserta didik menelaah sumber-sumber 
informasi, memilih topik, dan mengategorisasi saran-saran, para 
peserta didik bergabung ke dalam kelompok belajar dengan pilihan 
topik yang sama, komposisi kelompok didasarkan atas ketertarikan 
topik yang sama dan heterogen, guru membantu atau fasilitasi 
dalam memperoleh informasi.

2. Merencanakan tugas-tugas belajar. Tugas-tugas belajar direncanakan 
secara bersama-sama oleh para peserta didik dalam kelompoknya 
masing-masing yang meliputi:apa yang kita selidiki, bagaimana kita 
melakukannya, siapa sebagai apa pembagian kerja, untuk tujuan 
apa topik ini diinvestigasi. 

3. Melaksanakan investigasi. Peserta didik mencari informasi, 
menganalisis data, dan membuat kesimpulan. Setiap anggota 
kelompok harus berkontribusi kepada usaha kelompok. Para 
peserta didik bertukar pikiran, mendiskusikan, mengklarifikasi, 
dan mensintesis ide-ide.

4. Menyiapkan laporan akhir. Anggota kelompok menentukan pesan-
pesan esensial proyeknya. Merencanakan apa yang akan dilaporkan 
dan bagaimana membuat presentasinya.

5. Mempresentasikan laporan akhir. Presentasi dibuat untuk 
keseluruhan kelas dalam berbagai macam bentuk. Bagian-bagian 
presentasi, harus secara aktif dapat melibatkan pendengar atau 
kelompok lainnya.

6. Evaluasi. Para peserta didik berbagi mengenai umpan balik terhadap 
topik yang dikerjakan, kerja yang telah dilakukan, dan pengalaman-
pengalaman afektifnya. Guru dan peserta didik berkolaborasi 
dalam mengevaluasi pembelajaran. Asesmen diarahkan untuk 
mengevaluasi pemahaman konsep dan keterampilan berpikir kritis. 

Di dalam implementasinya, pembelajaran kooperatif tipe group 
investigation, setiap kelompok presentasi atas hasil investigasi mereka 
di depan kelas. Menurut Mafune bahwa “tugas kelompok lain ketika 
satu kelompok presentasi di depan kelas adalah melakukan evaluasi 
sajian kelompok yang presentasi. Model pembelajaran kooperatif 
tipe group investigation dapat dipakai guru dalam mengembangkan 
kreativitas peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok. 
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Model pembelajaran kooperatif dirancang untuk membantu terjadinya 
pembagian tanggung jawab ketika peserta didik mengikuti pembelajaran 
dan berorientasi menuju pembentukan manusia sosial” (Mafune, 2005: 
4).

Sistem sosial pembelajaran kooperatif tipe investigasi kelompok 
menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis dan diatur oleh suatu 
kesepakatan yang dikembangkan. Pada pembelajaran peserta didik 
diberikan kebebasan untuk merancang pembelajaran yang mereka ingin 
lakukan, seperti dalam memilih topik permasalahan dan bagaimana 
mereka melaksanakan penyelidikan. Aktivitas kelompok muncul dalam 
sejumlah struktur eksternal minimalis yang diberikan oleh guru. Peserta 
didik dan guru memiliki status yang sama, namun peran yang berbeda.

Peran guru dalam investigasi kelompok terkadang menjadi konselor, 
konsultan, dan pemberi kritik yang ramah. Menurut Joyce dan Weil 
(2009: 319), guru harus membimbing, serta merefleksi pengalaman 
kelompok dalam tingkat-tingkat berikut.

a. Pemecahan masalah atau level tugas, yaitu bagaimana peserta didik 
menganalisis permasalahan seperti apakah masalah sebenarnya? 
faktor apa saja yang terlibat? Pada tingkat ini, guru berperan sebagai 
fasilitator yang langsung terlibat dalam proses kelompok.

b. Level manajemen kelompok, yaitu bagaimana peserta didik 
mengatur dirinya sendiri untuk melaksanakan kegiatan penelitian 
seperti menetapkan Informasi apa saja yang dibutuhkan? Tugas apa 
yang akan dilakukan?

c. Tingkat makna pribadi, yaitu tanggapan peserta didik mengenai 
kesimpulan yang telah dibuat dari pemecahan masalah dan langkah 
apa yang akan dilakukan setelah mengetahui hal tersebut.

Sistem pendukung dalam investigasi kelompok haruslah ekstensif 
dan responsif terhadap semua kebutuhan peserta didik. Sekolah harus 
dilengkapi dengan sebuah ruang perpustakaan yang menyediakan 
informasi dan opini dari berbagai macam media, dan sekolah juga harus 
bisa memberikan akses terhadap referensi-referensi luar. Lingkungan 
harus mampu merespons berbagai tuntutan peserta didik yang 
bermacam-macam. Guru dan peserta didik harus bisa menghimpun 
apa saja yang dibutuhkan saat mereka membutuhkannya.
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Tugas utama peserta didik dalam pembelajaran kooperatif tipe 
investigasi kelompok ini adalah menyelesaikan inkuiri kelompok. 
Oleh karena itu, penilaian yang dilakukan untuk pembelajaran 
tipe ini meliputi penilaian kelompok yang dilihat dari kemampuan 
kelompok dalam menyelesaikan proyek dan membuat laporan dan 
penilaian individu dengan menggunakan tes uraian untuk mengetahui 
permasalahan peserta didik mengenai materi yang telah dipelajari.

4. Kooperatif Tipe STAD

Model ini dikembangkan oleh Robert Slavin dan teman-temannya di 
Universitas John Hopkins. Menurut Slavin, model STAD (Student Team 
Achievement  Divisions) merupakan variasi pembelajaran kooperatif yang 
paling banyak diteliti. Model ini juga sangat mudah diadaptasi dan 
telah digunakan dalam matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris, teknik, 
dan banyak subjek lainnya dan pada tingkat Sekolah Dasar sampai 
perguruan tinggi.

Dalam model pembelajaran kooperatif tipe STAD, peserta didik 
dibagi menjadi kelompok beranggotakan empat orang yang beragam 
kemampuan, jenis kelamin, dan sukunya. Guru memberikan suatu 
pelajaran dan peserta didik di dalam kelompok memastikan bahwa semua 
anggota kelompok itu bisa menguasai pelajaran tersebut. Akhirnya, 
semua peserta didik menjalani kuis perseorangan tentang materi 
tersebut, dan pada saat itu mereka tidak boleh saling membantu satu 
sama lain. Nilai-nilai hasil kuis peserta didik diperbandingkan dengan 
nilai rata-rata mereka sendiri yang diperoleh sebelumnya, dan nilai-nilai 
itu diberi hadiah berdasarkan pada seberapa tinggi peningkatan yang 
bisa mereka capai atau seberapa tinggi nilai itu melampaui nilai mereka 
sebelumnya. Nilai-nilai ini, kemudian dijumlah untuk mendapatkan 
nilai kelompok, dan kelompok yang mendapat kriteria tertentu bisa 
mendapatkan sertifikat atau hadiah-hadiah lainnya. Keseluruhan siklus 
aktivitas itu, mulai dari paparan guru ke kerja kelompok sampai kuis, 
biasanya memerlukan tiga sampai lima kali pertemuan kelas. STAD 
adalah yang paling tepat untuk mengajarkan materi-materi pelajaran 
ilmu pasti seperti perhitungan dan penerapan matematika, penggunaan 
bahasa dan mekanika, geografi dan keterampilan perpetaan, dan konsep-
konsep sains lainnya. 
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Gagasan utama di belakang STAD adalah memacu peserta didik 
agar saling mendorong dan membantu satu sama lain untuk menguasai 
keterampilan yang diajarkan guru. Peserta didik harus mendorong teman 
sekelompoknya untuk melakukan yang terbaik, memperlihatkan norma-
norma bahwa belajar itu penting, berharga, dan menyenangkan. Peserta 
didik diberi waktu untuk bekerja sama setelah pelajaran diberikan oleh 
guru, tetap tidak tetapi tidak saling membantu ketika menjalani kuis, 
sehingga setiap peserta didik harus menguasai materi itu (tanggung 
jawab perseorangan). 

Peserta didik mungkin bekerja berpasangan dan bertukar jawaban 
mendiskusikan ketidaksamaan dan saling membantu satu sama lain, 
mereka bisa mendiskusikan pendekatan-pendekatan untuk memecahkan 
masalah, atau mereka bisa saling memberikan pertanyaan tentang isi 
dari materi yang mereka pelajari itu. Mereka mengajari teman kelompok 
dan menaksir kelebihan dan kekurangan mereka untuk membantu 
agar bisa berhasil menjalani tes. Karena skor kelompok didasarkan 
pada kemajuan yang diperoleh peserta didik atas nilai sebelumnya 
(kesempatan yang sama untuk berhasil), siapapun yang dapat menjadi 
“bintang” kelompok dalam satu minggu itu, karena nilainya lebih baik 
dari nilai sebelumnya sehingga selalu menghasilkan nilai maksimal 
tanpa mempertimbangkan nilai rata-rata peserta didik yang sebelumnya.

Langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe STAD sebagai 
berikut.

a. Penyampaian tujuan dan motivasi. Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran tersebut dan 
memotivasi peserta didik untuk belajar. 

b. Pembagian kelompok. Peserta didik dibagi ke dalam beberapa 
kelompok, di mana setiap kelompoknya terdiri 4 sampai 5 peserta 
didik yang memperlihatkan heterogenitas (keragaman kelas) dalam 
prestasi akademik, jenis kelamin, ras, dan etnik.

c. Presentasi dari guru. Guru menyampaikan materi pelajaran dengan 
terlebih dahulu menjelaskan tujuan pelajaran yang ingin dicapai 
pada pertemuan tersebut, serta pentingnya pokok bahasan tersebut 
dipelajari. Guru memberi motivasi kepada peserta didik agar dapat 
belajar dengan aktif dan kreatif. Dalam proses pembelajaran, guru 
dibantu oleh media, demonstrasi, pertanyaan atau masalah nyata 
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yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dijelaskan juga tentang 
keterampilan dan kemampuan yang diharapkan dikuasai peserta 
didik, tugas dan pekerjaan yang harus dilakukan, serta cara-cara 
mengerjakannya. 

d. Kegiatan belajar dalam tim (kerja tim). Peserta didik belajar dalam 
kelompok yang telah dibentuk. Guru menyiapkan lembaran kerja 
sebagai pedoman bagi kerja kelompok, sehingga semua anggota 
menguasai dan masing-masing memberikan kontribusi. Selama 
tim bekerja, guru melakukan pengamatan, memberikan bimbingan, 
dorongan, dan bantuan bila diperlukan. Kerja tim ini merupakan 
ciri terpenting dari STAD.

e. Kuis (evaluasi). Guru mengevaluasi hasil belajar melalui pemberian 
kuis tentang materi yang dipelajari dan juga melakukan penilaian 
terhadap presentasi hasil kerja masing-masing kelompok. Peserta 
didik diberikan kuis secara individual dan tidak dibenarkan bekerja 
sama. Hal ini dilakukan untuk menjamin agar peserta didik secara 
individu bertanggung jawab kepada diri sendiri dalam memahami 
bahan ajar tersebut. 

f. Penghargaan prestasi tim. Setelah pelaksanaan kuis, guru 
memeriksa hasil kerja peserta didik dan diberikan angka dengan 
rentang 0 sampai 100. Selanjutnya, guru memberikan penghargaan 
atas keberhasilan kelompok. 

Penyajian pembelajaran kooperatif yang menggunakan tipe STAD 
ini harus memenuhi lima komponen utama, yaitu:

1) Presentasi kelas; materi pelajaran yang disajikan melalui model 
kooperatif tipe STAD ini dipresentasikan pada awal pembelajaran 
kelompok, bentuknya bisa berupa pengajaran langsung atau 
diskusi yang dibimbing oleh guru atau bisa pula presentasi dengan 
menggunakan perangkat audio visual.

2) Kelompok; kelompok pada model kooperatif tipe STAD terdiri 
dari 4 sampai 5 orang peserta didik yang heterogen, baik prestasi 
akademis, jenis kelamin, ras, ataupun suku bangsa. Tujuan utama 
suatu kelompok, yaitu menjamin semua anggota kelompoknya 
bisa dan mengerti apa yang telah dipelajari dan tujuan yang lebih 
spesifiknya, yaitu mempersiapkan diri untuk mengerjakan tes 
dengan baik.
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3) Kuis atau ulangan; setelah kurang lebih menyelesaikan satu atau 
dua kali presentasi dan diskusi peserta didik mengikuti kuis atau 
ulangan individu.

4) Perbaikan nilai individu; perbaikan nilai individu diberikan 
bila masih ada peserta didik yang belum menguasai materi 
atau memenuhi standar nilai yang telah ditetapkan sehingga 
peserta didik tersebut belajar lebih keras dan bisa menampilkan 
kemampuan terbaiknya dibanding penampilan sebelumnya.

5) Penghargaan kelompok; penghargaan terhadap kelompok akan 
diberikan kepada kelompok yang memperoleh nilai terbaik. 

Kelebihan dari model pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah 
model ini merupakan model pembelajaran yang paling sederhana 
dibandingkan model-model lain dari cooperative learning sehingga guru 
yang baru mengenal metode ini bisa dengan mudah menerapkannya.

5. Kooperatif Tipe Cooperative Integrated Reading and 
Composition (CIRC)

Tipe CIRC dalam model pembelajaran kooperatif merupakan tipe 
pembelajaran yang diadaptasikan dengan kemampuan peserta didik, 
dan dalam proses pembelajarannya bertujuan membangun kemampuan 
peserta didik untuk membaca dan menyusun rangkuman berdasarkan 
materi yang dibacanya. Model ini sangat cocok digunakan dalam 
pembelajaran membaca dan menulis di sekolah dasar dan menengah. 
Dua kemampuan ini merupakan kemampuan yang paling penting dalam 
kurikulum sekolah dasar dan menengah, sehingga model ini paling tepat 
digunakan dalam proses belajar mengajar dalam mata pelajaran bahasa.

6. Kooperatif Tipe JIGSAW

Model ini dikembangkan dan diuji coba oleh Elliot Aronson dan teman-
temannya di Universitas Texas. Arti Jigsaw dalam bahasa Inggris adalah 
gergaji ukir dan ada juga yang menyebutnya dengan istilah puzzle, yaitu 
sebuah teka-teki menyusun potongan gambar. Pembelajaran kooperatif 
model Jigsaw ini mengambil pola cara bekerja sebuah gergaji (zig zag), 
yaitu peserta didik melakukan suatu kegiatan belajar dengan cara bekerja 
sama dengan peserta didik lain untuk mencapai tujuan bersama.
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Pada dasarnya, dalam model ini guru membagi satuan informasi/
materi yang besar menjadi komponen-komponen lebih kecil. Selanjutnya, 
guru membagi peserta didik ke dalam kelompok belajar kooperatif yang 
terdiri dari empat orang peserta didik yang heterogen. Setiap anggota 
kelompok bertanggung jawab terhadap penguasaan setiap komponen 
atau subtopik yang ditugaskan guru dengan sebaik-baiknya, kemudian 
menjelaskan pada anggota kelompoknya. 

Dengan demikian, terdapat rasa saling membutuhkan dan harus 
bekerja sama secara kooperatif untuk mempelajari materi/subtopik 
yang ditugaskan. Peserta didik dari masing-masing kelompok yang 
bertanggung jawab terhadap topik yang sama membentuk kelompok lagi 
yang terdiri atas dua atau tiga orang. Kelompok ini disebut kelompok 
ahli. Kemudian, anggota tim ahli kembali ke kelompok awal (asal) 
dan mengerjakan apa yang telah dipelajarinya dan didiskusikan di 
dalam kelompok ahlinya untuk diajarkan kepada teman kelompoknya 
sendiri. Ahli dalam subtopik/materi lainnya juga bertindak serupa. 
Sehingga seluruh peserta didik bertanggung jawab untuk menunjukkan 
penguasaannya terhadap seluruh materi yang ditugaskan oleh guru. 
Dengan demikian, setiap peserta didik dalam kelompok harus 
menguasai topik secara keseluruhan. 

Jigsaw merupakan model belajar kooperatif dengan cara peserta 
didik belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 6 orang 
secara heterogen dan peserta didik bekerja sama saling ketergantungan 
positif dan bertanggung jawab secara mandiri. Tipe Jigsaw ini terdiri 
dari dua bentuk diskusi, yaitu diskusi kelompok ahli dan diskusi 
kelompok asal. Sehingga dalam model pembelajaran kooperatif ini 
tergantung pada anggota kelompok dan hasil belajar dari orang lain 
dan menciptakan saling ketergantungan bagi setiap anggota kelompok. 
Dalam model kooperatif tipe Jigsaw ini, peserta didik memiliki banyak 
kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan mengolah informasi 
yang diperoleh, dan dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi, 
anggota kelompok bertanggung jawab terhadap keberhasilan 
kelompoknya dan ketuntasan bagian materi yang dipelajari dan dapat 
menyampaikan informasinya kepada kelompok lain. 

Lei dalam Rusman (2013: 218) menyatakan bahwa “Jigsaw 
merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang fleksibel. 
Banyak riset telah dilakukan berkaitan dengan pembelajaran kooperatif 
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tipe Jigsaw. Riset tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa 
peserta didik yang terlibat dalam pembelajaran model kooperatif 
tipe Jigsaw memperoleh prestasi lebih baik, mempunyai sikap yang 
lebih baik, dan lebih positif terhadap pembelajaran, di samping saling 
menghargai perbedaan dan pendapat orang lain”. Senada dengan hal 
tersebut Jhonson (Teti Sobari, 2006: 31) melakukan penelitian tentang 
pembelajaran kooperatif model Jigsaw yang hasilnya menunjukkan 
bahwa “interaksi kooperatif memiliki berbagai pengaruh positif 
terhadap perkembangan anak antara lain:

a. meningkatkan hasil belajar;

b. meningkatkan daya ingat;

c. dapat digunakan untuk mencapai taraf penalaran tingkat tinggi;

d. mendorong tumbuhnya motivasi intrinsik atau kesadaran individu;

e. meningkatkan hubungan antarmanusia yang heterogen;

f. meningkatkan sikap anak yang positif terhadap sekolah;

g. meningkatkan sikap positif terhadap guru;

h. meningkatkan harga diri anak;

i. meningkatkan perilaku penyesuaian sosial yang positif; dan

j. meningkatkan keterampilan hidup bergotong royong”. 

Adapun tahapan atau langkah-langkah kegiatan pembelajaran 
kooperatif tipe Jigsaw sebagai berikut.

1) Tahapan pertama: membentuk kelompok besar yang heterogen. 
Guru membagi peserta didik dalam kelompok-kelompok yang 
terdiri dari 4 sampai 6 orang, yang kelompok ini disebut dengan 
kelompok awal (asal).

2) Tahapan kedua: membagikan tugas materi dan membentuk 
kelompok ahli. Guru membagi tugas materi yang berbeda pada 
setiap peserta didik dalam setiap kelompok.

3) Tahapan ketiga: diskusi kelompok ahli. Peserta didik berdiskusi 
dalam kelompok berdasarkan kesamaan materi yang diberikan pada 
masing-masing peserta didik.

4) Tahapan keempat: diskusi kelompok awal/asal. Peserta didik 
berdiskusi kembali dalam kelompok asalnya masing-masing 
berdasarkan ketentuan dari guru dan bergantian mengajar teman 
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satu kelompok mereka tentang materi yang ia kuasai (terima), 
anggota kelompok mendengarkan.

5) Tahapan kelima: pemberian kuis individu pada semua materi. Guru 
melakukan penilaian untuk mengukur kemampuan dan hasil belajar 
peserta didik mengenai seluruh pembahasan.

6) Tahapan keenam: pemberian penghargaan. Guru memberikan 
penghargaan kepada kelompok dan peserta didik yang berprestasi. 

Kelebihan model Jigsaw ini adalah peserta didik akan benar-benar 
menguasai satu bidang materi tertentu, tetapi kelemahannya adalah 
peserta didik kurang menguasai bidang materi yang bukan menjadi 
materi kajiannya.

7. Kooperatif Tipe Team Accelerated Instruction (TAI)

Model pembelajaran kooperatif tipe TAI ini dikembangkan oleh Slavin. 
Menurut Slavin, tipe ini mengombinasikan keunggulan pembelajaran 
kooperatif dan pembelajaran individual. Tipe ini dirancang untuk 
mengatasi kesulitan belajar peserta didik secara individual. Tipe 
TAI diciptakan sebagai suatu usaha untuk mendesain suatu bentuk 
pengajaran individu yang akan memecahkan masalah pembelajaran 
individu yang tidak efektif, dengan meminta peserta didik belajar 
bersama dalam kelompok yang bertanggung jawab terhadap pengaturan 
rutin dan menolong satu sama lain apabila ada masalah, serta memberi 
semangat kepada yang lain untuk bisa berprestasi. Guru memberikan 
kebebasan kepada peserta didik untuk mengembangkan sendiri langkah-
langkah pengajarannya terhadap kelompok-kelompok kecil peserta didik 
yang homogen atau sama kemampuannya yang diambil dari kelompok 
yang heterogen. 

 Oleh karena itu, kegiatan pembelajarannya lebih banyak digunakan 
untuk penguasaan konsep suatu materi dan pemecahan masalah. Ciri 
khas pada model pembelajaran TAI ini adalah setiap peserta didik secara 
individual belajar materi pembelajaran yang sudah dipersiapkan oleh 
guru. Hasil belajar individual dibawa ke kelompok-kelompok untuk 
didiskusikan dan saling dibahas oleh anggota kelompok, dan semua 
anggota kelompok bertanggung jawab atas keseluruhan jawaban sebagai 
tanggung jawab bersama. Model pembelajaran kooperatif tipe TAI ini 
sangat tepat digunakan untuk pembelajaran matematika. 
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Kelebihan model pembelajaran ini adalah para peserta didik akan 
termotivasi untuk mengerjakan materi secara akurat dan cepat, dan 
tidak akan berhasil dengan cara menyontek saja. Banyak pedoman 
penguasaan materi disajikan, jadi peserta didik tidak akan mengulangi 
materi yang sudah dikuasai dan pengoperasian program yang fleksibel 
dan sederhana bagi guru dan peserta didik.

Tetapi model ini mempunyai kelemahan, yaitu guru akan 
menghabiskan waktu untuk membimbing kelompok-kelompok yang 
kecil. 

H. Peran Guru dalam Model Pembelajaran Kooperatif
Menurut Roger dalam Santoso (2016: 250-251) bahwa “peran guru 
dalam pelaksanaan pembelajaran kooperatif adalah sebagai fasilitator, 
mediator, director-motivator, dan evaluator”.

Sebagai fasilitator, seorang guru harus memiliki sikap-sikap sebagai 
berikut.

1. Mampu menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan.

2. Membantu dan mendorong peserta didik untuk mengungkapkan 
dan menjelaskan keinginan dan pembicaraannya, baik secara 
individual maupun kelompok.

3. Membantu kegiatan-kegiatan dan menyediakan sumber atau 
peralatan serta membantu kelancaran belajar peserta didik.

4. Membina peserta didik agar setiap orang merupakan sumber yang 
bermanfaat bagi yang lainnya.

5. Menjelaskan tujuan kegiatan pada kelompok dan mengatur 
penyebaran dalam bertukar pendapat.

Sebagai mediator, guru berperan sebagai penghubung dalam 
menjembatani atau mengaitkan materi pembelajaran yang sedang 
dibahas melalui pembelajaran kooperatif dengan permasalahan nyata 
yang ditemukan di lapangan. Peran guru sebagai mediator sangat 
penting dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna (meaningful 
learning), yaitu istilah yang dikemukakan Ausubel untuk menunjukkan 
bahan yang dipelajari memiliki kaitan makna dan wawasan dengan 
apa yang sudah dimiliki oleh peserta didik sehingga mengubah apa 
yang menjadi milik peserta didik. Selain itu, sebagai mediator, guru 
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berperan dalam menyediakan sarana pembelajaran agar suasana belajar 
tidak monoton dan membosankan. Kreativitas guru dapat mengatasi 
keterbatasan sarana sehingga tidak menghambat suasana pembelajaran 
di kelas.

Sebagai director-motivator, guru berperan untuk membantu 
kelancaran diskusi kelompok. Guru berperan dalam membimbing, serta 
mengarahkan jalannya diskusi, membentuk kelancaran diskusi tapi tidak 
memberikan jawaban. Selain itu, sebagai motivator, guru berperan sebagai 
pemberi semangat kepada peserta didik untuk aktif berpartisipasi. Peran 
ini sangat penting dalam rangka memberikan semangat dan dorongan 
belajar kepada peserta didik dalam mengembangkan keberanian peserta 
didik, mengembangkan keahlian dalam bekerja sama yang meliputi:

a. mendengarkan dengan saksama; 

b. mengembangkan rasa empati;

c. berkomunikasi saat bertanya; dan

d. mengemukakan pendapat atau menyampaikan permasalahannya.

Sebagai evaluator, guru berperan dalam menilai kegiatan belajar 
mengajar yang sedang berlangsung. Penilaian ini tidak hanya pada hasil 
tapi lebih ditekankan pada proses pembelajaran. Penilaian dilakukan, 
baik secara perorangan maupun secara berkelompok. Alat yang 
digunakan dalam evaluasi selain berbentuk tes sebagai alat pengumpul 
data, juga berbentuk catatan observasi guru untuk melihat kegiatan 
peserta didik di kelas.

I. Keunggulan dan Kelemahan Pembelajaran Kooperatif
Keunggulan pembelajaran kooperatif dilihat dari aspek peserta didik 
adalah memberikan peluang kepada peserta didik agar mengemukakan 
dan membahas suatu pandangan, pengalaman, yang diperoleh peserta 
didik dengan belajar secara bekerja sama dalam merumuskan ke arah 
pandangan kelompok.

Jarolimek & Parker dalam Susanto (2016: 252) mengatakan bahwa 
“keunggulan yang diperoleh dalam pembelajaran model kooperatif 
adalah sebagai berikut.

1. Saling ketergantungan yang positif.

2. Adanya pengakuan dalam merespons perbedaan individu.
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3. Peserta didik dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas.

4. Suasana kelas yang rileks dan menyenangkan.

5. Terjalinnya hubungan yang hangat dan bersahabat antara peserta 
didik dengan guru. 

6. Memiliki banyak kesempatan untuk mengekspresikan pengalaman 
emosi menyenangkan”.

Beberapa manfaat yang dapat dijadikan keunggulan dari model 
pembelajaran kooperatif sebagai berikut.

a. Model pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan keterampilan, 
kognitif, dan afektif peserta didik.

b. Peserta didik yang diajari dengan dan dalam struktur-struktur 
kooperatif akan memperoleh hasil pembelajaran yang lebih tinggi.

c. Peserta didik yang berpartisipasi dalam pembelajaran kooperatif 
akan memiliki sikap harga diri yang lebih tinggi dan motivasi yang 
lebih besar untuk belajar.

d. Dengan pembelajaran kooperatif, peserta didik menjadi lebih peduli 
pada teman-temannya, dan di antara mereka akan terbangun rasa 
ketergantungan yang positif (interdependensi positif) untuk proses 
belajar mereka nanti.

e. Pembelajaran kooperatif meningkatkan rasa penerimaan peserta 
didik terhadap teman-temannya yang berasal dari latar belakang 
ras dan etnik yang berbeda-beda (Sadker dalam Sumantri, 2015: 
55).

Keunggulan menggunakan model pembelajaran kooperatif dalam 
pembelajaran, yaitu siswa akan memiliki hal-hal berikut.

1) Motivasi yang tinggi karena didorong dan didukung dari rekan 
sebaya.

2) Menghasilkan peningkatan kemampuan akademik.

3) Meningkatkan kemampuan berpikir kritis.

4) Membentuk hubungan persahabatan.

5) Menimba berbagai informasi.

6) Belajar menggunakan sopan santun.

7) Memperbaiki sikap terhadap sekolah dan belajar mengurangi 
tingkah laku yang kurang baik.
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8) Membantu peserta didik dalam menghargai pokok pikiran orang 
lain.

Sanjaya (2006: 247) menyatakan “beberapa keunggulan dari model 
pembelajaran kooperatif, yaitu:

a) melalui pembelajaran kooperatif, peserta didik tidak terlalu 
bergantung kepada guru;

b) dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide dan 
gagasan;

c) dapat membantu peserta didik untuk menerima segala perbedaan;

d) dapat membantu peserta didik untuk lebih bertanggung jawab 
dalam belajar;

e) merupakan suatu strategi yang cukup ampuh untuk meningkatkan 
prestasi akademik sekaligus kemampuan sosial;

f) dapat mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menguji 
ide dan pemahaman sendiri atau menerima umpan balik;

g) dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menggunakan 
informasi dan kemampuan belajar abstrak menjadi nyata; dan

h) interaksi selama kooperatif berlangsung dapat meningkatkan 
motivasi dan memberikan rangsangan untuk berpikir”.

Kelemahan model pembelajaran kooperatif bersumber pada 
dua faktor, yaitu faktor dari dalam (intern) dan faktor dari (ekstern). 
Kelemahan pembelajaran kooperatif yang bersumber dari dalam (intern) 
sebagai berikut.

(1) Guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang, di 
samping itu memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran, dan 
waktu.

(2) Agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan 
dukungan fasilitas alat dan biaya yang cukup memadai.

(3) Selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan 
topik permasalahan yang sedang dibahas meluas sehingga banyak 
yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

(4) Saat diskusi kelas terkadang didominasi oleh seseorang, hal ini 
mengakibatkan peserta didik yang lain menjadi pasif (Sumantri, 
2015: 55).
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Adapun faktor dari luar (ekstern) erat kaitanya dengan kebijakan 
pemerintah, yaitu padatnya kurikulum pembelajaran. Selain itu, 
pelaksanaan tes yang terpusat seperti ujian, sehingga kegiatan belajar 
mengajar kelas yang dipersiapkan untuk keberhasilan kelulusan melalui 
nilai ujian.

Menurut Sanjaya (2006: 248) bahwa “kelemahan dari pembelajaran 
kooperatif adalah sebagai berikut.

(a) Peserta didik membutuhkan waktu untuk memahami dan mengerti 
pembelajaran kooperatif ini.

(b) Diperlukan peer teaching yang efektif sehingga proses pembelajaran 
dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan.

(c) Penilaian yang diberikan didasarkan kepada hasil kerja kelompok.

(d) Keberhasilan pembelajaran kooperatif dalam upaya mengembangkan 
kesadaran kelompok memerlukan waktu yang cukup panjang.

(e) Diperlukan waktu yang lama untuk membuat peserta didik belajar 
bekerja sama dan bagaimana membangun kepercayaan diri”.

Peran guru sebagai fasilitator, motivator, mediator, dan evaluator 
secara maksimal dapat mengatasi kelemahan yang ditemukan dalam 
model pembelajaran kooperatif ini. Peran guru sangat penting dalam 
menciptakan suasana kelas yang kondusif, agar pembelajaran IPS dengan 
menggunakan model kooperatif dapat terlaksana sesuai dengan rencana 
pembelajaran.



[Halaman ini sengaja dikosongkan]
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A. Pentingnya Pembelajaran Terpadu
Piaget mengemukakan bahwa perkembangan intelektual anak meliputi 
tahapan: (1) sensori-motor, (b) pra-operasional, (c) operasional konkret, 
dan (d) operasional formal. Anak-anak usia dini (2-8 tahun) berada pada 
tahapan pra-operasional dan operasional konkret, sehingga kalau kita 
merujuk pada teori ini, maka praktik pembelajaran di kelas hendaknya 
guru memperhatikan ciri-ciri perkembangan anak pada tahapan ini. 
Sejarah khusus bola para ahli psikologi pendidikan anak, mengemukakan 
bahwa perkembangan anak usia dini bersifat holistik; perkembangan 
anak bersifat terpadu, di mana aspek perkembangan yang satu terkait 
erat dan memengaruhi aspek perkembangan lainnya. Perkembangan 
fisik anak tidak bisa dipisahkan dari perkembangan mental, sosial, dan 
emosional ataupun sebaliknya. Perkembangan tersebut akan terpadu 
dengan pengalaman, kehidupan, dan lingkungannya.

Merujuk pada teori-teori belajar, di antaranya teori belajar Piaget, 
maka dalam pembelajaran di jenjang SD/MI kelas rendah hendaknya 
guru menggunakan pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan 
perkembangan anak, yaitu pendekatan DAP (Developmentally Appropriate 
Practice). Penggunaan pendekatan DAP ini mengacu pada beberapa asas 
yang harus diperhatikan oleh guru, yaitu:

1. Asas kedekatan, pembelajaran dimulai dari yang dekat dan dapat 
dijangkau oleh anak.

PENGEMBANGAN 
MODEL 
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TERPADU 
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2. Asas faktual, pembelajaran hendaknya menapak pada hal-hal yang 
faktual (konkret) mengarah pada konseptual (abstrak).

3. Asas holistik dan integratif, pembelajaran hendak tidak memilah-
milah topik pelajaran, guru harus memikirkan segala sesuatu yang 
akan dipelajari anak sebagai suatu kesatuan yang utuh dan terpadu.

4. Asas kebermaknaan, pembelajaran hendaknya penuh dengan makna 
dengan menciptakan banyak proses manipulatif sambil bermain. 

Model pembelajaran terpadu juga cocok diterapkan pada satuan 
pendidikan SMP/MTs dan SMA/MA karena pada hakikatnya model 
pembelajaran ini merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang 
memungkinkan peserta didik, baik secara individual maupun kelompok 
aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep, serta prinsip secara 
holistik dan autentik (Depdikbud dalam Susanto, 2016: 282).

Alasan pembelajaran terpadu cocok digunakan di tingkat SD/MI 
yaitu: (1) pendidikan di SD/MI harus memperhatikan perkembangan 
intelektual anak. Sesuai dengan taraf perkembangannya, anak SD/
MI melihat dunia sekitarnya secara menyeluruh. Mereka belum 
dapat memisahkan bahan kajian yang satu dengan yang lain; (2) Di 
samping memperhatikan perkembangan intelektual anak, guru juga 
harus mengurangi dampak dari fenomena ini, di antaranya anak tidak 
mampu melihat dan memecahkan masalah dari berbagai sisi karena ia 
terbiasa berpikir secara fragmentasi, anak dihawatirkan tidak memiliki 
cakrawala pandang yang luas dan integratif. Cakrawala pandang yang 
luas, diperlukan dalam memecahkan permasalahan yang akan mereka 
hadapi nanti di masyarakat, sehingga merupakan bekal hidup yang sehat 
dan memandang manusia secara utuh. 

Pembelajaran terpadu merupakan salah satu strategi pembelajaran 
yang bertujuan untuk menciptakan proses pembelajaran secara relevan 
dan bermakna bagi peserta didik. Pembelajaran terpadu didasarkan 
pada pendekatan inkuiri, yaitu melibatkan peserta didik mulai dari 
merencanakan, mengeksplorasi, dan brainstorming dari peserta didik.
Pendekatan terpadu mendorong peserta didik untuk berani bekerja 
secara berkelompok dan belajar dari hasil pengalamannya sendiri. 
Selain itu, dalam penerapan pembelajaran terpadu peserta didik dapat 
diajak berpartisipasi aktif dalam mengeksplorasi topik atau kejadian, 
peserta didik belajar proses dan isi materi lebih dari satu bidang studi 
pada waktu yang sama. 
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Pembelajaran terpadu sangat memperhatikan kebutuhan anak 
sesuai dengan perkembangannya, baik fisik maupun emosionalnya. 
Oleh karena itu, dalam pembelajaran guru harus memberikan aktivitas 
yang meliputi aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep, serta 
prinsip keilmuan yang holistik, bermakna dan autentik sehingga peserta 
didik dapat menerapkan perolehan belajar untuk memecahkan masalah-
masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran 
terpadu hendaknya menyediakan aktivitas yang memungkinkan peserta 
didik dapat memilih untuk kegiatan kelompok kecil maupun mandiri 
dan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berinisiatif 
sendiri dan melakukan keterampilan atas prakarsa sendiri sebagai 
aktivitas yang dipilihnya. Pembelajaran terpadu pada dasarnya berfungsi 
agar pembelajaran yang dilakukan bermakna bagi peserta didik.

Perlunya penerapan proses pembelajaran yang memadukan antara 
satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain menjadi satu menu 
yang akan disajikan dalam proses pembelajaran didasari dengan alasan 
berikut ini.

a. Alasan empirik, karena pada hakikatnya, pengalaman hidup ini 
sifatnya kompleks dan terpadu. Artinya menyangkut berbagai 
aspek yang saling terkait. Misalnya, pergi ke pasar merupakan 
kompleksitas pengalaman hidup yang tidak hanya bersifat sosial 
(berhubungan dengan orang lain), ekonomi (memenuhi kebutuhan 
rumah tangga), tetapi matematika (terkait dengan hitung-
menghitung harga), dan biologi (terkait dengan soal barat dan 
bahan yang kita beli), dan sebagainya. Dengan demikian, proses 
pembelajaran dilaksanakan dengan meniru model pengalaman 
hidup dalam masyarakat, karena pembelajaran lebih sesuai dengan 
realitas kehidupan kita. 

b. Alasan teoretis ilmiah, karena keadaan dan permasalahan dalam 
kehidupan, akan terus berkembang selaras dengan perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya, Ilmu ruang angkasa 
menjadi lebih terbuka setelah pesawat ulang-alik dapat mendarat 
di bulan. Komputer kini menjadi mesin informasi yang telah masuk 
di rumah kita tanpa permisi. Itulah sebabnya, maka bahan ajar 
di sekolah sudah pasti harus diperkaya dengan muatan-muatan 
tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang baru. 
Mengingat banyaknya permasalahan yang timbul dalam kehidupan, 
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banyak materi baru yang diusulkan oleh masyarakat untuk 
dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah, misalnya lingkungan 
hidup, ilmu kelautan, pengetahuan tentang narkoba, pendidikan 
moral dan budi pekerti, keimanan dan ketakwaan, reproduksi 
sehat, dan masih banyak lagi. Untuk memasukkan hal-hal tersebut 
menjadi mata pelajaran tersendiri, tentu tidak mungkin dimasukkan 
ke dalam kurikulum sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri. 
Oleh karena itu, diperlukan suatu organisasi kurikulum yang 
isinya lebih merupakan pilihan bahan ajar yang secara khusus 
dipersiapkan sebagai menu untuk proses pembelajaran. Dari sinilah 
muncul fusi mata pelajaran yang melahirkan kurikulum terpadu 
(integrated curriculum) dan kemudian melahirkan kurikulum inti 
(core curriculum).

B. Pengertian Pembelajaran Terpadu
Susanto (2016: 284) menyatakan bahwa istilah terpadu atau integrasi 
bermakna penyatuan supaya menjadi satu kebulatan atau menjadi utuh. 
Sementara itu menurut Trianto (2007: 38) bahwa “integrasi memiliki 
sinonim dengan perpaduan, penyatuan, atau penggabungan dari dua 
objek atau lebih”.

Pembelajaran terpadu disebut sebagai suatu konsep pendekatan 
pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk 
memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. 
Terdapat dua istilah yang secara teoretis memiliki hubungan yang 
saling terkait dan ketergantungan satu sama yang lain, yaitu integrated 
curriculum (kurikulum terpadu) dan integrated learning (pembelajaran 
terpadu). Kurikulum terpadu adalah kurikulum yang menggabungkan 
sejumlah disiplin ilmu melalui pemanduan isi, keterampilan, dan 
sikap. Pembelajaran dan kurikulum merupakan dua aspek yang selalu 
dipasangkan berdampingan. Kurikulum merupakan pedoman dalam 
melaksanakan proses pembelajaran. Adapun pembelajaran sendiri 
merupakan proses pemberian perlakuan profesional dari guru kepada 
peserta didik. Pembelajaran terpadu pada dasarnya dimaksudkan sebagai 
kegiatan mengajar dengan memadukan materi beberapa mata pelajaran 
dalam satu tema (Herwina Bahar, 2013: 213). 
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Tim pengembang PGSD menjelaskan tentang pengertian 
pembelajaran terpadu menjadi empat definisi sebagai berikut.

1. Pembelajaran terpadu adalah pembelajaran yang beranjak dari 
suatu tema tertentu sebagai pusat perhatian (center of interest) yang 
digunakan untuk memahami gejala-gejala konsep lain, baik yang 
berasal dari bidang studi yang bersangkutan maupun dari bidang 
studi lainnya.

2. Pembelajaran terpadu adalah suatu pendekatan pembelajaran 
yang menghubungkan berbagai bidang studi yang mencerminkan 
dunia nyata di sekeliling dan dalam rentang kemampuan dan 
perkembangan anak.

3. Pembelajaran terpadu adalah suatu cara untuk mengembangkan 
pengetahuan dan keterampilan anak secara simultan.

4. Pembelajaran terpadu adalah suatu cara menggabungkan sejumlah 
konsep dalam beberapa bidang studi yang berbeda dengan harapan 
anak akan belajar dengan baik dan bermakna (Susanto, 2016: 286).

Model pembelajaran terpadu pada prinsipnya merupakan suatu 
sistem pembelajaran yang memberikan peluang bagi peserta didik 
baik secara individual maupun kelompok yang aktif menggali dan 
menemukan konsep, serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, 
bermakna, otentik, dan aktif. Holistik berarti bahwa suatu gejala atau 
fenomena yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran terpadu 
diamati dan dikaji dari beberapa bidang kajian sekaligus, tidak dari 
sudut pandang yang terkotak-kotak. 

Bermakna mengandung arti bahwa suatu fenomena dari berbagai 
macam aspek tersebut memungkinkan terbentuknya semacam 
jalinan antara konsep-konsep yang berhubungan yang dinamai 
skemata, sehingga menimbulkan kebermaknaan dari materi yang 
dipelajari. Autentik mempunyai makna bahwa pembelajaran terpadu 
memungkinkan peserta didik memahami secara langsung. Aktif 
mengandung pengertian bahwa pembelajaran terpadu menekankan 
keaktifan peserta didik, baik secara fisik, mental, intelektual maupun 
emosional dalam pembelajaran sehingga diperoleh hasil belajar yang 
optimal dengan mempertimbangkan hasrat, minat, dan kemampuan 
peserta didik dalam upaya menumbuhkan motivasi belajar secara 
berkelanjutan.
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Pandangan atau makna pembelajaran terpadu yang diuraikan di 
atas, memberikan penegasan bahwa tujuan pembelajaran terpadu 
adalah pelaksanaan proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Hal 
ini senada dengan yang dikemukakan oleh Subroto yang menyatakan 
bahwa “pengemasan pengalaman belajar akan sangat berpengaruh 
terhadap kebermaknaan pengalaman tersebut bagi mereka. Pengalaman 
belajar yang lebih menunjukkan kaitan unsur-unsur konseptualnya atau 
meningkatkan peluang bagi terjadinya pembelajaran yang lebih efektif. 
Dengan kata lain, pembelajaran terpadu bertujuan agar pembelajaran 
terutama di SD menjadi lebih efektif” (Subroto, 2005: 18). 

Pembelajaran terpadu sangat diperlukan untuk peserta didik sekolah 
dasar karena pada jenjang ini peserta didik menghayati pengalamannya 
masih secara totalitas, serta masih sulit menghadapi pemilihan yang 
artifisal. Selain itu, kaitan konseptual yang dihadapi dengan sisi 
bidang kajian yang relevan akan membentuk skema (konsep) sehingga 
peserta didik akan memperoleh keutuhan dan kebulatan pengetahuan. 
Perolehan keutuhan belajar, pengetahuan, dan kebulatan pandangan 
tentang kehidupan dan dunia nyata hanya dapat direfleksikan melalui 
pembelajaran terpadu. 

Tujuan pembelajaran terpadu meliputi hal-hal sebagai berikut.

a. Meningkatkan kebermaknaan belajar. Karena pembelajaran terpadu 
mengutamakan keutuhan dan kebulatan pengetahuan yang 
merupakan refleksi dari pengetahuan teoritis dari dunia nyata.

b. Pengalaman belajar yang diberikan selalu sesuai dengan tingkat 
perkembangan anak, baik dari segi intelektual, sosial, emosional, 
maupun fisik. 

Beberapa karakteristik yang terkandung di dalam menerapkan 
model pembelajaran terpadu dalam kegiatan pembelajaran yang perlu 
dipahami oleh guru sebagai berikut.

1) Pembelajaran terpadu berpusat pada peserta didik (student centered).

2) Pembelajaran terpadu dapat memberikan pengalaman langsung 
kepada peserta didik (direct experiences).

3) Dalam pembelajaran terpadu, pemisahan antara mata pelajaran 
menjadi tidak begitu jelas.

4) Pembelajaran terpadu menyajikan konsep-konsep dari berbagai 
mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran.
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5) Pembelajaran terpadu bersifat fleksibel.

6) Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan 
kebutuhan peserta didik.

Pembelajaran terpadu dikembangkan untuk mencapai tujuan 
pembelajaran yang ditetapkan, juga diharapkan peserta didik dapat:

a) Meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajarinya secara lebih 
bermakna

b) Mengembangkan keterampilan menemukan, mengolah, dan 
memanfaatkan informasi.

c) Menumbuhkembangkan sifat positif, kebiasaan baik, dan nilai-nilai 
luhur yang diperlukan dalam kehidupan.

d) Menumbuhkembangkan keterampilan sosial seperti kerja sama, 
toleransi, komunikasi, serta menghargai pendapat oranglain.

e) Meningkatkan minat dalam belajar.

f) Memilih kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
pembelajaran terpadu merupakan pembelajaran yang memadukan 
berbagai materi belajar yang saling berkaitan, baik dalam satu disiplin 
ilmu maupun lintas disiplin ilmu yang bertujuan menciptakan 
pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi peserta didik.

C. Karakteristik Pembelajaran Terpadu
Pembelajaran terpadu memiliki beberapa macam karakteristik 
sebagaimana yang diungkapkan dalam buku panduan pengembangan 
pembelajaran tematik terpadu Depdiknas sebagai berikut.

1. Berpusat pada peserta didik.

2. Memberikan pengalaman langsung pada peserta didik.

3. Pemisahan antara mata pelajaran tidak begitu jelas.

4. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses 
pembelajaran.

5. Bersifat luwes.

6. Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan 
kebutuhan peserta didik.
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7. Holistik artinya suatu peristiwa yang menjadi suatu perhatian dalam 
pembelajaran tematik terpadu, diamati, dan dikaji dari beberapa 
mata pelajaran sekaligus, tidak dari kajian sudut pandang yang 
terkotak-kotak.

8. Bermakna artinya pengkajian suatu fenomena dari berbagai macam 
aspek memungkinkan terbentuknya semacam jalinan skemata yang 
dimiliki peserta didik.

9. Autentik, artinya informasi dan pengetahuan yang diperoleh 
sifatnya menjadi autentik.

10. Aktif, artinya peserta didik perlu terlibat langsung dalam proses 
pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga proses 
penilaian.

11. Wujud lain dari implementasi tematik terpadu bertolak dari tema.

D. Landasan-landasan Pembelajaran Terpadu
Ada tiga pandangan filosofis yang sangat kuat memengaruhi pembelajaran 
terpadu, yaitu pandangan filosofis progresivisme, konstruktivisme, dan 
humanisme. Ketiga pandangan filosofis ini, menjadikan peserta didik 
sebagai pusat pendidikan. Sementara secara psikologis, pembelajaran 
terpadu banyak dipengaruhi oleh teori-teori belajar perkembangan 
melalui pendekatan yang populer disebut developmentally appropriate 
practice (DAP). Landasan lain yang juga penting dalam pembelajaran 
terpadu adalah landasan normatif dan landasan praktis. Landasan 
normatif menekankan bahwa pembelajaran terpadu hendaknya 
dilaksanakan berdasarkan gambaran ideal yang ingin dicapai oleh 
tujuan-tujuan pendidikan, sementara landasan praktis mengarahkan 
pembelajaran terpadu dilaksanakan dengan memperhatikan situasi dan 
kondisi praktis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pembelajaran 
terpadu agar mencapai hasil optimal.

1.  Aliran Progresivisme

Aliran progresivisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang sangat 
populer pada abad ke-20 dengan tokohnya John Dewey. Aliran ini 
meyakini bahwa pada dasarnya manusia mempunyai kesanggupan untuk 
mengendalikan hubungannya dengan alam, sanggup meresapi rahasia-
rahasia alam, serta sanggup menguasai alam. Progresivisme optimis 
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bahwa manusia dapat menguasai seluruh lingkungannya, lingkungan 
alam, dan lingkungan sosial melalui proses pendidikan.

Ali menyatakan bahwa “aliran filsafat progresivisme telah 
memberikan sumbangan besar di dalam dunia pendidikan, di mana telah 
meletakkan dasar-dasar kemerdekaan dan kebebasan kepada peserta 
didik. Peserta didik diberikan kebebasan, baik secara fisik maupun cara 
berpikir guna mengembangkan kemampuan dan bakat yang ada pada 
dirinya tanpa terhambat oleh rintangan yang dibuat oleh orang lain 
(Susanto, 2016: 291). Sukmadinata, (2005: 86) menambahkan bahwa 
“aliran progresivisme lebih memberikan tempat utama kepada peserta 
didik dengan asumsi bahwa anak atau peserta didik adalah yang pertama 
dan utama dalam pendidikan. 

Aliran progresivisme pada prinsipnya menekankan bahwa peserta 
didik mempunyai akal dan kecerdasan yang sifatnya kreatif dan dinamis 
sebagai bekal memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupannya 
di alam semesta ini. Aliran progresivisme berpandangan bahwa wahana 
yang paling efektif dalam melaksanakan proses pendidikan adalah proses 
pendidikan yang berorientasi pada sifat dan hakikat peserta didik sebagai 
manusia yang berkembang. Upaya-upaya pendidikan harus diarahkan 
pada bagaimana menciptakan kondisi yang memungkinkan timbulnya 
motivasi dan stimulasi sehingga peserta didik sebagai individu yang 
utuh dengan segala potensi yang dimilikinya dapat berkembang dengan 
baik.

2. Aliran Konstruktivisme

McBrien & Brandt mengemukakan bahwa “aliran konstruktivisme 
merupakan aliran yang paling banyak menginspirasi pandangan atau 
landasan berbagai model pembelajaran di dunia pendidikan, termasuk 
juga model pembelajaran terpadu. Aliran konstruktivistik merupakan 
salah satu filsafat yang menekankan bahwa pengetahuan kita adalah 
konstruksi atau bentukan kita sendiri. Pengetahuan bukan tiruan dari 
kenyataan. Pengetahuan selalu merupakan akibat dari suatu konstruksi 
kognitif kenyataan melalui kegiatan seseorang. Konstruktivis merupakan 
suatu pendekatan pembelajaran berdasarkan penyelidikan tentang 
bagaimana manusia belajar. Kebanyakan peneliti berpendapat bahwa 
setiap individu membentuk sendiri pengetahuannya dan bukan hanya 
menerima pengetahuan dari orang lain” (Susanto, 2016: 292).
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Konstruktivisme dipahami dengan menguraikan lima tema 
mendasar, yaitu: 

a. active agency, adanya aktivitas pada diri peserta didik;

b. order, banyak aktivitas manusia mengacu pada ordering processes (pola 
organisasional pengalaman yang sudah ada dan tersimpan);

c. self, pengorganisasian aktivitas setiap personal didasarkan pada apa 
yang terjadi pada dirinya secara berulang;

d. social-symbolic relatedness, walau bagaimanapun manusia secara 
individu juga hidup dalam lingkungan sosial dengan sistem-sistem 
simboliknya;

e. lifespan development, semua aktivitas manusia sebagaimana 
disebutkan pada tema lain di atas, membentuk pertumbuhan dalam 
suatu dialektika yang dinamis yang menjadi esensinya (Michael J. 
Mahoney dalam Susanto, 2016: 292). 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa aliran 
konstruktivisme merupakan salah satu aliran filsafat yang memandang 
manusia membentuk pengetahuannya sendiri. Aliran ini berpandangan 
bahwa pengetahuan seseorang diperoleh melalui aktivitas yang 
dilakukannya. Secara operasional, konstruktivisme berimplikasi pada 
proses pembelajaran peserta didik meliputi:

1) pembelajaran berpusat pada peserta didik;

2) pengetahuan yang dimiliki peserta didik adalah hasil aktivitas yang 
dilakukan peserta didik, bukan diterima secara pasif;

3) guru berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik 
mengonstruksi pengetahuan dan menyelesaikan masalah;

4) guru akan mengenal pasti pengetahuan apa yang ada pada peserta 
didik dan merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik 
pengetahuan tersebut;

5) guru berperan sebagai perancang bahan pelajaran yang memberikan 
peluang kepada peserta didik untuk mengkonstruksi pengetahuan 
baru.
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3. Aliran Humanisme 

Aliran humanisme memandang peserta didik dari segi keunikannya 
dan potensi yang dimilikinya. Poejiadi mengemukakan bahwa dalam 
pandangan humanisme, kurikulum yang menekankan pada berbagai 
aspek berikut.

a. Kebebasan untuk belajar sehingga peserta didik dapat 
mengaktualisasikan diri, perkembangan efektif, dan pembentukan 
moral.

b. Menggunakan minat peserta didik (bukan pada materi yang 
dirancang secara terurai) dengan bidang studi yang dipelajari 
bersifat komprehensif.

c. Metode yang digunakan adalah penemuan dengan menekankan 
pada kreativitas untuk mengembangkan keingintahuan alami 
peserta didik.

d. Peran guru sebagai agen kerja sama yang tampak menunjukkan 
kekuasaan dalam pendidikan dan dapat menciptakan suasana 
kondusif dalam belajar (Poejiadi, 2001: 60).

Aliran humanisme dalam pendidikan mengutamakan peran peserta 
didik sedangkan guru lebih pada agen atau fasilitator yang memfasilitasi 
peserta didik untuk belajar. Aliran progresivisme, konstruktivisme, dan 
humanisme merupakan tiga aliran filsafat yang meletakkan peserta 
didik sebagai pusat aktivitas pembelajaran dan guru hanya berperan 
sebagai fasilitator pembelajaran. Hal inilah yang melandasi perlunya 
pembelajaran terpadu. 

Landasan pembelajaran terpadu jika dilihat dari aspek psikologis 
Terdiri dari tiga rumpun teori belajar, yaitu:

1) Teori disiplin mental yang berpandangan bahwa anak dilahirkan 
telah memiliki potensi-potensi tertentu, belajar merupakan upaya 
untuk mengembangkan potensi potensi tersebut.

2) Behaviorisme yang berpandangan bahwa belajar itu berkaitan 
dengan stimulus-respon. Rumpun teori ini berangkat dari 
asumsi bahwa anak tidak memiliki apa-apa dari kelahirannya. 
Perkembangan anak ditentukan oleh faktor-faktor yang berasal dari 
lingkungannya. Rumpun teori behaviorisme ini tidak mengakui 
sesuatu yang bersifat mental, namun perkembangan anak berkaitan 
dengan hal-hal yang nyata, dapat diamati, dan dilihat.
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3) Cognitif Gestalt field bersumber dari psikologi gestalt field. Menurut 
teori ini belajar adalah proses mengembangkan insight atau 
pemahaman baru atau mengubah pemahaman lama. Pemahaman 
terjadi apabila individu menemukan cara baru dalam menggunakan 
unsur-unsur yang ada dalam lingkungan (Sukmadinata, 2005: 53-
55).

Carol menyatakan bahwa “pembelajaran terpadu menuntut 
pengembangan anak secara utuh, baik aspek intelektual, moral, sosial, 
emosional, maupun fisik sesuai dengan taraf perkembangannya. 
Kegiatan pembelajaran yang dikembangkan guru di sekolah dituntut 
untuk berorientasi pada perkembangan anak secara tepat. Pendekatan 
pembelajaran inilah yang kemudian disebut dengan developmentally 
appropriate practice (DAP). Pendekatan DAP ini mendasarkan pada 
pemahaman, baik dimensi umur anak maupun dimensi individualnya. 

Pengajaran berorientasi pada apa yang peserta didik sukai, apa yang 
peserta didik harapkan, atau bahkan apa yang peserta didik mungkin 
inginkan. Pendekatan ini menghendaki pengajaran menjadi bersifat 
child initiated dan teacher support” (Susanto, 2016: 295). Ditambahkan 
oleh Bredekamp bahwa “pendekatan pengajaran yang berorientasi 
pada perkembangan anak itu mempunyai dua dimensi pemahaman, 
pertama adalah dimensi umur (age appropriate) dan kedua ada dimensi 
individual (individual appropriate)” (Bredekamp dalam Susanto, 2016: 
295). Pendapat ini menegaskan bahwa dengan memahami dimensi umur 
anak pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik perkembangan 
anak (umur) tersebut. Sementara itu, dengan memahami dimensi 
individual anak pembelajaran akan memperhatikan keunikan yang 
dimiliki oleh setiap anak.

E. Model-model Pembelajaran Terpadu
Secara konsepsional, perkembangan pembelajaran terpadu di Indonesia 
pada prinsipnya merupakan pengembangan dari model pembelajaran 
terpadu yang dikemukakan oleh Fogarty (1991). Sebagaimana diketahui 
bahwa model kurikulum terpadu yang dikembangkan arti pada intinya 
merupakan pengembangan dari konsep pendekatan interdisipliner 
yang dilakukan Jacob (1989). Keduanya berpendapat bahwa “wujud 
penerapan pendekatan integratif bersifat rentangan (kontinuum) yang 
berawal dari bentuk kurikulum tradisional, di mana seluruh mata 
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pelajaran merupakan bidang yang dipelajari secara terpisah-pisah, 
kemudian dalam perkembangan komparasi yang terus dilakukan, 
akhirnya ditemukan model-model kurikulum yang berorientasi pada 
mata pelajaran yang sangat terpadu”.

Sepuluh model pembelajaran terpadu pada prinsipnya dapat 
dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu: 

1. keterpaduan, namun dalam satu disiplin;

2. keterpaduan dengan beberapa disiplin;

3. keterpaduan yang berorientasi pada peserta didik.

Penjelasan sepuluh model integrasi tersebut sebagai berikut.

a. Model pertama yang disebut dengan fragmented model merupakan 
model paling tradisional, yakni model kurikulum di mana 
suatu mata pelajaran disajikan secara terpisah-pisah dan tidak 
mengaitkannya dengan mata pelajaran lain sebagaimana banyak 
ditemukan di sekolah-sekolah.

b. Model kedua adalah connected model. Model ini masih dalam 
satu mata pelajaran. Model ini sering juga disebut model terkait 
atau keterhubungan, masih tetap berpusat pada masing-masing 
mata pelajaran, namun di dalam setiap mata pelajaran yang 
diberikan secara terpisah tersebut, guru dapat mengaitkan atau 
menghubungkan antara topik atau konsep yang satu dengan yang 
lainnya.

c. Model ketiga adalah model nested model. Model ini biasa disebut 
dengan model sarang, di mana guru tetap memberikan mata 
pelajaran secara terpisah, tetapi pada setiap mata pelajaran yang 
terpisah tersebut sudah ada target-target multiketerampilan yang 
ditetapkan dalam tujuan pembelajaran untuk dicapai peserta didik.

d. Model keempat adalah sequenced model. Model ini sering juga 
disebut dengan model urutan, di mana beberapa topik dari suatu 
mata pelajaran diorganisasikan kembali dan diurutkan agar dapat 
bertepatan atau serupa dengan pada saat guru mata pelajaran lain 
membahas topik yang mirip atau serupa.

e. Model kelima adalah shared model atau disebut juga model 
pembelajaran terpadu berbagi. Model ini terfokus pada dua mata 
pelajaran yang bersama-sama diajarkan dengan menggunakan 
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konsep-konsep atau keterampilan-keterampilan yang tumpang 
tindih. Dalam hal ini, pembelajaran dilakukan dalam tim.

f. Model keenam adalah webbed model atau model jaring laba-laba. 
Model ini disebut dengan pendekatan tematik dan sering digunakan 
untuk pembelajaran di SD. Model ini berangkat dari sebuah tema 
yang dibangun sendiri oleh guru berdasarkan minat dan kebutuhan 
anak, serta lingkungan sekitar atau dibangun dan diciptakan secara 
bersama-sama antara guru dan peserta didik.

g. Model ketujuh adalah threaded model atau model untaian. Pada 
model ini pendekatan metakurikuler digunakan untuk mencapai 
beberapa keterampilan dan tingkatan logika para peserta didik 
dengan berbagai mata pelajaran. Misalnya guru mempunyai target 
untuk membuat prediksi dalam suatu percobaan di laboratorium 
IPA, Matematika, dan Bahasa di mana pada saat bersamaan guru 
IPS pun mempunyai target dalam memprediksi kejadian ini. 
Dengan demikian keseluruhan kegiatan membuat prediksi tersebut 
membuat suatu untaian keterampilan yang bersumber dari lintasan 
berbagai mata pelajaran.

8. Model kedelapan adalah integrated model, yaitu model terpadu. Pada 
model ini ini guru masing-masing mata pelajaran bekerja sama 
melihat dan memberikan topik-topik yang berkaitan dan tumpang-
tindih untuk membangun konsep dan keterampilan.

9. Model kesembilan adalah immersed model atau model terlebur. Pada 
model ini seluruh mata pelajaran merupakan bagian dari sudut 
pandang keahlian para peserta didik secara individual. Para peserta 
didik menyaring sendiri seluruh konsep yang dipelajarinya melalui 
sudut pandang keahlian mereka masing-masing meleburkan dan 
membenamkan diri mereka dalam pengalaman melalui kegiatan 
yang dijalaninya. Model ini biasa digunakan pada tingkat perguruan 
tinggi untuk konsumsi para mahasiswa.

10. Model kesepuluh adalah networked model atau disebut juga model 
jaringan kerja. Pada model ini, para peserta didik akan menyaring 
seluruh topik yang akan dipelajarinya melalui kacamata pengalaman 
mereka masing-masing, dan membangun hubungan internal atau 
ke dalam yang akan membantu mereka menciptakan jaringan kerja 
sama di antara ahli yang sesuai dengan bidangnya (Fogarthy dalam 
Susanto, 2016: 296-298). 
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Dari kesepuluh model tersebut, ada tiga model yang mulai 
digunakan di sekolah-sekolah di Indonesia, yaitu model terkait (connected 
model), model jaring laba-laba (webbed model), model terpadu (integrated 
model).

F. Implikasi-implikasi Pembelajaran Terpadu
Implikasi yang muncul sebagai akibat dari implementasi pembelajaran 
terpadu, yaitu sebagai berikut.

1. Guru harus mulai mengalihkan sistem yang selama ini mereka 
yakini bahwa didaktik merupakan suatu hal utama ke hakikat 
mendasar dari konstruktivisme.

2. Guru membutuhkan lebih banyak lagi pengembangan profesional.

3. Guru-guru membutuhkan untuk menjadi anggota dari komunitas 
pembelajaran. Artinya, guru membutuhkan kerja sama dengan 
teman seprofesinya guna meningkatkan kemampuan profesionalnya.

4. Guru membutuhkan keterampilan-keterampilan yang baik untuk 
memfasilitasi belajar peserta didik dalam kelompok kecil. Riset 
menunjukkan bahwa belajar merupakan proses sosial dan salah 
satu tujuan utama belajar adalah berinteraksi antara satu dengan 
yang lainnya. 

5. Guru membutuhkan pengetahuan tentang bagaimana mengelola 
pembelajaran yang berorientasi pada pengalaman.

6. Guru membutuhkan belajar pengetahuan tentang menggunakan 
strategi asesmen autentik sebagai portofolio, ujian-ujian 
performance, dan rubrik-rubrik sebagai upaya mendokumentasikan 
kemajuan peserta didik.

7. Administrator dan komite sekolah membutuhkan orientasi agar 
memahami dan selalu aktif menyediakan sumber dan dukungan 
serta kontinu terhadap proses pembelajaran yang dilakukan guru.

8. Sebagai strategi dalam Informasi publik, diperlukan komunikasi 
dan sosialisasi yang efektif kepada orang tua maupun masyarakat 
mengenai paradigma baru yang digunakan dalam pendidikan di 
sekolah.

9. Perubahan dengan menggunakan kurikulum terpadu memper-
syaratkan perbaikan sistemik. Termasuk di dalamnya bagaimana 
cara guru dipersiapkan, disertifikasi, dan dinilai.



200 Pembelajaran IPS SD/MI

Selain berimplikasi terhadap guru, penerapan model pembelajaran 
terpadu juga memberikan implikasi terhadap peserta didik, bahan 
ajar, dan sarana prasarana. Implikasi terhadap peserta didik yakni 
pembelajaran terpadu memberi kesempatan kepada peserta didik 
untuk mengembangkan kreativitas akademik. Hal ini dimungkinkan 
karena pembelajaran terpadu terfokus pada pengembangan kemampuan 
analitik, kemampuan asosiatif, serta kemampuan eksploratif dan 
elaboratif dari peserta didik. Pembelajaran terpadu akan dipahami 
lebih baik oleh peserta didik jika dalam penyajiannya lebih mengupas 
permasalahan yang ada di lingkungan sekitar anak, termasuk lingkungan 
budayanya.

Implikasi terhadap bahan ajar, yakni bahan ajar memiliki peran 
penting dalam pembelajaran terpadu, karena bahan ajar merupakan 
perpaduan dari berbagai disiplin ilmu. Mata pelajaran IPS misalnya, 
mencakup berbagai disiplin ilmu sosial. Oleh karena itu, bahan ajar 
lebih lengkap dan komprehensif dibandingkan pembelajaran monolitik. 

Implikasi terhadap sarana dan prasarana, yakni diperlukan sarana 
dan prasarana yang lebih lengkap pada pembelajaran terpadu karena 
pada pembelajaran terpadu peserta didik harus diberikan ilustrasi dan 
demonstrasi yang komprehensif untuk satu topik atau tema tertentu. 
Guru dalam pembelajaran terpadu diharapkan dapat mengoptimalkan 
berbagai sarana dan prasarana yang tersedia untuk mencapai tujuan-
tujuan pembelajaran (Susanto, 2016: 299-300).

G. Prinsip-prinsip Pembelajaran Terpadu
Prinsip-prinsip pembelajaran terpadu sebagai berikut.

1. Prinsip penggalian tema, antara lain:

a. tema hendaknya tidak terlalu luas, namun dengan mudah dapat 
digunakan memadukan banyak bidang studi;

b. tema harus bermakna artinya bahwa tema yang dipilih untuk 
dikaji harus memberikan bekal bagi peserta didik untuk belajar 
selanjutnya;

c. tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan 
psikologis anak;

d. tema yang dikembangkan harus mampu mewadahi sebagian 
besar minat anak;



BAB 8 | Pengembangan Model Pembelajaran Terpadu 201

e. tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-
peristiwa autentik yang terjadi dalam rentang waktu belajar;

f. tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum 
yang berlaku, serta harapan dari masyarakat; dan

g. tema yang dipilih hendaknya juga mempertimbangkan 
ketersediaan sumber belajar.

2. Prinsip pelaksanaan terpadu di antaranya:

a. guru hendaknya jangan menjadi single actor yang mendominasi 
pembicaraan dalam proses belajar mengajar;

b. pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus 
jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerja sama 
kelompok; dan

c. guru perlu akomodatif terhadap ide-ide yang terkadang sama 
sekali tidak terpikirkan dalam proses perencanaan.

3. Prinsip evaluatif, yaitu:

a. memberi kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan 
evaluasi diri disamping bentuk evaluasi lainnya;

b. guru perlu mengajak peserta didik untuk mengevaluasi 
perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria 
keberhasilan pencapaian tujuan yang telah disepakati dalam 
kontrak.

4. Prinsip reaksi, dampak pengiring yang penting bagi perilaku 
secara sadar belum tersentuh oleh guru dalam kegiatan belajar 
mengajar. Karena itu, guru dituntut agar mampu merencanakan 
dan melaksanakan pembelajaran sehingga tercapai secara tuntas 
tujuan-tujuan pembelajaran. Guru harus bereaksi terhadap reaksi 
peserta didik dalam semua event yang tidak diarahkan ke aspek 
yang sempit tetapi ke suatu kesatuan utuh dan bermakna.

Waktu pembelajaran terpadu bisa bermacam-macam, yaitu:

 a. pembelajaran terpadu yang dilaksanakan pada waktu tertentu, 

  yaitu apabila materi yang dijalankan cocok sekali diajarkan 

  secara terpadu;

 b. Pembelajaran terpadu bersifat temporer, tanpa kepastian waktu 

  dan bersifat situasional, di mana pelaksanaannya tidak  
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  mengikuti jadwal yang teratur, pelaksanaan pembelajaran 
terpadu secara spontan memiliki karakteristik dengan kegiatan 
belajar sesuai kurikulum yang isinya masih terkotak-kotak 
berdasarkan mata pelajaran. Walaupun demikian, guru tetap 
harus merencanakan keterkaitan konseptual atau antarpelajaran, 
dan model jaring laba-laba memungkinkan dilaksanakan dengan 
pembelajaran terpadu secara spontan;

 c. ada pula yang melaksanakan pembelajaran terpadu secara 

  periodik, misalnya setiap akhir minggu atau akhir semester. 

  Waktunya telah dirancang secara pasti;

 d. ada pula yang melaksanakan pembelajaran terpadu sehari 

  penuh. Selama satu hari tidak ada pembelajaran yang lain, 

  yang ada peserta didik belajar dengan yang diinginkan. Peserta 

  didik sibuk dengan urusannya masing-masing (Tim 

  Pengembang PGSD dalam Susanto, 2016: 300-302).

H. Kelebihan dan Kelemahan Pembelajaran Terpadu
Pembelajaran terpadu memiliki kelebihan dibandingkan dengan 
pendekatan konvensional, yaitu sebagai berikut.

1. Pengalaman dan kegiatan belajar peserta didik akan selalu relevan 
dengan tingkat perkembangan anak.

2. Kegiatan yang dipilih dapat disesuaikan dengan minat dan 
kebutuhan peserta didik.

3. Seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi peserta didik sehingga 
hasil belajar akan dapat bertahan lebih lama.

4. Pembelajaran terpadu menumbuhkembangkan keterampilan 
berpikir dan sosial peserta didik.

5. Pembelajaran terpadu menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis 
dengan permasalahan yang sering ditemui dalam kehidupan atau 
lingkungan nyata peserta didik.

6. Jika pembelajaran terpadu dirancang bersama, dapat meningkatkan 
kerja sama antarguru bidang kajian terkait, guru dengan peserta 
didik, peserta didik dengan peserta didik, peserta didik atau guru 
dengan narasumber, sehingga belajar lebih menyenangkan, belajar 
dalam situasi nyata, dan dalam konteks yang lebih bermakna.
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Kelemahan pembelajaran terpadu terutama terletak dalam 
pelaksanaannya, yaitu pada perancangan dan pelaksanaan evaluasi 
yang lebih banyak menuntut guru untuk melakukan evaluasi proses, 
dan tidak hanya evaluasi dampak pembelajaran langsung saja. Beberapa 
kelemahan pembelajaran terpadu, antara lain dapat ditinjau dari 
beberapa aspek, yaitu sebagai berikut.

a. Aspek Guru

 Guru harus berwawasan luas, memiliki kreativitas tinggi, 
keterampilan metodologis yang andal, rasa percaya diri yang 
tinggi dan berani mengemas dan mengembangkan materi. Secara 
akademik, guru dituntut untuk terus menggali informasi ilmu 
pengetahuan yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan dan 
banyak membaca buku agar penguasaan bahan ajar tidak terfokus 
pada bidang kajian tertentu saja.

b. Aspek Peserta Didik

 Pembelajaran terpadu memerlukan bahan bacaan atau sumber 
informasi yang cukup banyak dan bervariasi, mungkin juga 
fasilitas internet. Semua ini akan menunjang, memperkaya, dan 
mempermudah pengembangan wawasan. Apabila sarana ini 
tidak terpenuhi, maka penerapan pembelajaran terpadu juga akan 
terlambat.

c. Aspek Kurikulum

 Kurikulum harus luwes, berorientasi pada pencapaian ketuntasan 
pemahaman peserta didik (bukan pada pencapaian target 
penyampaian kurikulum). Guru perlu diberi kewenangan dalam 
mengembangkan materi, metode, dan penilaian keberhasilan 
pembelajaran peserta didik. 

d. Aspek Penilaian

 Pembelajaran terpadu memerlukan cara penilaian yang menyeluruh 
atau komprehensif, yaitu menetapkan keberhasilan belajar peserta 
didik dari berbagai bidang kajian terkait yang dipadukan.

5. Aspek Suasana Pembelajaran

 Pembelajaran terpadu berkecenderungan mengutamakan salah 
satu bidang kajian yang mengakibatkan tenggelamnya bidang 
kajian lain. Dengan kata lain, pada saat mengerjakan sebuah tema, 
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maka guru berkecenderungan menekankan atau mengutamakan 
substansi gabungan tersebut sesuai dengan pemahaman, selera, 
dan latar belakang pendidikan guru itu sendiri (Balitbang Diknas 
dalam Susanto, 2016: 302-303).

I. Manfaat Pembelajaran Terpadu
Beberapa manfaat yang dapat dipetik dalam pembelajaran terpadu, 
antara lain:

1. menggabungkan berbagai mata pelajaran akan terjadi penghematan 
karena tumpang-tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan;

2. peserta didik melihat hubungan-hubungan yang bermakna sebab 
materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat;

3. meningkatkan taraf kecakapan berpikir peserta didik;

4. kemungkinan pembelajaran yang terpotong-potong sedikit sekali 
terjadi;

5. memberikan penerapan-penerapan dunia nyata;

6. pemaduan antarmata pelajaran diharapkan penguasaan materi akan 
semakin baik dan meningkat;

7. pengalaman belajar antarmata pelajaran sangat positif untuk 
membentuk pendekatan menyeluruh pembelajaran terhadap 
pengembangan ilmu pengetahuan;

8. motivasi dapat diperbaiki dan ditingkatkan dalam pembelajaran 
antarmata pelajaran;

9. membantu menciptakan struktur kognitif atau pengetahuan awal 
peserta didik;

10. terjadi kerja sama yang lebih meningkat antara para guru, para 
peserta didik, guru dengan peserta didik, dan peserta didik dengan 
narasumber lain, belajar lebih menyenangkan, belajar dalam 
situasi yang lebih nyata, dan dalam konteks yang lebih bermakna 
(Hermawan dalam Susanto, 2016: 304).

J. Implementasi Pembelajaran Terpadu
Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) yang tersusun secara 
tematik terpadu di dalam kurikulum 2013 adalah mata pelajaran IPA 
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dan IPS. Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu 
bergantung pada kesesuaian rencana yang dibuat dengan kondisi dan 
potensi peserta didik (minat, bakat, kebutuhan, dan kemampuan). 
Penentuan tema pembelajaran IPA/IPS terpadu adalah sebagai berikut.

1. Tidak terlalu luas, namun dengan mudah dapat digunakan 
memadukan banyak-banyak indikator.

2. Tema harus bermakna artinya bahwa tema yang dipilih untuk 
dikaji harus memberikan bekal bagi peserta didik untuk belajar 
selanjutnya.

3. Tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis 
anak.

4. Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-
peristiwa autentik yang terjadi dalam rentang waktu belajar.

5. Tema yang dipilih hendaknya juga mempertimbangkan ketersediaan 
sumber belajar. 

Langkah-langkah perencanaan pembelajaran tematik terpadu dapat 
dijelaskan sebagai berikut.

a. Menganalisis KI dan KD mata pelajaran IPS atau IPA.

b. Menentukan tema yang sesuai dengan konsep-konsep yang ada 
dalam setiap nomor KD IPA atau IPS.

c. Penjabaran atau perumusan kompetensi dasar ke dalam indikator 
sesuai dengan topik/tema.

d. Membuat peta hubungan antarindikator dengan judul tema.

e. Pengembangan silabus.

f. Menyusun RPP Tematik Terpadu.

Tahapan pengelolaan kegiatan pembelajaran tematik terpadu dapat 
dilakukan sebagai berikut.

1) Tahap perencanaan, meliputi:

a) menetapkan apa yang mau dilakukan, kapan dan bagaimana 
cara melakukannya;

b) membatasi sasaran dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk 
mencapai hasil yang maksimal melalui proses penentuan 
target;

c) mengembangkan alternatif-alternatif;
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d) mengumpulkan dan menganalisis informasi;

e) mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan 
keputusan-keputusan.

2) Tahap pengorganisasian, meliputi:

a) menyediakan fasilitas, perlengkapan, dan tenaga kerja yang 
diperlukan untuk melaksanakan rencana-rencana melalui 
proses penetapan kerja;

b) pengelompokan komponen kerja ke dalam struktur organisasi 
secara teratur;

c) membentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi;

d) memutuskan dan menetapkan metode dan prosedur;

e) memilih, mengadakan pelatihan dan pendidikan guru serta 
mencari sumber-sumber lain yang diperlukan dalam kegiatan 
pembelajaran.

3) Tahap pengarahan, meliputi:

a) menyusun kerangka waktu dan biaya secara terperinci;

b) memprakarsai dan menampilkan kepemimpinan dalam 
melaksanakan rencana dan pengambilan keputusan;

c) mengeluarkan instruksi yang spesifik;

d) membimbing, memotivasi, dan melakukan supervisi.

4) Tahap pengawasan, meliputi:

a) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada 
rencana;

b) melaporkan penyimpangan untuk tindakan koreksi dan 
merumuskan tindakan koreksi, menyusun standar-standar 
dan saran-saran;

c) menilai pekerjaan dan melakukan tindakan koreksi terhadap 
penyimpangan-penyimpangan. 

Prosedur umum pelaksanaan pembelajaran terpadu dalam kegiatan 
pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan akhir meliputi:

a) kegiatan pendahuluan, yaitu:

(1) penciptaan kondisi awal pembelajaran;

(2) memberi acuan;
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(3) membuat kaitan (melakukan apersepsi); 

(4) melaksanakan tes awal.

b) kegiatan inti, yaitu sebagai berikut.

 (1) Penyajian bahan pembelajaran harus dilakukan secara terpadu 
melalui penghubungan konsep dari mata pelajaran satu dengan 
konsep dari mata pelajaran lainnya.

 (2) Guru harus berupaya menyajikan bahan pelajaran terpadu 
dengan menggunakan strategi dan media pembelajaran yang 
bervariasi, yang mampu mendorong peserta didik untuk terlibat 
aktif dalam upaya penemuan pengetahuan baru. Berkenaan dengan 
penggunaan strategi pembelajaran, terdapat beberapa faktor yang 
perlu dipertimbangkan guru, yaitu tujuan, materi, peserta didik, 
guru, fasilitas, ruang, dan waktu.

 (3) Kegiatan akhir, yaitu:

 a. meninjau kembali penguasaan peserta didik;

 b. melaksanakan penilaian tindak lanjut dalam    
 pembelajaran terpadu;

 c. memberikan pekerjaan rumah;

 d. membahas kembali bahan pelajaran yang dianggap  
  sulit;

 e. menugaskan membaca materi pelajaran tertentu;

 f. memberikan motivasi atau bimbingan belajar;

 g. mengemukakan topik untuk pertemuan berikutnya;

 h. keterampilan dasar mengajar dalam pembelajaran   
 terpadu.

Keterampilan membuka pelajaran dalam pelajaran terpadu 
merupakan keterampilan yang berkaitan erat dengan usaha guru dalam 
memulai kegiatan pembelajaran. Komponen keterampilan membuka 
pelajaran dapat meliputi hal-hal, yaitu menumbuhkan perhatian peserta 
didik, membangkitkan motivasi peserta didik, dan memberi acuan. 
Keterampilan membuka pelajaran memiliki manfaat, yaitu:

1) menyiapkan mental peserta didik memasuki kegiatan inti 
pembelajaran.

2) membangkitkan motivasi dan perhatian peserta didik (attention) 
dalam mengikuti pembelajaran.
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3) memberikan gambaran yang jelas tentang aktivitas belajar yang 
akan dilakukan dan batas-batas tugas yang harus dikerjakan peserta 
didik.

4) menyadarkan peserta didik akan adanya keterkaitan antara 
pengalaman yang sudah dimiliki dengan tema yang akan 
dipelajarinya (Susanto, 2016: 305-307).

Implementasi pembelajaran terpadu menuntut dilakukannya 
pengorganisasian kegiatan yang telah terstruktur. Pengorganisasian pada 
awal kegiatan mencakup penentuan tema dengan mempertimbangkan 
alat, bahan, dan sumber yang tersedia, jenis kegiatan, serta cara guru 
membantu peserta didik. Untuk pelaksanaannya, guru bekerja sama 
dengan guru kelas lainnya dalam merancang kegiatan belajar mengajar 
dengan memilih tema yang memiliki keterkaitan satu sama lain.
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A. Pengertian Media Pembelajaran
Kata media secara etomologis berasal dari bahasa Latin, yaitu medium 
yang artinya antara, dalam arti umum dipakai untuk melanjutkan alat 
komunikasi. Secara istilah, kata media menunjukkan segala sesuatu 
yang membawa atau menyalurkan informasi antarsumber dan penerima, 
seperti film, televisi, radio, alat visual yang diproyeksikan, barang 
cetakan, dan lain-lain sejenisnya itu adalah media komunikasi untuk 
menyampaikan pesan atau gagasan.

Association for Education and Communication Technology (AECT) 
seperti yang dikutip oleh Asnawir dan Basyiruddin Usman (2002: 11) 
mendefenisikan media, yaitu “segala bentuk yang dipergunakan untuk 
suatu proses penyaluran informasi. Sementara itu, Education Association 
(NEA) mendefenisikan sebagai benda yang dapat dimanipulasikan, 
dilihat, didengar, dibaca atau dibicarakan beserta instrumen yang 
dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar, dapat 
memengaruhi efektivitas program instruktional”.

Dalam bahasa Arab, media adalah perantara (  ) atau 
pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Gerlach & Ely 
(1971) seperti yang dikutip oleh Azhar Arsyad (2009: 3) mengatakan 
bahwa “media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, 
materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa 
mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam 
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pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan 
media. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar 
mengajar, cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau 
elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali 
informasi visual atau verbal”.

Beberapa ahli telah memberikan batasan mengenai pengertian 
media, antara lain sebagai berikut.

1. Robert Hanick dkk dalam Wina Sanjaya (2016: 57) mendefenisikan 
“media adalah sesuatu yang membawa informasi antara sumber 
(source) dan penerima (receiver) informasi”.

2. Wildbur Schram menyebutkan bahwa “media adalah teknologi 
pembawa pesan yang dapat dimanfaat untuk keperluan intruksional”.

3. Heinich dkk. dalam Azhar Arsyad (2002: 4) mengatakan bahwa 
“medium sebagai perantara mengantarkan informasi antara sumber 
dan penerima pesan”.

4. Rossi dan Breidle (1966) mengemukakan bahwa “media 
pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai 
untuk tujuan pendidikan seperti radio, televisi, buku, koran, 
majalah dan sebagainya. Menurut Rossi, alat-alat semacam radio 
dan televisi kalau digunakan dan diprogram untuk pendidikan maka 
merupakan media pembelajaran”.  

5. Sadiman, dkk. (2008: 7) menyatakan bahwa “media pembelajaran 
adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 
pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang 
pikiran, perasaan, perhatian, dan minat, serta perhatian peserta 
didik sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi”.

Dalam proses belajar-mengajar, media yang digunakan untuk 
memperlancar komunikasi tersebut dinamakan media pembelajaran. 
Sesuatu dapat dikatakan media pembelajaran apabila mereka (media 
tersebut) digunakan untuk menyalurkan atau menyampaikan 
pesan dengan tujuan-tujuan pendidikan dan pembelajaran. Media 
pembelajaran juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat 
digunakan untuk menyalurkan pesan (message), merangsang pikiran, 
perasaan, perhatian dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong 
proses belajar. Bentuk-bentuk media pembelajaran digunakan untuk 
meningkatkan pengalaman belajar agar menjadi lebih konkret. 
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Pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran tidak hanya 
sekadar menggunakan kata-kata (simbol verbal). Dengan demikian, 
dapat kita harapkan hasil pengalaman belajar lebih berarti bagi siswa.

Dengan demikian, jelaslah bahwa media pembelajaran adalah alat 
bantu yang digunakan dalam proses pembelajaran yang dimaksudkan 
untuk memudahkan, memperlancar komunikasi antara guru dan 
peserta didik sehingga proses pembelajaran berlangsung efektif dan 
berhasil dengan baik. Media pembelajaran menempati posisi yang cukup 
penting sebagai salah satu komponen dalam sistem pembelajaran. Tanpa 
media, komunikasi tidak akan terjadi dan proses pembelajaran sebagai 
proses komunikasi juga tidak akan bisa berlangsung secara optimal. 
Sering kali ditemukan berbagai hambatan dalam proses pembelajaran 
dikarenakan kurang tepatnya atau bahkan tidak digunakannya media 
dalam pembelajaran.

Seorang pendidik harus pandai memilih media yang nantinya akan 
digunakan untuk membantunya dalam menyampaikan materi pelajaran. 
Penggunaan media pembelajaran yang tepat akan membuat hambatan 
atau gangguan yang terjadi dapat dihindari. Terdapat banyak sekali 
hambatan atau gangguan yang terjadi dalam proses pembelajaran seperti 
verbalisme, kekacauan penafsiran atau salah tafsir, pusat perhatian yang 
kurang (bisa terjadi karena ada gangguan kesehatan atau penyampaian 
bahan pelajaran yang membosankan), tidak ada tanggapan, keadaan fisik 
yang mengganggu (bisa terjadi karena kurangnya ventilasi, pengaturan 
tempat duduk yang kurang tepat ataupun penggunaan media yang 
kurang tepat) (Annisatu; Mufarrokah, 2009: 110).

Hamalik dalam Azhar Arsyad (2009: 15-16) mengemukakan bahwa 
“pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat 
membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan 
motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa 
pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Penggunaan media 
pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan sangat membantu 
keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi 
pelajaran pada saat itu. Selain membangkitkan motivasi dan minat 
siswa, media pembelajaran juga dapat membantu siswa meningkatkan 
pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan terpercaya, 
memudahkan penafsiran data, dan memadatkan informasi”.
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B.	 Klasifikasi	Media	Pembelajaran
Pada saat ini dunia pendidikan dihadapkan pada pilihan media yang 
banyak sekali, walaupun belum semua lembaga pendidikan menerapkan 
media pembelajaran yang banyak tersebut. Jika diklasifikasi, dalam 
kategori atau golongan tertentu, yang didasarkan pada kemampuannya, 
bentuk fisik, biaya, dan sebagainya, maka media pembelajaran dapat 
diklasifikasi menjadi: 1) Media yang mampu menyajikan informasi 
(media penyaji); 2) Media yang mengandung informasi (media 
objek); dan 3) Media yang memungkinkan untuk berinteraksi (media 
interaktif).

Pertama, yang termasuk pada media penyaji di antaranya: grafis, 
bahan cetak dan gambar diam (kelompok satu), media proyeksi diam 
seperti film bingkai (slides), film rangkai dam transparansi (kelompok 
dua), media audio (kelompok tiga), audio ditambah media visual diam 
(kelompok empat), gambar hidup (film) termasuk pada kelompok lima, 
kelompok enam televisi, dan kelompok tujuh, yaitu multimedia.

Kedua, yang termasuk pada media objek adalah benda tiga 
dimensi yang mengandung informasi, tidak dalam bentuk penyajian 
tetapi melalui ciri fisiknya seperti ukurannya, beratnya, bentuknya, 
susunannya, warnanya, fungsinya, dan sebagainya.

Ketiga, yang termasuk pada media interaktif, yaitu yang mempunyai 
karakteristik terpenting ialah bahwa peserta didik tidak hanya 
memperhatikan penyajian atau objek, tetapi dipaksa untuk berinteraksi 
selama mengikuti pelajaran.

Dalam perkembangannya media pembelajaran mengikuti 
perkembangan teknologi. Teknologi yang paling tua yang dimanfaatkan 
dalam proses belajar adalah percetakan yang bekerja atas dasar prinsip 
mekanis. Kemudian, lahir teknologi audio-visual yang menggabungkan 
penemuan mekanis dan elektronis untuk tujuan pembelajaran. 
Teknologi yang muncul terakhir adalah teknologi mikroprosesor 
yang melahirkan pemakaian komputer dan kegiatan interaktif. 
Berdasarkan perkembangan teknologi tersebut, media pembelajaran 
dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok, yaitu :1) Media hasil 
teknologi cetak, 2) Media hasil teknologi audio-visual, 3) Media hasil 
teknologi yang berdasarkan komputer, dan 4) Media hasil gabungan 
teknologi cetak dan komputer (Azhar Arsyad, 2009: 29).
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Teknologi cetak adalah cara untuk menghasilkan atau menyampaikan 
materi, seperti buku dan materi visual statis terutama melalui proses 
pencetakan mekanis atau fotografis. Kelompok media hasil teknologi 
cetak meliputi teks, grafik, foto atau representasi fotografik dan 
reproduksi. Materi cetak dan visual merupakan dasar pengembangan 
dan penggunaan kebanyakan materi pembelajaran lainnya. Teknologi 
ini menghasilkan materi dalam bentuk salinan tercetak. Dua komponen 
pokok teknologi ini adalah materi teks verbal dan materi visual yang 
dikembangkan berdasarkan teori yang berkaitan dengan persepsi visual, 
membaca, memproses informasi, dan teori belajar. Menurut Azhar 
Arsyad (2009: 29-30) Teknologi cetak memiliki ciri-ciri berikut.

1. teks dibaca secara linear, sedangkan visual diamati berdasarkan 
ruang;

2. baik teks maupun visual, menampilkan komunikasi satu arah dan 
reseptif;

3. teks dan visual ditampilkan statis (diam);

4. pengembangannya sangat tergantung kepada prinsip-prinsip 
kebahasaan dan persepsi visual;

5. baik teks maupun visual berorientasi (berpusat) pada siswa;

6. informasi dapat diatur kembali atau ditata ulang oleh pemakai.

Teknologi audio-visual cara menghasilkan atau menyampaikan 
materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik 
untuk menyajikan pesan-pesan audio dan visual. Pengajaran melalui 
audio-visual, jelas bercirikan pemakaian perangkat keras selama proses 
belajar, seperti mesin proyektor film, tape recorder, dan proyektor visual 
yang lebar. Jadi, pengajaran melalui audio-visual adalah produksi 
dan penggunaan materi yang penyerapannya melalui pandangan dan 
pendengaran, serta tidak seluruhnya tergantung kepada pemahaman 
kata atau simbol-simbol yang serupa. Ciri-ciri utama teknologi media 
audio-visual adalah sebagai berikut.

a. mereka biasanya bersifat linear;

b. mereka biasanya menyajikan visual yang dinamis;

c. mereka digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya 
oleh perancang/pembuatnya;

d. mereka merupakan representasi fisik dari gagasan real atau gagasan 
abstrak;
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e. mereka dikembangkan menurut prinsip psikologis behaviorisme 
dan kognitif;

f. umumnya mereka berorientasi kepada guru dengan tingkat 
pelibatan interaktif murid yang rendah (Azhar Arsyad, 2009: 30-
31).

Teknologi berbasis computer merupakan cara menghasilkan atau 
menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber yang 
berbasis mikro-prosesor. Perbedaan antara media yang dihasilkan oleh 
teknologi berbasis komputer dengan yang dihasilkan dari dua teknologi 
lainnya adalah karena informasi/materi disimpan dalam bentuk digital, 
bukan dalam bentuk cetakan atau visual. Pada dasarnya, teknologi 
berbasis komputer menggunakan layar kaca untuk menyajikan informasi 
kepada siswa. Berbagai jenis aplikasi teknologi berbasis komputer dalam 
pembelajaran umumnya dikenal sebagai computer-assisted instruction 
(pembelajaran dengan bantuan komputer). Aplikasi tersebut apabila 
dilihat dari cara penyajian dan tujuan yang ingin dicapai meliputi 
tutorial (penyajian materi pelajaran secara bertahap), drills and practice 
(latihan untuk membantu siswa menguasai materi yang telah dipelajari 
sebelumnya), permainan dan simulasi (latihan mengaplikasikan 
pengetahuan dan keterampilan yang baru dipelajari), dan basis data 
(sumber yang dapat membantu siswa menambah informasi dan 
pengetahuannya sesuai dengan keinginan masing-masing). Menurut 
Azhar Arsyad (2009: 31-32) “beberapa ciri media yang dihasilkan 
teknologi berbasis komputer, (baik perangkat keras maupun perangkat 
lunak) adalah sebagai berikut.

1) Mereka dapat digunakan secara acak, non-sekuensial, atau secara 
linear.

2) Mereka dapat digunakan berdasarkan keinginan siswa atau 
berdasarkan keinginanperancang/pengembang sebagaimana 
direcanakannya.

3) Biasanya gagasan-gagasan disajkan dalam gaya abstrak dengan kata, 
simbol, dan grafik.

4) Prinsip-prinsip ilmu kognitif untuk mengembangkan media ini.

5) Pembelajaran dapat berorientasi siswa dan melibatkan interaktivitas 
siswa yang tinggi”.
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Teknologi Gabungan adalah cara untuk menghasilkan dan 
menyampaikan materiyangmenggabungkan pemakaian beberapa bentuk 
media yang dikendalikan oleh komputer. Perpaduan beberapa jenis 
teknologi ini dianggap teknik yang paling canggih apabila dikendalikan 
oleh komputer yang memiliki kemampuan yang hebat seperti jumlah 
randomaccess memory yang besar, hard disk yang besar, dan monitor yang 
beresolusi tinggi ditambah dengan peripheral (alat-alat tambahan seperti 
videodisc player, perangkat keras untuk bergabung dalam satu jaringan, 
dan sistem audio). Beberapa ciri utama teknologi berbasis komputer 
adalah sebagai berikut.

a) Ia dapat digunakan secara acak, sekuensial, secara linear.

b) Ia dapat digunakan sesuai dengan keinginan siswa, bukan saja 
dengan cara yang direncanakan dan diinginkan oleh perancangnya.

c) Gagasan-gagasan sering disajikan secara realistik dalam konteks 
pengalaman siswa, menurut apa yang relevan dengan siswa, dan 
di bawah pengendalian siswa.

d) Prinsip ilmu kognitif dan konstruktivisme diterapkan dalam 
pengembangan dan penggunaan pelajaran.

e) Pembelajaran ditata dan terpusat pada lingkup kognitif sehingga 
pengetahuan dikuasai jika pelajaran itu digunakan.

f) Bahan-bahan pelajaran melibatkan banyak interaktivitas siswa.

g) Bahan-bahan pelajaran memadukan kata dan visual dari berbagai 
sumber.

Pengelompokkan berbagai jenis media apabila dilihat dari segi 
perkembangan teknologi dibagi ke dalam dua kategori luas, yaitu pilihan 
media tradisional dan pilihan media teknologi mutakhir.

(1) Pilihan Media Tradisional:

(a) visual diam yang diproyeksikan:

1. proyeksi opaque (tak-tembus pandang);

2. proyeksi overhead;

3. slides;

4. filmstrips.

(b) visual yang tak diproyeksikan:

1. gambar, poster;

2. foto;
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3. charts, grafik, diagram;

4. pameran, papan info, papan-bulu.

(c) Audio:

1. rekaman piringan;

2. pita kaset, reel, cartridge.

(d) Penyajian Multimedia:

1. slide plus suara (tape.;

2. multi-image

(e) Visual dinamis yang diproyeksikan:

1. film;

2. televisi;

3. video.

(f) Cetak:

1. buku teks;

2. modul, teks terprogram;

3. workbook;

4. majalah ilmiah, berkala;

5. lembaran lepas (hand-out..

(g) Permainan:

1. teka-teki;

2. simulasi;

3. permainan papan.

(h) Realia:

1. model;

2. specimen (contoh.;

3. manipulatif (peta, boneka..

(2) Pilihan Media Teknologi Mutakhir:

(a) Media berbasis telekomunikasi:

1. telekonferen:

2. kuliah jarak jauh.
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(b) Media berbasis mikroprosesor:

1. Computer-assisted instruction;

2. Permainan komputer;

3. Sistem tutor intelijen;

4. Interaktif;

5. Hypermedia;

6. Compact (video) disc.

Kemp & Dayton (1985) dalam Azhar Arsyad (2009: 37) 
“mengelompokkan media ke dalam delapan jenis, yaitu (1) media 
cetakan, (2) media pajang, (3) overhead transparacies, (4) rekaman 
audiotape, (5) seri slide dan filmstrip, (6) penyajian multi-image, (7) 
rekaman video dan film hidup, dan (8) komputer”.

Arief S. Sukadi dalam Asnawir dan Basyiruddin (2002: 123), 
mengemukakan bahwa “media pengajaran ditinjau dari segi kesiapan 
pengadaannya dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu :1) Media 
jadi (mediaby utilization), dan 2) Media rancangan (media by design). 
Disebut media jadi karena sudah merupakan komoditi perdagangan 
dan terdapat di pasaran dan dijual secara bebas dan dalam keadaan 
siap pakai. Sementara, media rancangan (media by design) karena perlu 
didesain dan dipersiapkan secara khusus untuk maksud atau tujuan 
pembelajaran tertentu. 

Masing-masing media tersebut, mempunyai kelebihan dan 
keterbatasan, kelebihan media jadi adalah cepat tersedia dan tidak perlu 
makan waktu yang lama, di samping penghematan tenaga dan biaya. 
Sementara untuk merancang media pengajaran secara khusus dalam 
rangka memenuhi tujuan tertentu, akan lebih banyak menyita waktu, 
tenaga, pemikiran, dan biaya. Penggunaan media rancangan harus 
melalui tahapan uji coba terlebih dahulu apakah handal (valid) dan 
layak (reliable) untuk dipakai dalam pengajaran tertentu dan dalam masa 
tertentu. Untuk mendapatkan keandalan dan kelayakan suatu media 
rancangan diperlukan serangkaian validasi prototype nya. Sementara itu, 
kekurangan atau kelemahan media jadi, belum tentu dapat digunakan 
sesuai dengan kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran yang telah 
ditetapkan”.
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Keberagaman jenis dan klasifikasi media pembelajaran ini 
menunjukkan bahwa sesungguhnya kebutuhan peserta didik 
terhadap media dalam proses pembelajaran sangatlah beragam. Pada 
berbagai jenjang dan level peserta didik, jenis media yang tepat akan 
memengaruhi kualitas hasil belajar yang mereka peroleh. Beragamnya 
jenis dan klasifikasi media pembelajaran ini, sangat membantu 
dalam pemilihan jenis media yang sesuai digunakan oleh guru untuk 
memenuhi kebutuhan peserta didik.

Beberapa pertimbangan yang perlu dilakukan dalam pemilihan 
media di samping faktor-faktor yang dikemukakan di atas, ada empat 
kriteria pemilihan yang perlu diperhatikan. Pertama, ketersediaan sumber 
setempat, artinya bila media yang bersangkutan tidak terdapat pada 
sumber-sumber yang ada, maka harus dibeli atau dibuat sendiri. Kedua, 
Apakah untuk membeli atau diproduksi sendiri telah tersedia dana, 
tenaga, dan fasilitasnya. Ketiga, Faktor yang menyangkut keluwesan, 
kepraktisan, dan ketahanan media yang digunakan untuk jangka waktu 
yang lama, artinya bila digunakan di mana saja dengan peralatan yang 
ada di sekitarnya dan kapanpun, serta mudah dibawa (fortable). Keempat, 
Efektivitas dan efesiensi biaya dalam jangka waktu yang cukup panjang, 
sekalipun nampaknya mahal, namun mungkin lebih murah dibanding 
media lainnya yang hanya dapat digunakan sekali pakai.

Pentingnya dari ketepatan pemilihan media dalam pembelajaran 
ini bagi keberhasilan sebuah proses pembelajaran dapat memengaruhi 
keberhasilan proses pembelajaran. Jika guru mampu menyediakan 
sumber dan media belajar yang tepat dan melibatkan peserta didik dalam 
penggunaannya, maka peserta didik akan termotivasi dan berkomitmen 
untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran di kelas yang pada 
akhirnya akan memengaruhi kualitas pemerolehan hasil belajar mereka.

C. Tujuan Pemanfaatan Media dalam Pembelajaran
Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat 
membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan 
motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa 
pengaruh-pengaruh psikologi terhadap peserta didik. Penggunaan 
media pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan sangat 
membantu ekfetivitas proses pembelajaran dan penyampaian pesan atau 
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isi pelajaran pada saat itu. Di samping itu, media pembelajaran juga 
dapat membantu peserta didik meningkatkan pemahaman, menyajikan 
data dengan menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data, 
memadatkan informasi, serta membangkitkan motivasi dan minat 
peserta didik dalam belajar (Kustandi & Sucipto, 2011: 21).

Menurut Levie dan Lenzt (1982) dalam Kustandi & Sucipto (2011: 
22), hal itu karena media pembelajaran, khususnya media visual 
memiliki empat fungsi, yaitu sebagai berikut.

1. Fungsi atensi, yaitu dapat menarik dan mengarahkan perhatian 
siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan 
dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi 
dan pelajaran.

2. Fungsi afektif, yaitu dapat menggugah emosi dan sikap siswa.

3. Fungsi kognitif, yaitu memperlancar tujuan untuk memahami dan 
mengingat informasi/pesan yang terkandung dalam gambar.

4. Fungsi compensations, yaitu dapat mengakomodasikan siswa yang 
lemah dan lambat menerima dan memahami isi pelajaran yang 
disajikan dengan teks atau secara verbal”.

Dalam kaitannya dengan fungsi media pembelajaran, dapat 
ditekankan beberapa hal berikut ini.

a. Pengguna media pembelajaran bukan merupakan fungsi tambahan, 
tetapi memiliki fungsi tersendiri sebagai sarana Bantu untuk 
mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih efektif.

b. Media pembelajaran merupakan bagian integral dari keseluruhan 
proses pembelajaran. Hal ini mengandung pengertian bahwa media 
pembelajaran sebagai salah satu komponen yang tidak berdiri 
sendiri, tetapi saling berhubungan dengan komponen lainnya dalam 
rangka menciptakan situasi belajar yang diharapkan.

c. Media pembelajaran dalam penggunaannya harus relevan dengan 
komponen yang ingin dicapai dan pembelajaran itu sendiri. 
Fungsi ini mengandung makna bahwa penggunaan media dalam 
pembelajaran harus selalu melihat kepada kompetensi dan bahan 
ajar.

d. Media pembelajaran bukan berfungsi sebagai alat hiburan. Dengan 
demikian, tidak diperkenankan mempergunakannya hanya sekadar 
untuk permainan atau memancing perhatian peserta didik semata.
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e. Media pembelajaran bisa berfungsi untuk mempercepat proses 
belajar. Fungsi ini mengandung arti bahwa dengan media 
pembelajaran peserta didik dapat menangkap tujuan dan bahan 
ajar lebih mudah dan lebih cepat.

f. Media pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan kualitas proses 
pembelajaran. Pada umumnya, hasil belajar peserta didik dengan 
mengggunakan media pembelajaran akan lebih lama mengendap 
sehingga kualitas pembelajaran memiliki nilai yang tinggi.

g. Media pambelajaran meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk 
berpikir. Oleh karena itu, dapat mengurangi terjadinya penyakit 
verbalisme (Muh. Safei, 2011: 12-13).

Pemanfaatan media, baik untuk keperluan individual maupun 
kelompok, secara umum mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

1) Memperoleh informasi dan pengetahuan

 Pada umumnya, media pembelajaran dapat digunakan sebagai saran 
untuk mempelajari pengetahuan dan keterampilan tertentu. Setiap 
jenis media mempunyai kekhasan tersendiri untuk digunakan 
dalam proses belajar. Media audio, misalnya sangat tepat untuk 
digunakan dalam memahami kemampuan seseorang dalam 
mendengar informasi dan pengetahuan secara komperhensif. 
Adapun media video memiliki keunggulan jika digunakan untuk 
mempelajari informasi dan pengetahuan tentang gerakan, proses 
dan prosedur untuk melakukan suatu aktivitas.

2) Mendukung aktivitas pembelajaran

 Media dalam hal ini dapat dipandang sebagai alat bantu dalam 
aktivitas pembelajaran. Media dapat digunakan untuk mengaktifkan 
penggunanya dalam memperoleh informasi dan pengetahuan yang 
diperlukan.

3) Sarana persuasi dan motivasi

 Pemanfaatan media kerap digunakan sebagai sarana untuk 
memotivasi terjadinya perilaku positif dari penggunanya. Untuk 
tujuan memotivasi, pemanfaatan media mencakup upaya yang 
dapat digunakan untuk memengaruhi sikap, nilai dan emosi 
dari penggunanya. Media audivisual, seperti halnya film dan 
vidio, memiliki kemampuan untuk menggugah emosi pemirsa, 
menghayati nilai, dan menanamkan sikap positif. Integrasi 



BAB 9 | Pemanfaatan Media dalam Pembelajaran IPS 221

antara unsur gambar dan unsur suara dalam media audiovisual 
memungkinkan tercapainya kemampuan aspek afektif dalam 
belajar.

Pada dasarnya media pembelajaran sangat diperlukan dalam upaya 
mengaktifkan kegiatan belajar siswa. Namun, bukan berarti media 
pembelajaran itu selalu harus bersifat canggih dan pengadaannya 
memerlukan dana yang cukup besar. Untuk itu, diperlukan kreativitas 
guru dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia di lingkungan 
sekitarnya, meskipun tidak tersedia di sekolah tersebut. Di samping itu, 
jika suatu media pembelajaran perlu ada, guru pun dapat bekerja sama 
dengan siswa untuk pengadaannya, dengan memanfaatkan bahan-bahan 
yang sederhana yang tersedia atau dapat dengan mudah didapatkan.

Suatu media akan dapat berfungsi dengan baik manakala digunakan 
dengan baik dan benar. Selain itu, sangat dipengaruhi pula dalam 
pemilihan media yang tepat. Apalagi untuk pembelajaran pendidikan 
anak usia dini, sehingga diperlukan media khusus yang mengacu pada 
karateristik anak. Sebab, bila media tidak digunakan dengan benar dan 
terjadi kesalahan dalam pemilihan media, pesan-pesan yang diberikan 
tidak akan tersampaikan kepada anak secara optimal (Muhammad 
Fadillah, 2012: 210).

Usaha membuat pembelajaran lebih konkret menggunakan media 
pembelajaran banyak dilakukan orang. Namun, dalam penggunaan 
media pembelajaran, harus memperhatikan hal-hal berikut ini.

a) Sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran yang tercantum 
dalam garis-garis program pembelajaran yang telah ditentukan 
dalam kurikulum yang berlaku di sekolah.

b) Memberikan pengertian dan penjelasan tentang suatu konsep.

c) Mendorong kreativitas siswa, dan memberikan kesempatan siswa 
untuk bereksperimen dan bereksplorasi (menemukan sendiri).

d) Memenuhi unsur kebenaran dalam ukuran, bagian-bagian, 
proporsi tubuhnya, dan sebagainya hendaknya sesuai dengan 
keadaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, seorang guru sebaiknya 
pintar menggambar. Namun, jika tidak mahir menggambar 
bisa memanfaatkan gambar dari berbagai sumber lainnya yang 
dimodifikasi sendiri oleh guru sehingga menjadi suatu materi 
pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa.
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e) Media pembelajaran harus aman dan tidak membahayakan siswa 
atau guru. Misalnya, tidak mengandung zat kimia yang berbahaya 
bagi kesehatan, atau bahan media pembelajaran tersebut tajam dan 
membahayakan. Begitu pula dalam pembuatan media pembelajaran 
itu harus rapi agar tidak ada bagian yang membahayakan.

f) Media pembelajaran menarik, menyenangkan, dan tidak 
membosankan bagi siswa untuk menggunakannya. Oleh karena itu, 
dalam penggunaan media pembelajaran hendaknya bervariasi atau 
beraneka ragam (multimedia pembelajaran), karena setiap media 
pembelajaran tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Kekurangan 
satu media ditutupi oleh kelebihan media pembelajaran lainnya, 
begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, tidak ada istilah media 
pembelajaran yang jelek atau yang baik. Kalau pun ada istilahnya 
adalah ketepatan penggunaan media pembelajaran dengan suatu 
materi pembelajaran yang disajikan.

g) Memenuhi unsur keindahan dalam bentuk, warna, dan 
kombinasinya, serta rapi pembuatannya.

h) Mudah digunakan, baik oleh guru maupun oleh siswa.

i) Penggunaan media pembelajaran dalam suatu proses pembelajaran 
tidak sekaligus dipertunjukkan kepada siswa, melainkan 
bergantian sesuai dengan materi pembelajaran yang dijelaskan. Jika 
ditunjukkan sekaligus, maka perhatian siswa bukan pada materi 
pembelajaran, melainkan pada media pembelajarannya, sehingga 
pembelajaran tidak akan berhasil.

j) Media pembelajaran yang digunakan merupakan bagian dari materi 
pembelajaran yang dijelaskan bukan sebagai selingan atau alat 
hiburan.

k) Siswa mempunyai tanggung jawab dalam menggunakan media 
pembelajaran, sehingga mereka akan merawat dan menyimpannya 
kembali dengan keadaan utuh pada tempat yang telah ditentukan.

l) Media pembelajaran lebih banyak berisikan materi pembelajaran 
yang mengandung pesan positif dibandingkan dengan yang 
negative. Misalnya media pembelajaran komik sebaiknya banyak 
gambar yang menunjukkan pesan positif, karena dengan pesan 
positif itu akan ditiru oleh siswa. Jika suatu media pembelajaran 
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banyak pesan negatifnya, maka itupun akan ditiru oleh siswa, 
malahan hal negatif ini biasanya lebih cepat diterima siswa (Listiana 
Dewi, 2016)

Media pengajaran juga digunakan dalam rangka upaya peningkatan 
atau mempertinggi mutu proses kegiatan belajar mengajar. Oleh karena 
itu, harus perhatikan prinsip-prinsip penggunaannya yang antara lain:

(1) Penggunaan media pengajaran hendaknya dipandang sebagai bagian 
yang integral dari suatu sistem pengajaran dan bukan hanya sebagai 
alat bantu yang berfungsi sebagai tambahan yang digunakan bila di 
anggap perlu dan hannya dimanfaatkan sewaktu waktu dibutuhkan.

(2) Media pengajaran hendaknya dipandang sebagai sumber belajar 
yang digunakan dalam usaha memecahkan masalah yang dihadapi 
dalam proses belajar mengajar.

(3) Guru hendaknya benar-benar menguasai teknik-teknik dari suatu 
media pengajaran yang digunakan. 

(4) Guru seharusnya memperhitungkan untung ruginya pemanfaatan 
suatu media pengajaran.

(5) Penggunaan media pengajaran harus di organisis secara sistematis 
bukan sembarang menggunakannya.

(6) Jika sekiranya suatu pokok bahasan memerlukan lebih dari 
macam media, maka guru dapat memanfaatkan multimedia yang 
menguntungkan dan memperlancar proses belajar mengajar dan 
juga dapat merangsang siswa dalam belajar (M. Basyiruddin Usman, 
2002: 19).

Selain dari prinsip di atas agar penggunaan media pembelajaran 
mencapai hasil yang baik, maka prinsipnya adalah sebagai berikut.

(a) Menentukan jenis media dengan tepat; artinya, sebaiknya guru 
memilih terlebih dahulu media manakah yang sesuai dengan tujuan 
dan bahan pelajaran yang akan diajarkan.

(b) Menetapkan atau memperhitungkan subjek dengan tepat; artinya, 
perlu diperhitungkan apakah penggunaan media itu sesuai dengan 
tingkat kematangan/kemampuan anak didik.

(c) Menyajikan media dengan tepat; artinya, teknik dan metode 
penggunaan media dalam pembelajaran haruslah disesuaikan 
dengan tujuan, bahan metode, dan sarana yang ada.
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(d) Menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat 
dan situasi yang tepat. Artinya, kapan dan dalam situasi mana pada 
waktu mengajar media digunakan. Tentu tidak setiap saat atau 
selama proses belajar mengajar terus-menerus memperlihatkan 
atau menjelaskan sesuatu dengan media pengajaran (Nana Sudjana, 
dkk, 2011: 104).

Dari uraian dan pendapat beberapa ahli di atas, maka dapat 
disimpulkan tujuan diterapkannya atau manfaat praktis dari penggunaan 
media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar, yaitu:

1. media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan 
informasi, sehingga dapat memperlancar, serta meningkatkan 
proses dan hasil belajar;

2. media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan 
perhatian anak, sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, 
interkasi yang lebih langsung antara peserta didik dan lingkungannya, 
dan kemungkinan peserta didik untuk belajar sendiri sesuai dengan 
kemampuan dan minatnya;

3. media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, 
dan waktu.

4. media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman 
kepada peserta didik tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan 
mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung 
dengan guru dan masyarakat, serta lingkungannya, seperti melalui 
karyawisata, kunjungan-kunjungan ke museum atau kebun 
binatang. 

Khusus dalam pembelajaran IPS itu sendiri, tujuan diterapkan 
media juga tak bisa dilepaskan dari proses pembelajaran itu sendiri. 
Keberagaman media yang digunakan dalam pembelajaran ilmu-
ilmu sosial akan sangat membantu guru untuk memilih jenis media 
yang paling sesuai untuk mengajarkan berbagai konsep dan tujuan 
instruksional yang beragam. Situasi pembelajaran ilmu sosial yang 
sangat fluktuatif dan variatif mengindikasikan tidak adanya satu jenis 
media yang sesuai digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran ilmu 
sosial itu sendiri. Dari sudut pandangan peserta didik, penggunaan 
beragam media pembelajaran akan sangat membantu mereka untuk 
mempelajari berbagai hal dalam ilmu sosial melalui berbagai perspektif. 
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Variasi media yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik akan 
mampu mengembangkan keterampilan mereka dalam berpartisipasi 
aktif untuk menggunakan media pembelajaran untuk memperoleh hasil 
belajar yang maksimal.

D. Keunggulan Media Pembelajaran
Media pembelajaran, pada umumnya memuat informasi dan 
pengetahuan, dapat juga digunakan sebagai sarana untuk mempelajari 
pengetahuan dan keterampilan tertentu. Setiap jenis media mempunyai 
kekhasan tersendiri untuk digunakan dalam proses belajar. Media pada 
umumnya juga digunakan untuk mendukung aktivitas pembelajaran 
yaitu mempresentasikan atau menyajikan informasi dan pengetahuan 
baik kepada individu maupun kelompok. Media dalam hal ini dapat 
dipandang sebagai alat bantu dalam aktivitas pembelajaran. Media 
dapat digunakan untuk mengaktifkan penggunanya dalam memperoleh 
informasi dan pengetahuan yang diperlukan. Pemanfaatan media kerap 
digunakan sebagai sarana untuk memotivasi terjadinya perilaku positif 
dari penggunanya.

E. Kegunaan Media Pembelajaran
Secara umum media mempunyai kegunaan yang cukup strategis dalam 
pelaksanaan pembelajaran di kelas, yaitu:

1. memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis;

2. mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenagam, dam daya indera;

3. menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid 
dan sumber belajar;

4. memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan 
kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya;

5. memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan 
menimbulkan persepsi yang sama.

Secara umum, manfaat media dalam proses pembelajaran 
adalah memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga 
pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Akan tetapi, secara lebih 
khusus, ada beberapa manfaat media yang lebih rinci, Kemp dan Dayton 
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dalam Arsyad (2007) misalnya, mengidentifikasi beberapa manfaat 
media dalam pembelajaran, yaitu:

a. Penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan

 Dengan bantuan media pembelajaran, penafsiran yang berbeda 
antarguru dapat dihindari dan dapat mengurangi terjadinya 
kesenjangan informasi di antara siswa di manapun berada.

b. Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik

 Media dapat menampilkan informasi melalui suara, gambar, 
gerakan dan warna, baik secara alami maupun manipulasi, sehingga 
membantu guru untuk menciptakan suasana belajar menjadi lebih 
hidup, tidak monoton dan tidak membosankan.

c. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif

 Dengan media akan terjadinya komunikasi dua arah secara aktif, 
sedangkan tanpa media guru cenderung bicara satu arah.

d. Efisiensi dalam waktu dan tenaga

 Dengan media tujuan belajar akan lebih mudah tercapai secara 
maksimal dengan waktu dan tenaga seminimal mungkin. Guru 
tidak harus menjelaskan materi ajaran secara berulang-ulang, sebab 
dengan sekali sajian menggunakan media, siswa akan lebih mudah 
memahami pelajaran.

e. Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa

 Media pembelajaran dapat membantu siswa menyerap materi 
belajar lebih mendalam dan utuh. Bila dengan mendengar informasi 
verbal dari guru saja, siswa kurang memahami pelajaran, tetapi jika 
diperkaya dengan kegiatan melihat, menyentuh, merasakan dan 
mengalami sendiri melalui media pemahaman siswa akan lebih 
baik.

f. Media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja 
dan kapan saja

 Media pembelajaran dapat dirangsang sedemikian rupa sehingga 
siswa dapat melakukan kegiatan belajar dengan lebih leluasa di 
manapun dan kapanpun tanpa tergantung seorang guru.Perlu kita 
sadari, bahwa waktu belajar di sekolah sangat terbatas dan waktu 
terbanyak justru di luar lingkungan sekolah.
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g. Media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi 
dan proses belajar

 Proses pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga mendorong 
siswa untuk mencintai ilmu pengetahuan dan gemar mencari 
sendiri sumber-sumber ilmu pengetahuan.

h. Mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif

 Guru dapat berbagi peran dengan media sehingga banyak mamiliki 
waktu untuk memberi perhatian pada aspek-aspek edukatif 
lainnya, seperti membantu kesulitan belajar siswa, pembentukan 
kepribadian, memotivasi belajar, dan lain-lain.

Media pembelajaran yang baik adalah media pembelajaran yang 
dapat merangsang kinerja otak. Karena itu, media pembelajaran yang 
baik hendaknya memiliki ciri-ciri media pembelajaran atau karakteristik 
media pembelajaran sebagai berikut.

1) Fiksatif

 Media pembelajaran hendaknya memiliki sifat fiksatif dalam artian 
media pembelajaran memiliki kemampuan untuk menangkap, 
menyimpan, dan menampilkan kembali suatu objek atau kejadian. 
Dengan demikian, objek atau kejadian tersebut dapat digambar, 
difoto, direkam atau difilmkan, serta disimpan dan kemudian 
ditampilkan kembali saat dibutuhkan (Santyasa, 2007: 4).

2) Manipulatif

 Media pembelajaran hendaknya bersifat manipulatif, dalam artian 
bahwa media pembelajaran dapat menampilkan kembali objek atau 
kejadian yang telah disimpan sebelumnya dengan memberikan 
beberapa modifikasi atau perubahan seperlunya sehingga dapat 
menunjang proses belajar mengajar (Santyasa, 2007: 4)

3) Distributif

 Media pembelajaran juga hendaknya bersifat distributif, dalam 
artian bahwa media pembelajaran memiliki kemampuan untuk 
menjangkau khalayak yang jumlahnya besar dalam satu kali 
penyajian secara serempak (Santyasa, 2007: 4).

4) Aksesibilitas

 Media pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar 
hendaknya dapat diakses oleh pengajar dan juga peserta didik 
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sebagai khalayak sasaran. Aksesibilitas media tergantung pada 
teknologi yang digunakan dan tujuan pembelajaran itu sendiri.

5) Interaktif

 Interaktif dalam proses pembelajaran adalah kemampuan peserta 
didik untuk memberikan respons atau tanggapan melalui berbagai 
macam cara terhadap materi pembelajaran yang diberikan oleh 
pengajar. Untuk itu, media pembelajaran yang digunakan dalam 
proses belajar mengajar hendaknya memungkinkan terjadinya 
proses interaksi atau komunikasi dua arah antara pengajar dan 
peserta didik.

6) Sesuai dengan fungsi dan tujuan pengajaran

 Media pembelajaran yang digunakan oleh pengajar dalam 
membantu proses belajar mengajar hendaknya disesuaikan dengan 
fungsi pengajaran. Dalam artian, media yang digunakan dalam 
pembelajaran disesuaikan dengan fungsi dan tujuan pembelajaran 
yang telah ditetapkan.

7) Mendukung materi pembelajaran

 Media pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar 
tentunya harus mendukung materi pembelajaran yang disampaikan 
oleh pengajar kepada peserta didik. Misalnya, dalam mendukung 
penyampaian materi tentang anatomi tubuh manusia, maka media 
pembelajaran yang dapat digunakan adalah media visual seperti 
patung anatomi tubuh manusia.

8) Mudah digunakan

 Media pembelajaran hendaknya mudah digunakan oleh pengajar 
yang berperan sebagai komunikator. Selain memiliki keterampilan 
komunikasi, pengajar juga harus memiliki keterampilan dalam 
menggunakan media pembelajaran agar dapat menyampaikan 
materi pembelajaran secara efektif kepada peserta didik. Jika 
pengajar tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan media 
pembelajaran, maka materi pembelajaran kurang tersampaikan 
dengan baik dan peserta didik juga kurang dapat memahami materi 
pembelajaran yang disampaikan.

9) Sesuai dengan karakteristik peserta didik

 Media pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar 
hendaknya disesuaikan dengan karakteristik peserta didik terutama 
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dalam hal kemampuan berpikir, perkembangan peserta didik, serta 
pengalaman peserta didik. Pemilihan media pembelajaran yang 
tepat sesuai dengan khalayak sasaran yang ditetapkan merupakan 
bentuk penerapan strategi komunikasi dalam pembelajaran yang 
dapat memengaruhi keberhasilan proses belajar mengajar yang 
dilakukan.

10) Eksplanatif

 Media pembelajaran hendakanya dapat memperjelas penyajian 
materi pembelajaran yang disampaikan secara lisan oleh pengajar. 
Penjelasan materi pembelajaran dengan menggunakan media 
pembelajaran dapat mencegah terjadinya hambatan-hambatan 
komunikasi dalam proses belajar mengajar seperti verbalisme, salah 
tafsir, tidak fokus, dan tidak paham yang dialami peserta didik.

11) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera

 Media pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar 
mengajar hendaknya dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, 
dan daya indera. Dalam artian bahwa media pembelajaran dapat 
menggantikan realitas yang sesungguhnya. Misalnya, proses 
tumbukan lempeng bumi dapat digantikan dengan gambar dua 
dimensi atau simulasi tiga dimensi.

12) Membangkitkan minat belajar

 Media pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar 
hendaknya dapat membangkitkan minat belajar peserta didik 
sehingga peserta didik menjadi termotivasi untuk belajar dengan 
sungguh-sungguh dan dapat mengeksplorasi lebih jauh mengenai 
materi pembelajaran atau hal-hal terkait secara mandiri.

Selain itu, kontribusi media pembelajaran menurut Kempt dan 
Dayton seperti yang dikutip oleh Ahmad Susanto (2016: 326) meliputi:

a) penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih terstandar;

b) pembelajaran dapat lebih menarik;

c) pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan menerapkan teori 
belajar;

d) waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek;

e) kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan;

f) proses pembelajaran dapat berlangsung kapan pun dan di mana 
pun diperlukan;
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g) sikap positif siswa terhadap materi pembelajaran, serta proses 
pembelajaran dapat ditingkatkan;

h) peran guru berubah ke arah yang positif.

Dari kegunaan masing-masing media pembelajaran di atas, perlu 
diperhatikan oleh guru agar mereka dapat memilih media mana 
yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Sebagai contoh, media 
kaset audio merupakan media auditif yang mengajarkan topik-topik 
pembelajaran yang bersifat verbal seperti pengucapan bahasa asing.

F. Jenis Media Pembelajaran (Media Berbasis Visual, 
Audio Visual, Komputer, Editainment, Film Animasi)

1. Media Berbasis Visual
Media pembelajaran berbasis visual merupakan sumber belajar yang 
berupa materi pelajaran atau informasi yang dibuat secara menarik 
dalam bentuk kombinasi gambar, teks, gerak, dan animasi. Media visual 
ditampilkan dengan disesuaikan materi pelajaran yang disampaikan. 
Visualisasi materi yang ingin disampaikan kepada siswa dapat 
dikembangkan dalam berbagai bentuk di antaranya foto, ilustrasi, 
sketsa, grafik, bagan, chart, dan gabungan dari dua bentuk atau lebih 
(Ega Rima Wati, 2016: 35).

Media visual adalah media yang hanya melibatkan indera 
penglihatan. Termasuk dalam jenis media ini adalah media cetak verbal, 
media cetak grafis, dan media visual noncetak. Pertama, media visual 
verbal, adalah media visual yang memuat pesan-pesan verbal (pesan 
linguistik berbentuk tulisan). Kedua, media nonverbal grafisadalah 
media visual yang memuat pesan nonverbal, yakni berupa simbol-simbol 
visual atau unsur-unsur grafis, seperti gambar (sketsa, lukisan, dan 
photo), grafik, diagram, bagan, dan peta. Ketiga, media visual nonverbal 
tiga dimensi adalah media visual yang memiliki tiga dimensi, berupa 
model, seperti miniatur, mock up, specimen, dan diorama. 

Jenis media visual yang pertama dan kedua bisa dibuat dalam 
bentuk media cetak seperti buku, majalah, koran, modul, komik, poster 
dan atlas; bisa juga dibuat di atas papan visual seperti papan tulis dan 
papan pamer (display board); dan bisa dibuat dalam bentuk tayangan, 
yakni melalui projectable aids atau alat-alat yang mampu memproyeksikan 
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pesan-pesan visual, seperti apaque projector, OHP (overhead projector), 
digital projector (biasa disebut sebagai LCD atau Infocus).

Media berbasis visual (image atau perumpamaan) memegang 
peran yang sangat penting dalam proses belajar. Media visual dapat 
meperlancar pemahaman (misalnya melalui elaborasi struktur dan 
organisasi) dan memperkuat ingatan. Visual dapat pula menumbuhkan 
minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran 
dengan dunia nyata agar menjadi efektif, visual sebaiknya ditempatkan 
pada konteks yang bermakna dan siswa harus berinteraksi dengan visual 
(image) itu untuk meyakinkan terjadinya proses informasi.

Konsep pengajaran visual didasarkan atas asumsi bahwa pengertian 
yang abstrak dapat disajikan lebih konkret. Pengongkretan pengajaran 
visual sampai sekarang masih tetap berguna. Selain itu, gerakan 
pengajaran visual memperkenalkan dua macam konsep pemikiran 
lainnya yang masih dipakai, yaitu: pertama, pentingnya pengelompokan 
jenis-jenis alat bantu visual yang dipakai dalam kegiatan instruksional; 
Kedua, perlunya pengintegrasian bahan-bahan visual ke dalam kurikulum 
sehingga penggunaannya tidak terpisahkan (integrated teaching materials).

Selain itu, pengembangan media pembelajaran berbasis visual juga 
dapat dilakukan dengan penataan elemen-elemen visual yang akan 
ditampilkan. Guru harus merancang bahan visual yang menyangkut 
penataan elemen-elemen visual yang akan ditampilkan bersama materi 
pembelajaran. Tatanan elemen-elemen itu harus dapat menampilkan 
visual yang dapat dibaca, dimengerti, dan dapat menarik perhatian siswa 
sehingga media visual mampu menyampaikan materi pelajaran dengan 
baik (Ega Rima Wati, 2016: 35).

Visual bisa memainkan banyak peran dalam proses belajar:

a. menyediakan acuan konkret bagi gagasan;

b. membuat gagasan abstrak menjadi konkret;

c. memotivasi para pemelajar;

d. mengarahkan perhatian;

e. mengulangi informasi dalam format-format yang berbeda;

f. mengingatkan kembali pada pembelajaran sebelumnya;

g. mengurangi usaha belajar.

Keberhasilan penggunaan media berbasis visual ditentukan oleh 
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kualitas dan efektivitas bahan-bahan visual dan grafik itu. Hal ini hanya 
dapat dicapai dengan mengatur dan mengorganisasikan gagasan-gagasan 
yang timbul, merencanakannya dengan saksama, dan menggunakan 
teknik-teknik dasar visualisasi objek, konsep, informasi, atau situasi. 
Meskipun perancang media pembelajaran bukan seorang pelukis dengan 
latar belakang profesional, ia sebaiknya mengetahui beberapa prinsip 
dasar dan penuntun dalam rangka memenuhi kebutuhan penggunaan 
media berbasis visual (Azhar Arsyad, 2009: 107). Cara pengembangan 
media berbasis visual harus memperhatikan prinsip dan unsur agar 
dapat ditampilkan dengan baik. Penjelasan mengenai hal-hal tersebut 
diuraikan sebagai berikut.

1) Pengembangan media visual berdasar prinsip kesederhanaan, 
jumlah elemen yang lebih sedikit memudahkan siswa menangkap 
dan memahami materi.

2) Pengembangan media visual berdasar prinsip keterpaduan, 
menampilkan elemen-elemen yang saling terkait dan menyatu 
sebagai suatu keseluruhan.

3) Pengembangan media visual berdasar prinsip penekanan, 
penekanan dapat ditampilkan dengan konsep matang dalam salah 
satu unsur dan penyajiannya dirancang sesederhana mungkin.

4) Pengembangan media visual berdasar prinsip keseimbangan, 
keseimbangan ditampilkan dalam bentuk atau pola yang dipilih. 
Sebaiknya pola tersebut menempati ruang penayangan yang 
memberikan persepsi keseimbangan meskipun tidak seluruhnya 
simetris.

5) Pengembangan media visual berdasar unsur bentuk. Pada dasarnya 
sebuah bentuk yang ditampilkan dengan tidak biasa atau asing 
justru dapat membangkitkan minat dan perhatian siswa.

6) Pengembangan media visual berdasar unsur garis. Unsur garis 
dalam penampilan media visual harus diperhatikan, sebab garis 
digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur sehingga dapat 
mengarahkan perhatian siswa untuk mempelajari suatu urutan-
urutan khusus.

7) Pengembangan media visual berdasar unsur tekstur. Tekstur 
merupakan unsur visual yang dapat menimbulkan kesan kasar atau 
halus pada tampilan. 
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8) Pengembangan media visual berdasar unsur warna. Warna 
digunakan untuk memberikan kesan pemisahan atau penekanan.

2. Media Berbasis Audio Visual

Media audio visual merupakan bentuk media pembelajaran yang murah 
dan terjangkau. Sekali kita membeli tape dan peralatan yang murah dan 
terjangkau, maka hampir tidak perlu lagi biaya tambahan, karena tape 
dapat dihapus setelah digunakan dan pesan baru dpat diterima kembali. 
Disamping menarik dan memotivasi siswa untuk mempelajari materi 
lebih banyak, materi audio dapat digunakan sebagai berikut.

a. Mengembangkan keterampilan mendengarkan dan mengevaluasi 
apa yang telah didengar.

b. Mengatur dan mempersiapkan diskusi dan debat dengan 
mengungkapkan pendapat-pendapat para ahli yang berada jauh 
dari lokasi.

c. Menjadikan model yang akan ditiru oleh siswa.

d. Menyiapkan variasi yang menarik dan perubahan tingkat kecepatan 
belajar mengenai suatu pokok bahasan atau suatu masalah.

Apabila seorang guru ingin mengembangkan media pembelajaran 
audio visualnya, maka guru tersebut harus memperhatikan beberapa 
aspek seperti kejelasan informasi dan konten yang tersaji di dalam media 
pembelajaran tersebut. Sebaiknya, media yang digunakan tidak memicu 
terjadinya kesalahan konsep. Dan media tersebut mudah digunakan 
oleh guru dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukannya di kelas.

Dalam menggunakan media ini, sebaiknya seorang guru memperhatikan 
sejumlah prinsip-prinsip tertentu agar media yang digunakan dapat 
mencapai hasil yang baik. Prinsip-prinsip yang dimaksud di antaranya adalah 
sebagai berikut.

1) Memilih atau menentukan jenis media yang tepat dan sesuai dengan 
kebutuhan proses pembelajaran.

2) Menetapkan atau menggunakan subjek yang tepat.

3) Penyajian media harus tepat.

4) Menunjukkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat, dan 
situasi yang tepat (Ega Rima Wati, 2016: 59).
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Media audio visual adalah media yang melibatkan indera pendengaran 
dan indera penglihatan sekaligus dalam suatu proses. Sifat pesan yang 
dapat disalurkan melalui media dapat berupa pesan verbal dan nonverbal 
yang terlihat layaknya media visual juga pesan verbal dan nonverbal yang 
terdengar layaknya media audio di atas. Pesan visual yang terdengar dan 
terlihat itu dapat disajikan melalui program audio visual seperti film 
documenter, film dokumenter, film drama, dan lain-lain. Semua program 
tersebut, dapat disalurkan melalui peralatan seperti film, video, dan juga 
televisi dan dapat disambungkan pada alat proyeksi (projectable aids).

3. Media Komputer

Penggunaan komputer dalam dunia pembelajaran saat ini sudah 
bukan lagi hal yang baru. Media komputer sudah banyak digunakan 
dalam kehidupan sehari-hari, begitu pula di dunia pendidikan (Rudi 
Sumiharsono & Hisbiyatul Hasanah, 2018: 80). Media pembelajaran 
berbasis komputer dimanfaatkan oleh guru sebagai alat bantu 
menyampaikan materi pembelajaran. komputer dinilai efektif dan 
menarik bagi siswa. Peranan media komputer terlihat jelas dengan 
beragam cara guru menampilkan materi pembelajaran melalui komputer. 
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa guru mampu memanfaatkan 
media pembelajaran secara tepat (Ega Rima Wati, 2016: 81).

Media pembelajaran berbasis komputer digunakan oleh guru 
sebagai penjelas dari keterangan terhadap sesuatu bahan yang 
disampaikannya. Selain itu, penyampaian materi melalui media 
komputer dapat memunculkan permasalahan untuk dikaji lebih lanjut 
dan dipecahkan oleh siswa. Komputer sebagai media pembelajaran 
merupakan sumber belajar bagi siswa. Guru harus tetap selektif dalam 
menyajikan materinya melalui media komputer, agar tidak monoton 
dan terasa membosankan bagi siswa. Berikut ini merupakan cara 
pengembangan media pembelajaran berbasis komputer yang dapat 
dilakukan oleh guru.

a. Menyesuaikan tampilan dengan materi pembelajaran.

b. Ketersedian Komputer dan ketersediaan peralatan pemanfaatannya.

c. Memperhatikan keterjangkauan pembiayaan.

d. Kemudahan memanfaatkan media pembelajaran berbasis komputer.
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4. Media Edutainment

Media pembelajaran yang sekiranya sesuai dengan era teknologi 
informasi adalah media berbasis edutainment yang menggabungkan 
prinsip hiburan dengan pendidikan. Harapannya, dengan unsur hiburan, 
media berbasis edutainment akan lebih disukai siswa dibandingkan 
software pembelajaran biasa.

Edutainment dirancang khusus untuk tujuan pendidikan yang 
penyajiannya diramu dengan unsur-unsur hiburan sesuai dengan 
materinya. Masuknya komputer dalam proses belajar mengajar dapat 
menciptakan suasana yang menyenangkan karena siswa dapat mengatur 
kecepatan belajar sesuai dengan kemampuannya. Gambar dan suara 
yang muncul membuat siswa tidak cepat bosan, sebaliknya justru 
merangsang untuk mengetahui jauh lebih baik lagi,.

Dalam pengembangannya, media yang berbasis edutainment 
diharapkan sesuai dengan karakteristik siswa seperti tingkat 
kepandaian, kematangan, serta penguasaan materi prasyarat sehingga 
mampu mengantarkan siswa untuk menguasai kompetensi-kompetensi 
dasar. Media berbasis edutainment diharapkan mampu meningkatkan 
kemampuan siswa belajar mandiri dan memecahkan masalah. Di dalam 
penggunaan media ini, siswa dapat menentukan sendiri apa yang 
hendak dilakukan. Dengan demikian, siswa akan belajar menganalisis, 
melihat permasalahan, dan menemukan alternatif yang merupakan 
langkah pemecahan masalah. Adanya pengambilan tindakan tersebut, 
kemampuan siswa untuk memecahkan masalah akan meningkat.

5. Film Animasi

Salah satu contoh dari media video audio adalah film animasi. Secara 
umum, film animasi didefinisikan sebagai gambar-gambar yang muncul 
dan bergerak. Penggunaan animasi dalam pembelajaran sangat penting, 
karena animasi pembelajaran akan lebih bermakna. Kelebihan khusus 
dalam penggunaan media film animasi ini adalah:

a. menghilangkan hambatan intelektual untuk belajar;

b. dapat membantu mengatasi hambatan fisik tertentu pada siswa;

c. menghadirkan berbagai peristiwa dalam kontinuitas untuk memberikan 
pengalaman visual khusus dalam rangka pemahaman yang lebih 
mendalam;
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d. memungkinkan siswa untuk menciptakan tindakan nyata atau 
membayangkan suatu kejadian atau proses;

e. mengimbangi perbedaan latar belakang antara siswa di kelas;

f. berguna untuk mengevaluasi pengetahuan siswa atau kemampuan 
analisis mereka dalam kegiatan pembelajaran materi tertentu.

Di samping itu, penggunaan film animasi dimungkinkan dapat 
meningkatkan motivasi siswa untuk membaca, memahami konsep, dan 
sekaligus juga dapat meningkatkan hasil belajar.
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