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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

1. Konsonan  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Huruf  Arab Nama Huruf Latin Nama 

 

 ا

 

alif 

 

tidak dilambangkan 

 

tidak dilambangkan 

 ba B be ب

 ta T te ت

 ṡ𝑎 ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim J je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D de د

 zal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra R er ر

 zai Z zet ز

 sin S es س

 syin Sy es dan ye ش

 sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍa ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain g ge غ

 fa f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam l el ل

 mim m em م

 nun n en ن

 wau w we و

 ha h ha ـه 

 hamzah ’ apostrof ء

 ya y ye ى
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

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

(’). 

2. Vokal  

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

Tanda Nama 
Huruf 

Latin 
Nama 

 fatḥah a A ا  

 Kasrah i I ا  

 ḍammah u U ا  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan ya ى ى  
a

i 

a

 dan i 

 ى و  
fatḥah dan 

wau 
au 

a

 dan u 
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Contoh: 

 kaifa :  ك ي ف  

ل    haula :  ه و 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu 

Contoh: 

ات     māta : م 

ى  م   ramā : ر 

 qīla : ق ي ل  

ت    و   yamūtu : ي م 

4. Ta’  marbūṭah 

Transliterasi untuk ta’ marbūṭah ada dua, yaitu ta’ marbūṭah yang hidup 

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

Sedangkan ta’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

ا       ...ى َ

َ... 

fatḥah dan alif 

atau ya 
a 

a dan garis 

di atas 

 Kasrah dan ya i ىى
i dan garis di 

atas 

 ى و 
ḍammah dan 

wau 
u 

u dan garis 

di atas 
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Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbūṭah diikut oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ 

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha [h]. 

Contoh:  

ف ال    ة  الْ   ط  ض  و   rauḍah al-aṭfāl : ر 

ل ة    ي ن ة  ال ف اض  د   al-madīnah al-fāḍilah : ا ل م 

ة   م   al-ḥikmah :  ا ل حك 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydīd (  `  ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

بَّنا    rabbana : ر 

ي ن ا    najjaina: ن جَّ

قُّ   al-haqq : ا ل ح 

م     nu“ima : ن ع  

 aduwwun‘ : ع د وٌّ 

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

kasrah maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 
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Contoh: 

 Alī (bukan‘Aliyy atau‘Aly)‘ : ع ل يٌّ  

 Arabī (bukan‘Arabiyy atau‘Araby)‘ :   ع ر  ب يٌّ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ال (alif 

lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

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

qamariyyah. 

 Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. 

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan 

dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

س     ا   لشَّم  : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 

ل ة   ل ز   al-zalzalah  (az-zalzalah) :   ا لزَّ

 al-falsafah :    ا ل ف ل س ف ة  

 al-bilādu :      ا ل ب لا د  

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzahmenjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

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

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

ن   و  ر   ta’murūna :   ت أ  م 

ع    ‘al-nau :       ا لنَّو 

ءٌ    ش ي       : syai’un 

ت   ر   umirtu :      أ م 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

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

 Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’an), alhamdulillah, dan munaqasyah. 

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 

maka harus ditrans-literasi secara utuh.  

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

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

hamzah. 
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Contoh: 

ي ن  الله    billāh ب ا لله dīnullāh د 

Adapun ta marbūṭa di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

ة  الله    م  ح  ه م  ف ي  ر  hum fī raḥmatillah 

10.   Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur’ān 

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 
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Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl  

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

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.   = subhanahu wa ta‘ala 

saw.   = sallallahu ‘alaihi wa sallam 

a.s.   = ‘alaihi al-salam 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

QS …/…: 4  = QS Al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/3: 4 

HR   = Hadis Riwayat 

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut: 

 

 

Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu 

Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd 

Muḥammad Ibnu) 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥāmid 

(bukan: Zaid,Naṣr Ḥāmid Abū) 
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 صفحة =  ص

 بدون مكان  =  دم 

 صلى الله عليه و سلم  =  صلعم 

 طبعة  =  ط 

 بدون ناشر  =  دن  

الى اخره \الى اخرها =  الخ    

 جزء =  ج
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ABSTRAK 

Nama                      : Marlina 

Nim                         : 20800118075 

Judul            : Pengembangan Modul Berbasis Model Problem Based 

Learning Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Metakognitif Peserta Didik Kelas VI SDN Inpres Pusu 

Kab. Bima 

 

Penelitian ini merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk (1) 

Menghasilkan produk untuk memfasilitasi kemampuan metakognitif pada peserta 

didik kelas VI SDN Inpres Pusu Kab. Bima yang valid, (2) Menilai kualitas 

produk untuk memfasilitasi kemampuan metakognitif pada peserta didik kelas VI 

SDN Inpres Pusu Kab. Bima yang valid. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan, yang lebih 

dikenal dengan istilah Researh and Development (R&D), penelitian ini digunakan 

untuk mendapatkan hasil produk tertentu dan menguji kevalidan produk tersebut. 

Model pengembangan yang digunakan yaitu model ADDIE (Analysis, Desing, 

Developmen, Iplementasi, dan Evaluation). 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa modul yang dikembangkan pada 

mata pelajaran IPA berbasis PBL untuk meningkatkan kemampuan metakognitif 

peserta didik kelas VI SDN Inpres Pusu Kab. Bima dari hasil uji kevalidan modul 

diperoleh data hasil validasi ahli materi/isi dengan rata-rata 4,5 dan 4,72 berada 

pada kategori sangat valid, sedangkan hasil validasi ahli modul dengan rata-rata 

4,29 berada pada kategori sangat valid, tingkat kevalidan modul bahan ajar 

pembelajaran dinilai oleh guru dengan menggunakan angket guru dengan rata-rata 

4,60 diperoleh dari nilai angket respon guru. 

Implikasi dari penelitian ini adalah 1) untuk mendapatkan sebuah produk 

pengembangan modul yang baik maka proses pertama yang harus dilakukan 

adalah menganalisis terhadap beberapa aspek dan pendapat yang 

direkomendasikan oleh para ahli saat proses validasi yang dipadukan untuk 

memperbaiki dan melengkapi bahan yang akan dikembangkan. 2) modul yang 

dikembangkan harus memenuhi kriteria persyaratan kevalidan yang disesuaikan 

dengan kebutuhan dari peserta didik yang dibuat dengan semenarik mungkin 

sehingga peserta didik memiliki pengalaman belajar yang sesuai dengan tingkat 

pengetahuan dan usianya serta adanya perkembangan zaman dan teknologi, dan 

dengan digunakannya modul tersebut mereka dapat memperoleh pengalaman baru 

dalam menerima materi pembelajaran. 3) dalam pemanfaatan modul IPA berbasis 

PBL ini dapat dipergunakan secara mandiri oleh peserta didik tanpa bimbingan 

dari fasilitator atau pendidik. Apabila peserta didik merasa kesulitan, maka guru 

dapat membimbing agar peserta didik mudah dalam memahami materi yang 

diberikan atau disampaikan. 



 

 
 

BAB l 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pengetahuan metakognitif adalah termasuk dalam pengetahuan yang paling 

tinggi. Kemampuan metakognitif adalah kemampuan dalam menyadari dan 

mengendalikan pikiran seseorang mengenai apa yang dipahami dan diketahui dan 

apa yang tidak, serta pengetahuan tentang pemahaman pribadi seseorang. 

Pengetahuan metakognitif dapat membantu siswa sadar tentang kognitifnya, 

cara kognitif bekerja, serta cara mengaturnya. Apabila peserta didik menyadari 

kemampuan metakogitifnya, mereka dapat memperoleh hasil belajar yang lebih 

baik, dalam proses pembelajaran mereka akan merencanakan, kengurutkan dan 

memantau apa yang dikerjakannya.1 Perlunya untuk memiliki kemampuan 

metakognitif juga dijelaskan dalam Al-Qur’an bahwa hendaknya manusia perlu 

mengatur apa yang sedang dan akan dilakukannya, sesuai dalam firman-Nya QS 

Az-Zummar/39:9 

نِتٌ ءَاناَءَٓ ٱلَّيۡلِ سَاجِدٗا وَقاَئٓمِٗا يَحۡذرَُ ٱلۡۡخِٓرَةَ وَيرَۡجُواْ رَحۡمَةَ رَب هِِۦۗ   نۡ هُوَ قََٰ أمََّ

بِ قلُۡ هَ     لۡ يسَۡتوَِي ٱلَّذِينَ يعَۡلمَُونَ وَٱلَّذِينَ لََ يعَۡلمَُونَۗ إِنَّمَا يَتذَكََّرُ أوُْلوُاْ ٱلۡۡلَۡبََٰ
Terjemahnya: 

“(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang 

yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia 

takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rakmat Tuhannya? 

Katakanlah; “Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-

orang yang tidak mengetahui?” sesungguhnya orang yang berakallah yang 

dapat menerima pembelajaran” (QS. Az-Zumar/39: 9) 

 

 
1Wahyu Dian Kirana Budiati, “Peningkatan Hasil Belajar Kognitif dan Keterampilan 

Metakognitif Menggunakan Problem Based Learning pada Materi Sistem Koordinasi Kelas XI 

IPA 4 SMAN 3 Salatiga,” Skripsi (Salatiga: Fakultas Biologi Universitas Kristen Satya Wacana; 

2016) 
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Metakognitif juga merupakan suatu proses mengunggah rasa ingin tahu 

karena kita menggunakan proses kognitif untuk merenungkan proses kognitif kita 

sendiri. Metakognitif ini memiliki arti yang sangat penting, karena pengetahuan 

kita tentang proses kognitif kita sendiri dapat memandu dalam menata suasana 

dan menyelesaikan strategi untuk meningkatkan kemampuan kognitif kita di masa 

mendatang. 

Adapun salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh guru atau 

pendidik khususnya di SDN INPRES PUSU masih banyak guru yang cara 

mengajarnya masih menggunakan model konvesional. Hal ini membuat peserta 

didik cenderung pasif, jenuh dan merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran. 

Dalam model pembelajaran ini peserta didik hanya diam, melihat, mendengarkan, 

mencatat dan menerima pelajaran dari guru. Dan hal itu lah yang membuat 

banyaknya peserta didik ketika proses belajar mengajar banyak yang mengantuk 

dan asik bercerita dengan temannya. Sehingga menyebabkan proses belajar 

mengajar menjadi tidak efektif serta peserta didik tidak memahami pelajaran yang 

di ajarkan dan membuat suasana tidak konduksif. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka guru diperlukan mengubah 

cara mengajarnya dan menerapkan model pembelajaran yang dapat menarik minat 

belajar beserta didik serta mendorong lebih berperan aktif dan menyenangkan 

dalam belajar. Pada proses belajar terdapat tiga komponen penting yang 

mendukung terlaksananya pembelajaran yakni guru, siswa dan media 

pembelajaran.  Kenyataanya yang ditemukan bahwa guru tidak memaksimalkan 

penggunaan media pembelajaran yang berupa modul yang berbasis PBL.2  

Metakognitif sangat penting untuk keberhasilan belajar karena 

memungkinkan individu lebih baik dalam mengelolah keterampilan kognitif 

 
2Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003,” Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional”. h. 1 
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mereka dan bentuk menentukan kelemahan yang dapat diperbaiki dengan 

membangun keterampilan kognitif baru. Hal ini didukung melalui penelitian yang 

dilakukan oleh Danial dalam jurnal (M. Rusdi) menyatakan bahwa strategi PBL 

berpengaruh signifikan terhadap keterampilan metakognitif siswa serta penerapan 

strategi PBL mampu meningkatkan keterampilan metakognitif siswa.3 

Menurut Yurdakul PBL adalah model pembelajaran paling utama diantara 

model-model yang berorientasi pada siswa yang memungkinkan siswa untuk 

belajar mandirin dan mempelajari keterampilan sepanjang hayat dengan 

mengembangkan keterampilan metakognitif siswa dan membantu siswa 

menemukan solusi alternatif untuk masalah yang mungkin ditemui dalam 

kehidupan sehari-hari. Hal ini di karenakan dalam prosses melakukan 

perencanaan untuk memberikan solusi alternatif, menganalisis dan mensintesis, 

dan mengevaluasi proses ketika menghadapi masalah, siswa dituntut untuk bisa 

menggunakan keterampilan metekognitif dengan sukses.4 

Selain dengan menerapkan model pembelajaran menurut Sabilu, 

keterampilan metakognitif dapat dikembangkan salah satunya dengan menerapkan 

jurnal belajar. Karena dengan penerapan jurnal belajar merupakan metode yang 

dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam hal menulis dan merefleksi diri. 

Penerapan jurnal belajar untuk meningkatkan keterampilan metakognitif akan 

lebih baik jika dilakukan bersama dengan model pembelajaran yang mampu 

 

3M. Rusdi, Pengembangan Modul Berbasis Pemecahan Masalah Pada Materi Asam Basa 

Di Sma N 5 Kota Jambi, Jurnal Pendidikan Kimia 9, no.1 (2017): h. 287. 

4Cemal Tosun Dan Erdal Senocak, Pengaruh Pembelajaran Berbasis Masalah Pada 

Metakognitif Kesadaran Dan Sikap Terhadap Kimia Calon Guru Berbeda Akademiklatar 

Belakang. Jurnal Pendidikan Guru Australia. 38, no. 3 (2013). h. 62 
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mengakomodasi pemberdayaan keterampilan metakognitif. Salah satu model 

tersebut adalah model PBL.5 

Model PBL merupakan pembelajaran aktif dan pendekatan pembelajaran 

berpusat pada masalah yang digunakan sebagai titik awal dalam proses 

pembelajaran. PBL menggunakan berbagai macam kecerdasan yang diperlukan 

untuk melakukan konfrontasi terhadap tantangan dunia nyata, kemampuan untuk 

mengahadapi segala sesuatu yang baru dan masalah-masalah yang dimunculkan 

PBL sering dilakukan dengan pendekatan melalui penekanan pembangunan 

keterampilan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. 

Dalam proses penyelesaian masalah tersebut siswa tentu memahami 

masalah, merencanakan strategi penyelesaian, membuat keputusan tentang apa 

yang akan dilakukan, melaksanakan keputusan, dan mengevaluasi/mengecek 

kembali apa yang telah dikerjakan. Proses merencanakan strategi apa yang hendak 

dilakukan, memonitor hasil pekerjaan, menyadari adanya kesalahan, dan 

mengevaluasi tersebut mencakup sub kategori dalam keterampilan mekognitif 

yang dibutuhkan untuk mengembangkan mekognitif siswa.  

Salah satu model yang dapat melatih siswa untuk mengembangkan 

keterampilan metakognitifnya adalah model pembelajaran PBL. Karena model 

pembelajaran PBL menjadikan masalah sebagai titik awal pembelajaran dan 

menuntut siswa untuk menemukan solusi atas permasalahan yang diberikan. 

Dalam proses menyelesaikan masalah tersebut siswa diharuskan melalui 

perencanaan, pemantauan, dan evaluasi. Untuk melakukan perencanaan, untuk 

memberikan solusi alternatif, untuk menganalisis dan mensintesis, dan untuk 

mengevaluasi proses.  

 
5Deni Setiawan dan Herawati Susiilo, “Peningkatan Keterampilan Metakognitif Mahasiswa 

Program Studi Biologi Melaalui Penerapan Jurnal Belajar Dengan Strategi Jigsaw Dipadu PBL 

Berbasis Lessom Study”. Malang (2015). h. 360. 
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Pembelajaran PBL merupakan penggunaan berbagai macam kecerdasan 

yang dilakukan untuk menghadapi segala sesuatu yang baru dan kompleksita yang 

ada pembelajaran PBL biasanya terdiri dari lima tahapan utama yang dimulai dari 

guru memperkenalkan siswa dengan suatu situasi masalah dan diakhiri dengan 

penyajian dan analisis hasil kerja siswa. PBL merupakan salah satu bentuk 

peralihan dari paradigma pengajaran menuju paradigma pembelajaran. Jadi 

fokusnya adalah pada pembelajaran siswa dan bukan pada pengajaran guru.6 

Problem based learning (PBL) merupakan model pembelajaran aktif yang 

menggunakan ill-structured problem berupa masalah-masalah dunia nyata yang 

kompleks sebagai titik awal dalam proses pembelajaran. Dalam PBL 

permasalahan kompleks dan realistis digunakan untuk memacu siswa 

mengembangkan kemampuan analisis dan kemampuan berfikir kritis dalam 

memecahkan permasalahan tersebut.  

Oleh kerena itu, Kemampuan metakognitif ini dapat membantu siswa 

membuat keputusan yang tepat, sistematis, logis, dan mempertimbangkan 

berbagai sudut pandang. Sebaliknya, kurangnya kemampuan ini mengakibatkan 

siswa pada kebiasaan melakukan sebagai kegiatan tanpa mengetahui tujuan dan 

alasan melakukannya. Siswa yang tidak memiliki kemampuan metakognisi yang 

baik tidak bisa memprediksi kelebihan dirinya dan tidak mempunyai perencanaan 

memilih jurusan bidang studi di perguruan tinggi yang sesuai dengan minatnya. 

Keterampilan metakognitif berhubungan dengan pemahaman yang 

diperoleh peserta didik yang akan berunjung pada hasil belajarnya. Dengan 

demikian maka ada hubungan positif antara keterampilan metakognisi dan hasil 

belajar, hal ini dikarenakan keterampilan keterampilan metakognitif 

memungkinkan siswa untuk melakukan perencanaan, melakukan pemantauan 

 

6Tamrin Tayeb, Pengembangan Modul Berbasis Model Problem Baed Learning (PBL) 

Pada Materi Aritmatika Sosial. h. 72. 
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proses belajarnya dan melakukan refleksi terhadap hasil belajar yang mereka 

dapatkan. Berdasarkan hubungan positif antara keterampilan metakognitif dan 

hasil belajar yang di kemukakan metakognitif sangatlah penting diperdayakan 

dalam pembelajaran. 

Untuk menunjang keberhasilan belajar maka di perlukan strategi 

pembelajara yang sesuai dengan karakteristik materi yang akan di ajarkan dimana 

materi tentang lingkungan berorientasi pada permasalahan yang ada pada 

lingkungan dan solusi untuk pemecahannya. Model pembelajaran problem based 

learning (PBL) dalam bahasa indonesia disebut pembelajaran berbasis masalah 

(PBL) merupakan penggunaan berbagai macam kecerdasan yang diperlukan untuk 

melakukan konfrontasi terhadap tantangan dunia nyata, kemampuan untuk 

menghadapi segala sesuatu yang baru dan kompleksitas yang ada.  

Salah satu model pembelajaran yang dapat memfasilitasi siswa untuk 

mengembangkan keterampilan berpikirnya adalah model pembelajaran problem 

based learning (PBL), karena dalam model pembelajaran PBL siswa tidak hanya 

mencatat materi dan mendengarkan ceramah dari guru saja tetapi disini siswa 

diajak untuk berpikir secara kritis dan logis. Penerapan model PBL ini diharapkan 

dampak baik bagi pendidikan dan mengarahkan siswa untuk berpikir tingkat 

tinggi dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional. PBL merupakan 

suatu strategi pembelajaran dalam hal ini peserta didik mengerjakan permasalahan 

yang otentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, 

mengembangkan inkuirit dan keterampilan berpikir ke tingkat lebih tinggi, 

mengembangkan kemandirian dan percaya diri. PBL berfokus pada tantangan 

yang membuat siswa dapat berpikir.  
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Pemilihan model pembelajaran yang digunakan tentu harus disesuaikan 

dengan indikator keterampilan metakognisi yang berorientasi pada pengembangan 

kemampuan peserta didik sejauh mana memahami suatu masalah dan mencari 

solusi untuk memecahkannya, sebagaimana inovasi pedagogi pada umumnya, 

PBL tidak dikembangkan berdasarkan teori pembelajaran atau teori psikologi, 

namun proses PBL mencakup penggunaan metakognisi dan pengaturan diri 

dikenal sebagai suatu pendekatan pembelajaran aktif yang progresif dan berpusat 

kepada pembelajaran di mana permasalahan-permasalahan yang tidak terstruktur 

dunia nyata atau probleman kompleks yang disimulisasikan atau digunakan 

sebagai titik awal dan akhir selama proses pembelajaran. 

Pemilihan model pembelajaran problem based learning yang berorientasi 

pada kemampuan siswa untuk mampu memecahkan permasalahan sendiri. 

Didukung oleh penelitian yang mengkaji tentang hubungan atau korelasi dua 

variable bebas dengan satu variabel terikat. Contohnya penelitian tentang 

hubungan keterampilan metakognitif dan kemampuan berpikir kritis dengan hasil 

belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran problem based learning 

diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa keterampilan metakognisi memberikan 

sumbangan sebesar 28,86% dan berpikit kritis memberikan sumbangan sebesar 

46,16% terhadap hasil belajar siswa sehingga total sumbangan efektif sebesar 

75,02%.  Lebih lanjut dinyatakan pula siswa yang menggunakan keterampilan 

metakognisi memiliki prestasi yang lebih baik dibanding siswa yang tidak 

menggunakan keterampilan metakognisinya. Dengan demikian, keterampilan 

metakoknisi dengan hasil belajar siswa melalui pembeljaran problem based 

learning dimungkinkan dapat menunjukkan hubungan positif. 
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B. Fokus Pengembangan dan Spesifikasi produk Yang Dikembangkan 

Untuk menghindari adanya pendapat yang beragam mengenai istilah judul 

dari pebelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah dalam judul 

sebagai berikut. 

1. Modul berbasis masalah  

Modul yang dikembangkan dalam penelitian ini berupa modul yang 

menyajikan masalah sebagai bahan yang harus diselesaikan siswa, materi 

pembelajaran dan lembar kegiatan siswa serta evaluasi pembelajaran yang 

disesuaikan dengan model pembelajaran berbasis masalah. Dimana penyajian 

masalah dalam model pembelajaran ini menjadi starting point siswa dalam 

melakukan proses belajar. Siswa di hadapkan dalam suatu permasalahan yang 

berkaitan dengan dunia nyata, bersifat kompleks dan tidak terstruktur dengan 

maksud untuk menyusun pengetahuan siswa dan siswa berusaha untuk 

memecahkan masalah tersebut, baik secara individual maupun berkelompok. 

Modul adalah satu kesatuan bahan pembelajaran yang dapat dipelajari oleh 

peserta didik secara mandiri. Didalamnya terdapat komponen dan petunjuk yang 

jelas sehingga peserta didik dapat mengikuti secara mandiri tanpa camput tangan 

pendidik. 

2. Model berbasis PBL 

Model PBL adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada masalah 

yang digunakan sebagai titik awal dalam proses pembelajaran. PBL sering 

dilakukan dengan pendekatan melalui penekanan pembangunan, keterampilan, 

yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Karena model pembelajaran PBL 

menjadikan masalah sebagai titik awal pembelajaran dan menuntut siswa untuk 

menemukan solusi atas permasalahan yang diberikan. 
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3. Kemampuan metakoknitif  

Kemampuan metakognitif berhubungan dengan pemahaman yang 

diperoleh peserta didik yang akan berunjung pada hasil belajaranya. Oleh karena 

itu, kemampuan metokognitif dapat membantu siswa membuat keputusan yang 

tepat, sistematis, logis, dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang. 

Adapun spesifikasi produk yang dikembangkan yaitu produk yang 

berbasis PBL diharapkan dari hasil pengembangan ini adalah bahan ajar berupa 

modul yang tersaji secara visual. Penggunaan modul berbasis PBL di dalam 

proses belajar dapat meningkatkan hasil belajar siswa berhubungan langsung 

dengan manfaat modul sebagai bahan pembelajaran antara lain: 1) pembelajaran 

akan lebih menarik perhatian siswa sehingga menumbuhkan motivasi belajar, 2) 

bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami 

oleh siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan belajar lebih baik, 3) 

metode pembelajaran akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal 

melalui ceramah guru, sehingga siswa tidak merasa bosan, 4) siswa lebih banyak 

melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi 

juga aktivitas lain seperti mengamati dan melakukan.  

Dalam pengembangan modul ini lebih memperhatikan susunan tampilan, 

bahasa yang mudah dipahami, menguji pemahaman, kemudahan dibaca, dan 

instruksional. Modul berbasis PBL yang dikembangkan menyajikan materi IPA 

kelas VI semester ganjil pada pokok pembelajaran IPA. Untuk memperjelas 

materi didukung dengan tulisan yang berwarna dan menarik, gambar, dan contoh 

kongkrit supaya menambah daya tarik isinya dan mengurangi kejenuhan pada saat 

proses belajar. 
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Adapun karakteristik pada modul ini sebagai berikut: 

1. Modul sebagai berikut: Formal, modul hendaknya menggunakan format 

kolom, format kertas, format pengetikan dan tanda-tanda penekanan yang 

profesional dan konsisten. 

2. Organisasi, modul hendaknya menggunakan organisasi yang mudah diikuti 

baik dari tampilan peta konsep, susunan materi dan alur materi. 

3. Daya Tarik, modul hendanya memiliki daya Tarik dari segi penampilan 

sampu modul, gambar dan ilustrasi, penempilan bentuk huruf dan kombinasi 

warna, dan pengemasan tugas serta Latihan. 

4. Ukuran Huruf, modul hendaknya menggunakan bentuk dan ukuran huruf 

yang mudah dibaca, proposional, dan tepat dalam penggunaan huruf kapital. 

5. Bahasa, bahasa dalam modul hendaknya menggunakan bahasa Indonesia 

yang baku, komunikatif, kalimat yang digunakan tidak menimbulkan makna 

ganda dan mudah dipahami, konsistensi, modul hendaknya menggunakan 

jarak spasi yang rapi antar bagiannya serta bentuk dan ukuran huruf 

konsisten dari halaman ke halaman. 

Modul ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang sangat praktis 

dan mudah untuk dibawa, pembelajaran bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. 

Buku paket ini terdiri dari bagian yaitu, bagian awal, isi, dan akhir. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan pokok masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimanakah proses pengembangan modul berbasis model PBL untuk 

meningkatkan kemampuan metakognitif peserta didik kelas VI SDN 

Inpres Pusu Kabupaten Bima? 
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2. Bagaimana tingkat kevalidan pengembangan modul berbasis model PBL 

untuk meningkatkan kemampuan metakognitif peserta didik kelas VI SDN 

Inpres Pusu Kabupaten Bima? 

D. Kajian Pustaka 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmatullah tentang pengembangan modul 

pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan keterampilan proses sains 

siswa. Berdasarkan kesimpulan hasil pengembangan divalidasi oleh dua validator 

ahli dan diuji cobakan kepada 10 orang siswa MTs. Hasil validasi oleh dua orang 

dosen ahli dan satu guru IPA fisika terhadap modul pembelajaran diperoleh rata-

rata 3,07 dengan kategori valid. Keterlaksanaan modul pembelajaran yang 

diujicobakan terhadap 10 orang siswa MTs. Al-Raisiyah Mataram dalam 

meningkatkan keterampilan proses sains siswa yang diobservasi oleh dua orang 

observer diperoleh rata-rata 2,91 dengan kategori baik. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa modul pembelajaran fisika berbasis masalah untuk meningkatkan 

keterampilan proses sains siswa layak dilanjutkan ke tahap penyebaran 

(disseminate).7 

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas maka memiliki kaitan dengan judul 

meningkatkan keterampilan proses sains siswa. Sedangkan, perbedaan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu penggunaan modul berbasis model 

PBL dan penelitian sebelunmya menggunakan pengembangan modul 

pembelajaran berbasis masalah. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nila Zaqistya tentang pengaruh penerapan 

model Problem based learning (PBL) terintegrasi jurnal belajar terhadap 

keterampilan metakognitif biologi siswa. Berdasarkan kesimpulan bahwa hasil 

penelitian analisis data posttest keterampilan metakognitif siswa dilakukan dengan 

 

7Rahmatullah,”Pengembangan Modul Pembelajaran Berbasis Masalah Untuk 

Meningkatkan Keterampilan Proses Sains Siswa”, Skripsi (Mataram: IKIP Mataram, 2017), h. 8 
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menggunakan uji-t dengan tingkat kepercayaan a=0,05. Hasil pengujian diperoleh 

nilai p=0,004 < a=0,05. Hal ini menujukkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan dalam penerapan model Problem Based Learning (PBL) terintegrasi 

jurnal belajar terhadap ketarampilan metakognitif siswa.8 

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas maka memiliki kaitan dengan judul 

keterampilan metakognisi biologi siswa. Sedangkan, perbedaan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti yaitu pengguanaan modul berbasis PBL dan 

penelitian sebelumnya menggunakan pengaruh model PBL. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh M. Rusdi, dalam Jurnal Pendidikan Kimia, 

jurnal ini membahas tentang pengembangan modul berbasis pemecahan masalah 

pada materi asam basa di SMA N 5 Kota Jambi untuk membangun keterampilan 

metakognisi siswa. Berdasarkan hasil penelitian data diperoleh dari validator ahli, 

siswa dan guru. Hasil pengembangan modul berbasis pemecahan masalah yang 

dilakukan pengembangan kepada dua validator ahli menyatakan modul layak 

untuk diujicobakan. Hasil dari ujicoba kelompok kecil modul mampu membangun 

keterampilan metakognisi siswa. Siswa mampu mengikuti setiap tahapan yang 

terdapat pada modul dengan baik.9 

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas maka memiliki kaitan dengan judul 

membangun keterampilan metakognisi. Sedangkan, perbedaan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti yaitu penggunaan modul berbasis PBL dan penelitian 

sebelumnya menggunakan modul berbasis pemecahan masalah. 

 

8Nila Zaqistya, Pengaruh Penerapan Model Problem Based Learning (PBL) Terintegrasi 

Jurnal Belajar Terhadap Keterampilan Metakognitif Biologi Siswa”, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif 

Hidayatullah, 2018), h. 5  

9Pauline Dewi Triani, dkk. Pengembangan Modul Berbasis Pemecahan Masalah Pada 

Materi Asam Basa di SMA N 5 Kota Jambi untuk Membangun Keterampilan Metakognisi Siswa, 

Jurnal Pendidikan Kimia, 9. No. 1 (April 2017). h. 1 
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4.  Penelitian yang dilakukan oleh Aristiawan tentang pengaruh model 

pembelajaran numbered head together (NHT) berbasis STEM dalam 

meningkatkan kemampuan metakognisi siswa. Berdasarkan hasil uji one tailed 

dapat diketahui bahwa kemampuan metakognisi kelas eksperimen lebih baik dari 

kelas kontrol hal ini dilihat dari Estimate for difference: 4,64. Dapat terlaksana 

dengan baik, karena pembelajaran yang dilakukan bisa bertatap muka langsung 

dengan peserta didik. Akan tetapi kemampuan metakognisi peserta didik di MTs 

Darul Huda Ponorogo dirasa kurang sehingga dengan bantuan model dan 

pendekatan pembelajaran mampu meningkatkan kemampuan metakognisi peserta 

didik sebesar 32 %.10 

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas maka memiliki kaitan dengan judul 

peneliti yaitu meningkatkan kemampuan metakognitif. Sedangkan, perbedaan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu penggunaan modul berbasis 

model PBL dan penelitian sebelumnya menggunakan model pembelajaran 

numbered head together (NHT) berbasis STEM. 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui proses pengembangan model PBL untuk meningkatkan 

kemampuan metakognitif peserta didik kelas VI SDN Inpres Pusu 

Kabupaten Bima. 

2. Untuk mengetahui tingkat kevalidan pengembangan modul berbasis model 

PBL untuk meningkatkan kemampuan metakoknitif peserta didik kelas VI 

SDN Inpres Pusu Kabupaten Bima. 

 

 

10Aristiawan, dkk, Pengaruh Model Pembelajaran Numbered Head Together (NHT) 

Berbasis STEM Dalam Meningkatkan Kemampuan Metakognisi.  Jurnal Tadris Ipa Indonesia, 1. 

No. 2. (2021), h. 1 
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F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat 

diantarannya adalah: 

1. Secara teoritis 

 Penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan kontribusi dan nilai 

positif bagi pengembangan modul berbasis masalah untuk meningkatkan 

kreativitas siswa. 

2. Secara praktis 

 Secara praktis di harapkan hasil penelitian ini dapat di manfaatkan sebagai 

berikut: 

a. Bagi siswa 

1) Berbasis masalah dapat menjadi sarana untuk mengetahui kreativitas 

siswa. 

2) Melatih siswa untuk tidak menjawab soal pilihan ganda dengan cara 

menebak. 

b. Bagi guru 

1) Tersedianya modul yang dapat di gunakan untuk mengidentifikasi 

kreativitas siswa pada materi tertentu sehingga guru dapat melakukan 

tindak lanjut dari informasi yang di peroleh. 

2) Menambah pengetahuan tentang modul berbasis masalah. 

c. Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan untuk perbaikan 

pembelajaran dan meningkatkan mutu proses pembelajaran. 
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d. Bagi peneliti 

1) Penelitan ini dapat menambah pengetahuan mengenai pengembangan 

modul berbasis masalah untuk meningkatkan kemampuan 

metakognitifnya. 

2) Dapat menjadi sumber pedoman untuk penelitian selanjutnya sehingga 

menjadi suatu acuan yang menjadi titik tolak untuk melakukan 

penyempurnaan atau mengembangkan modul berbasis problem based 

learning lainnya. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Pengembangan Modul 

1. Pengertian Modul Pembelajaran  

Modul menurut Kemendikbud adalah bahan ajar cetak yang dirancang untuk 

dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta didik. Modul disebut juga media 

untuk belajar mandiri karena didalamnya telah dilengkapi petunjuk untuk belajar 

sendiri. Artinya, pembaca dapat melakukan kegiatan belajar tanpa kehadiran 

pendidik secara langsung.11  

Sedangkan menurut Purwanto mengemukakan Modul adalah sebuah bahan 

ajar yang disusun secara sistematis berdasarkan kurikulum tertentu dan dikemas 

dalam satuan pembelajaran kecil dengan bahasa yang mudah untuk dipahami oleh 

peserta didik dan memungkinkan dipelajari secara mandiri.12 

Modul merupakan salah satu media atau sumber belajar yang mendorong 

adanya peserta didik belajar secara mandiri, artinya bahwa kesadaran dan 

keaktifan peserta didik dalam belajar itu menjadi prioritas guru. Guru menjadikan 

dirinya bukan sebagai satu-satunya sumber ilmu pengetahuan yang harus diterima 

oleh peserta didik, dalam konteks ini, guru tidak tampil sebagai ‘’dewa’’ ilmu 

pengetahuan yang harus serta merta diterima apa yang diajarkan, akan tetapi guru 

tampil sebagai fasilitator belajar peserta didik.13  

 
11Riri Susanti, Pengembangan Modul Pembelajaran PAI Berbasis Kurikulum 2013 di Kelas 

V SD Negeri 21 Batubasa Tanah Datar, Jurnal Manajemen, Kemimpinan, dan Supervisi 

Pendidikan. Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2017, h. 160. 

12Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif Menciptakan Metode 

Pembelajaran Yang Menarik Dan Menyenangkan (Yogyakarta: Diva Press, 2015), h. 106. 

13Joko Alis dkk, Pengembangan Paket Modul Cetak Mata Pelajaran PAI Siswa Negeri 1 

Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi. Vol. 20 no 20 (2018), h. 139. 
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Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, dengan demikian dapat di tarik 

kesimpulan bahwa dimana modul pada dasarnya merupakan bahan ajar yang 

disusun secara sistematis yang menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh 

peserta didik yang disesuaikan dengan tingkat pengetahuan dan usianya yang 

diharapkan mereka dapat belajar secara mandiri (sendiri) dengan bantun atau 

bimbingan yang minimal dari guru. Dengan adanya modul diharapkan peserta 

didik dapat mengukur tingkat penguasaan mereka terhadap materi yang dibahas 

pada setiap satuan modul atau isi modul, dengan adanya bahan ajar berupa modul 

tersebut diharapkan dapat meningkatkan dan menciptakan siswa aktif dan 

termotivasi, sehingga pembelajaran akan mencapai tujuan yang diharapkan dan 

yang telah ditetapkan. 

2. Fungsi, Tujuan dan Kegunaan Modul 

Fungsi modul ada empat sebagai berikut: Pertama, bahan ajar mandiri, 

maksudnya, penggunaan modul dalam proses pembelajaran berfungsi untuk 

meningkatkan kemampuan peserta didik untuk belajar sendiri tanpa tergantung 

kepada kehadiran pendidik. Kedua, pengganti fungsi pendidik, maksudnya modul 

sebagai bahan ajar yang harus mampu menjelaskan materi pembelajaran dengan 

baik dan mudah yang bisa dipahami oleh peserta didik sesuai dengan tingkat 

pengetahuan dan usiannya mereka. Ketiga, sebagai alat evaluasi, dengan adanya 

modul peserta didik dituntut dapat mengukur dan menilai sendiri tingkat 

penguasaannya terhadap materi yang telah mereka pelajari. Keempat, sebagi 

bahan rujukan bagi peserta didik, maksudnya, karena modul mengandung 

berbagai meteri yang harus dipelajari oleh peserta didik.14  

Tujuan penyusunan atau pembuatan modul ada lima tujuan yaitu: Pertama, 

agar siswa dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan pendidik. 

 

14Andi Prastowo, Pengembangan Bahan Ajar Tematik Tinjauan Teoritis dan Praktik 

(Jakarta: Prenadamedia Group, cet. 2, 2016), h. 380. 
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Kedua, agar peran pendidik tidak terlalu dominan dan otoriter dalam kegiatan 

pembelajaran. Ketiga, melatih kejujuran siswa. Keempat, mengakomodasi 

berbagai tingkat dan kecepatan belajar siswa. Kelima, agar peserta didik mampu 

mengukur sendiri tingkat penguasaan materi yang telah dipelajarinya.15 

Kegunaan modul memiliki empat macam kegunaan dalam proses 

pembelajaran yaitu: Pertama, modul sebagai penyedia informasi dasar. Kedua, 

modul sebagai bahan instruksi atau petunjuk bagi peserta didik. Ketiga, modul 

sebagai bahan pelengkap dengan ilustrasi dan foto yang komunikatif. Keempat, 

modul bisa menjadi petunjuk mengajar yang efektif bagi pendidik dan menjadi 

bahan latihan peserta didik dalam melakukan penilaian sendiri.16  

3. Unsur-unsur atau Komponen-komponen Modul 

Adapun unsur-unsur dari modul, yaitu: 

a. Rumusan tujuan pengajaran yang eksplisit dan spesifik, maksudnya setiap 

tujuan pengajaran yang ada harus mampu menggambarkan/melukiskan 

tingkah laku peserta didik. 

b. Petunjuk untuk pendidik, hal ini berkaitan dengan petunjuk bagi pendidik 

untuk melaksanakan pembelajaran yang efisien, selain itu menyangkut 

penjelasan mengenai waktu penyelesaian suatu modul, kegiatan-kegiatan, 

alat-alat yang digunakan, prosedur evaluasi, dan jenis alat evaluasi peserta 

didik. 

c. Petunjuk untuk peserta didik, komponen ini menyangkut: identifikasi 

modul yang tampak pada sampul, kelas dan waktu yang disediakan. Selain 

 

15Andi Prastowo, Pengembangan Bahan Ajar Tematik Tinjauan Teoritis dan Praktik 

(Jakarta: Prenadamedia Group, cet.1, 2014),h. 210-211. 

16Durri Adriani, Pengembangan dan Pemanfaatan Modul dalam Pembelajaran, dalam 

Tian Belawat, dkk, (eds), Pengembangan Bahan Ajar, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2003), h. 33. 
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itu pula penjelasan tentang topik yang diberikan,langkah-langkah dan 

waktu yang disediakan untuk penyelesaian suatu modul. 

d. Lembar kegiatan peserta didik menyangkut materi pelajaran yang harus 

dikuasai peserta didik. Materinya harus disusun secara khusus agar tujuan 

yang dirumuskan dapat tercapai. 

e. Lembar kerja, komponen ini memuat pedoman observasi dan tempat 

dikerjakannya tugas-tugas bagi peserta didik 

f. Kunci lembaran kerja, tujuan dari komponen ini adalah supaya peserta 

didik mampu mengoreksi hasil kerja dari dirinya sendiri. 

g. Kunci lembar evaluasi.17 

4. Pengembangan Modul 

1) Cover  

Cover dalam pengembangan modul ini berisikan judul modul, penyusun 

modul, dan gambar menarik yang menggambarkan isi modul sehingga dapat 

menarik siswa untuk mempelajari modul. 

2) Petunjuk penggunaan modul 

Petunjuk penggunaan modul berisi petunjuk-petunjuk untuk guru dan siswa 

sebelum menggunakan modul agar pembelajaran dapat diselenggarakan 

secara efisien. 

3) Daftar isi 

Daftar isi memuat rincian isi dalam modul yang dikembangkanyang 

dilengkapi nomor halaman. 

4) Bagan keterpaduan dan peta konsep 

Bagan keterpaduan memuat konsep yang dipadukan dalam pembelajaran 

IPA yang dikembangkan. Peta konsep berisikan bagan konsep yang harus 

 

17Andi Prastowo, Pengembangan Bahan Ajar Tematik Tinjauan Teoritis dan Praktik,  h. 

214-217. 
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dipelajari siswa sehingga pemahaman siswa lebih utuh dalam mempelajari 

materi gerak pada Benda.  

5) Kompetensi dasar dan indikator pembelajaran 

Kompetensi dasar memuat kompetensi yang dipelajari sesuai dengan 

kurikulum. Indikator pembelajaran memuat beberapa indikator pencapaian 

kompetensi yang harus dikuasai siswa 

6) Penyajian masalah 

Penyajian masalah memuat contoh permasalahan nyata dalam kehidupan 

sebagai bahan untuk dipelajari siswa sehingga siswa menjadi tertarik untuk 

mengikuti proses pembelajaran. Penyajian masalah ini berkaitan dengan 

model pembelajaran berbasis masalah yang dikembangkan dalam penelitian 

yang dilakukan 

7) Lembar kegiatan siswa 

Lembar kegiatan siswa memuat kegiatan penyelidikan yang harus 

dikerjakan siswa dalam kelompok untuk memecahkan masalah yang 

ditemukan sebelumnya sehingga siswa dapat menemukan konsep yang 

dipelajari.  

8) Materi pembelajaran 

Rangkumanmemuat ringkasan materi yang telah dipelajari siswa, sehingga 

pemahaman siswa terhadap materi menjadi lebih baik 

9) Rangkuman 

Rangkumanmemuat ringkasan materi yang telah dipelajari siswa, sehingga 

pemahaman siswa terhadap materi menjadi lebih baik 
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10) Evaluasi 

Evaluasi dalam modul yang dikembangkan memuat soal-soal evaluasi yang 

dikerjakan siswa untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami 

konsep yang telah dipelajari 

11) Daftar pustaka  

Daftar pustaka memuat rujukan yang digunakan dalam penyusunan daftar  

modul yang dikembangkan dalam penelitian yang dilakuka 

Modul dikatakan efektif apabila mudah dipahami untuk mencapai 

kompetensi tertentu. Selain itu, menurut Wening sebagaimana dikutip (Parmin, 

2012) efisiensi modul juga berdasarkan biaya pengandaan yang terjangkau, 

sedangkan kelayakan ditentukan dari sistematika penulisan modul yang mudah 

dipahami, materi relevan dengan kompetensi yang diukur dan rujukan yang 

digunakan mutakhir. 

5. Langkah-Langkah Penyusunan Modul 

Menurut Daryanto bahwa penulisan modul dilakukan dengan tahapan 

sebagai berikut: 

1) Analisis Kebutuhan Modul  

Analisis kebutuhan modul merupakan kegiatan mengalisis silabus dan RPP 

untuk memperoleh informasi modul yang dibutuhkan peserta didik dalam 

mempelajari kompetensi yang telah diprogramkan. Tujuan analisis 

kebutuhan modul adalah untuk mengedentifikasi dan menerapkan jumlah 

dan judul modul yang harus dikembangkan dalam satu satuan program 

tertentu, satuan program tersebut dapat diartikan sebagai satu tahun 

pelajaran, satu semester, satu mata pelajaran atau lainnya.18 

 

 

18Rusmono. Strategi Pembelajaran Dengan Problem Based Learning itu Perlu. Bogor: 

Ghalia Indonesia, (2012). 
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2) Desain Modul 

Desain penulisan modul yang dimaksud adalah Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang telah disusun oleh guru. Di dalam RPP telah 

memuat strategi pembelajaran dan media yang digunakan, garis besar materi 

pembelajaran dan metode penelitian serta perangkatnya. Dalam penulisan 

modul belajar diawal dengan menyusun buram atau konsep modul. Modul 

yang dihasilkan dinyatakan sebagai buram sampai dengan selesainya proses 

validasi atau uji coba. 

3) Implementasi  

Implementasi modul dalam kegiatan belajar dilaksanakan sesuai dengan alur 

yang telah digariskan dalam modul. Bahan, alat, media dan lingkungan 

belajar yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran diupayakan dapat 

dipenuhi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Strategi pembelajaran 

dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan skenario yang telah ditetapkan. 

4) Penilaian  

Penilaian hasil belajar dimaksudkan untuk mengetahui tingkat penguasaan 

peserta didik setelah mempelajari seluruh materi yang ada dalam modul. 

Pelaksanaan penilaian mengikuti ketentuan yang telah dirumuskan dalam 

modul. Penilaian hasis belajar dilakukan menggunakan instrumen yang telah 

dirancang atau disiapkan pada saat penulisan modul. 

5) Evaluasi Dan Validasi 

Modul yang telah dan masih digunakan dalam kegiataan pembelajaran, 

secara priodik harus dilakukan evaluasi dan validasi. Evaluasi dimaksudkan 

adalah untuk mengetahui dan mengukur apakah implementasi pembelajaran 

dengan modul dapat dilaksanakan sesuai dengan desain pengembangannya. 

Sedangkan validasi merupakan proses untuk menguji kesesuaian modul 
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dengan koompetensi yang menjadi target belajar. Bila isi modul sesuai 

artinya efektif untuk mempelajari kompetensi yang menjadi target belajar, 

maka modul dinyatakan valid. 

6) Jaminan kualitas  

Untuk menjamin bahwa modul yang disusun telah memenuhi ketentuan-

ketentuan yang telah ditetapkan dalam pengembangan suatu modul, maka selama 

proses pembuatannya perlu dipantau untuk meyakinkan bahwa modul telah di 

susun sesuai dengan desain yang ditetapkan. Demikian pula modul yang 

dihasilkan perlu diuji apakah telah memenuhi setiap elemen mutu yang 

berpengaruh terhadap kualitas suatu modul.19 

6. Manfaat modul 

Modul memiliki beragam manfaat, yakni: 

a.  Bagi peserta didik modul bermanfaat, antara lain: 

1) Peserta didik memiliki kesempatan melatih diri belajar secara mandiri. 

2) Belajar menjadi lebih menarik karena dapat dipelajari diluar kelas dan diluar 

jam  pembelajaran. 

3) Berkesempatan mengekspresikan cara-cara belajar yang sesuai dengan 

kemampuan dan minatnya. 

4) Berkesempatan menguji kemampuan diri sendiri dengan mengerjakan latihan 

yang disajikan dalam modul. 

5) Mampu membelajarkan diri sendiri. 

6) mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berinteraksi langsung 

dengan lingkungan dan sumber belajar lainnya.  

 

 
19Rosnawati, R. Enam Tahapan Aktivitas Dalam Pembelajaran Matematika Untuk 

Mendayagunakan Berpikir Tingkat Tinggi Siswa. Prosiding Seminar Nasional. Yogyakarta 

Universitas Negri Yogyakarta, (2009). 



24 
 

 

 

b. Bagi guru, penyusunan modul bermanfaat karena;     

1) Mengurangi ketergantungan terhadap ketersediaan buku teks. 

2) Memperluas wawasan karena disusun dengan menggunakan berbagai 

referensi. 

3) Menambah khasanah pengetahuan dan pengalaman dalam menulis bahan ajar. 

4) Membangun komunikasi yang efektif antara dirinya dengan peserta didik 

karena pembelajaran tidak harus berjalan secara tatap muka. 

Menambah angka kredit jika dikumpulkan menjadi buku dan diterbitkan. 

d.   Kerangka Modul 

Adapun beberapa struktur modul yang dapat disusun sebagai barikut: 

1) Judul Modul 

Bagian ini berisi tentang nama modul dari suatu mata pelajaran tertentu 

2) Petunjuk umum 

Bagian ini memuat penjelasan tentang Langkah-langkah yang akan 

ditempuh dalam perkuliahan, meliputi: (1) Kompetensi dasar, (2) Pokok 

bahasan, (3) Indikator pencapaian, (4) Referensi (diisi petunjuk dosen 

tentang buku-buku referensi yang diperoleh), (5) Strategi pembelajaran 

(menjelaskan pendekatan, metode, Langkah yang dipergunakan dalam 

proses pembelajaran), (6) Lembar kegiatan pembelajaran, (7) Petunjuk bagi 

mahasiswa untuk memahami langkah-langkah dan materi perkuliahan, dan 

(8) Evaluasi.20  

3) Materi modul 

Bagian ini yaitu berisi penjelasan secara rinci tentang materi dalam modul. 

 

 
20 Nur, Mohamad. Model pembelajaran Berdasarkan Masalah. Surabaya: LPMP   Ditjen 

PMPTK Depdiknas, 2001. 
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7. Kelebihan dan Kelemahan Modul 

 Adapun kelebihan dari modul antara lain: 

a) Modul memberikan hubungan timbal balik sehingga dapat mengetahui 

kekurangan serta melaksanakan revisi. 

b) Modul mempunyai tujuan yang jelas, sehingga peserta didik belajar sesuai 

dengan tujuan pembelajaran. 

c) Modul dengan desain yang bagus dan menarik, serta dapat menjawab 

kebutuhan peserta didik yang menimbulkan motivasi belajar peserta didik. 

d) Modul bersifat fleksibel karena bahan ajar dapat dipelajari secara cepat 

dan berbeda perindividu. 

e) Saling membantu dapat terlaksana karena dengan modul persaingan dapat 

dikurangi antara belajardan pembelajaran. 

f) Perbaikan dapat dilaksanakan karena modul dapat dipelajari secara 

mandiri sehingga peserta didik bisa menemui kelemahannya dengan 

melakukan evaluasi yang telah disediakan. 

Adapun kelemahan modul antara lain: 

1) Waktu pembelajaran yang telah ditentukan dalam kurikulum membatasi 

waktu belajar peserta didik untuk menyelesaikan suatu paket belajar ketika 

peserta didik yang pada seharusnya bebas mengatur waktu pembelajaran. 

2) Biaya relative besar untuk menyusun dan menggandakan modul.21 

Bersadarkan beberapa paparan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

bahan ajar berupa modul ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Dimana 

kelebihannya yaitu terletak pada kamenarikan desain dan Fleksibel yang dimana 

akan mempermudah dalam menerima materi yang disampaikan atau disajikan. 

Dan adapun kelemahannya yaitu dimana keterbatasan waktu dan biaya yang 

 

 21Atika Dwi Evitasari, Self-Surriciency Optimization Of Students Learning Through 

Module, Jurnal Coference Series, Vol. 1 No. 2(Oktober, 2018), h.72. 
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dikeluarkan yang akan menjadi petimbangan bagi peneliti yang akan 

mengembangkan bahan ajar berupa modul ini. 

B. Model Pembelajaran Problem Based Learning 

1. Pengertian Problem Based Learning (PBL) 

Problem based learning atau pembelajaran berbasid masalah memusatkan 

pada masalah kehidupan yang bermakna bagi siswa, sehingga dalam pembelajaran 

di sekolah siswa tidak sekedar mendengarkan ceramah guru. Strategi 

pembelajaran problem based learning menawarkan ke bebasan bagi siswa untuk 

berpikir dalam proses belajar mengajar. Pengertian “masalah” dalam strategi 

pembelajaran dengan PBL adalah kesengajangan antara situasi nyata dan kondisi 

yang diharapkan, atau antara kenyataan yang terjadi dengan apa yang 

diharapkan.22 

Model pembelajaran PBL dipandang relavan untuk menghadirkan suasana 

nyata dalam proses pembelajaran. Menurut Trianto sebagaimana dikutip Sujiono 

bahwa PBL merupakan suatu model pembelajaran yang didasarkan pada 

permasalahan yang membutuhkan penyelidikan autentik yakni penyelidikan yang 

membutuhkan penyelesaian nyata dari permasalahan yang nyata. 

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

berbasis masalah adalah model pembelajaran yang berbasis pada masalah dalam 

kehidupan sehari-hari yang kemudian akan dicari pemecahan masalahnya melalui 

kegiatan penyelidikan. Kegiatan penyelidikan ini yaitu bertujuan untuk membantu 

siswa mengembangkan keterampilan berpikir dalam memecahkan suatu 

permasalahan. Menurut Baron sebagaimana dikutip Rusmono, bahwa ciri-ciri 

strategi PBL adalah (1) menggunakan permasalahan dalam dunia nyata, (2) 

pembelajaran dipusatkan pada penyelesaian masalah, (3) tujuan pembelajaran 

 

22 Prastowo, A. Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif.  Yogyakarta: GAVA 

MEDIA, (2012). 
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ditentukan oleh siswa, dan (4) guru berperan sebagai fasilitator. Kemudian 

“masalah” yang digunakan menurutnya harus relavan dengan tujuan 

pembelajaran, mutakhir dan menarik, berdasarkan informasi yang luas, terbentuk 

secara konsisten dengan masalah lain.23 

Sedangkan karakteristik siswa yang belajar dengan strategi pembelajaran 

dengan model PBL adalah: (1) hadir dan aktif dalam semua pertemuan, (2) 

memiliki pengetahuan tentang proses PBL, (3) memiliki komitmen terhadap 

pembelajaran berpusat pada siswa atau pembelajaran yang disarankan oleh siswa, 

(4) aktif berpartisipasi dalam diskusi dan berpikir kritis sambil memberi 

konstribusi pada lingkungan yang bersahabat dan tidak mengintimidasi, (5) 

mempunyai kemampuan untuk melakukan eveluasi konstruktif terhadap diri 

sendiri, kelompok, dan tutor. 

Strategi pembelajaran dengan model PBL, yang lebih dipentingkan adalah 

dari segi proses dan tidak hanya sekedar hasil belajar saja. Jika proses belajar 

dapat berlangsung dengan maksimal, dengan demikian hasil belajar yang 

diperoleh juga akan maksimal.24  

2. Kemampuan Berpikir Kritis 

a. Pengertian Berpikir Kritis 

Berpikir kritis adalah salah satu sasaran dalam proses pembelajaran yaitu 

meningkatkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis. Berpikir kritis tidaklah 

mudah seperti halnya menghafal karena berpikir kritis kita harus menggabungkan 

kata-kata yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi. Menurut Mustaji 

sebagaimana dikutip Sujiono (2014) bahwa berpikir kritis adalah berpikir secara 

 
23Prayogi, Muhali. Pengambangan model pembelajaran aktif basis inkuiri (ABI) untuk 

mengembangkan keterampilan berpikir kritis mahasiswa. Diakses dari http:// e – journal PKPSM 

IKIP Mataram, 27 Februari (2017). 
24Rosnawati, R. Enam Tahapan Aktivitas Dalam Pembelajaran Matematika Untuk 

Mendayagunakan Berpikir Tingkat Tinggi Siswa. Prosiding Seminar Nasional. Yogyakarta 

Universitas Negri Yogyakarta, (2009). 
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beralasan dan refleksi dengan menekankan perbuatan keputusan tentang apa yang 

harus dipercayai atau dilakukan. Dan proses berpikir kritis merupakan 

keterbukaan pikiran, kerendahan hati, dan kesabaran.25z 

b. Tahapan Berpikir Kritis Dalam Pendidikan 

1) Menggali informasi 

Masalah yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga menuntut siswa untuk 

melakukan inestigasi konteks, sebab tidak semua informasi diberikan secara 

eksplisit. 

2) Mengajukan dugaan 

Siswa yang mengajukan dugaan penyelesaian masalah, beberapa siswa 

dalam kelompok mengajukan beberapa penyelesaian. 

3) Melakukan inkuiri 

Prose inkuiri, adalah individu untuk mengajukan pertanyaan dan mencari 

informasi yang cukup dengan mengkaji dan menganalisis informasi tadi 

untuk menjawab pertanyaan yang di munculkan. 

4) Membuat konjektur/hipotesi 

Siswa membuat hipotesis yang dihasilkan berdasarkan pengamatan atau 

eksplorasi, percobaan, namun belum dibuktikan kebenarannya secara formal 

adalah suatu bentuk simpulan secara umum, tetapi tidak formal. 

5) Menarik alternativ 

Siswa harus dapat mencari alternativ jawaban atas masalah-masalah yang 

ditemukan selama proses inkuiri. 

 

 

 
25Sujiono, Pengambangan Modul IPA Terpadu Berbasis PBL Tema Gerak UNtuk 

Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa. Diakses dari http:// pasca. Tp. ac. id / site / 

pengembangan – modul – IPA – terpadu – berbasis – PBL diakses( 4 november 2014). 
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6) Menarik kesimpulan 

Siswa melihat kembali persoalan yang harus diselesaikan dan membuat 

kesimpulan.26 

3. Kemampuan Berpikir Kreatif 

 Berpikir kreatif dan berpikir kritis merupakan perwujudan berpikir tinggi 

(hinger order thingking). Berpikir kreatif menjadikan seseorang mampu melihat 

persoalan dari berbagai sudut pandang, dan mampu melahirkan bantak gagasan. 

Kreativitas merupakan usaha memikirkan suatu atau kemampuan seseorang untuk 

melahirkan sesuatu yang baru baik berupa gagasan maupun karya nyata yang 

relativ berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya.  

Menurut Munandar, bahwa kreativitas dapat dipandang sebagai produk 

dari hasil pemikiran atau perilaku manusia dan sebagai proses pemikiran berbagai 

gagasan dalam menghadapi suatu persoalan atau masalah. Kreativitas juga dapat 

dipandang sebagai proses bermain dengan gagasan-gagasan atau unsur dalam 

pikiran, sehingga merupakan suatu kegiatan yang penuh tantangan bagi siswa 

yang kreatif. Berpikir kreatif memerlukan keaktifan siswa dalam belajar sains, 

yang berlawanan dengan pembelajaran tradisional yang hanya mendengarkan 

ceramah dari guru. Unsur kreatif di perlukan dalam proses berpikir untuk 

menyelesaikan masalah. Semakin kreatif seseorang, maka semakin banyak 

alternatif solusi untuk menyelesaikan masalahnya.27 

Berpikir kreatif merupakan perwujudan dari berpikir tingkat tinggi (HOTS). 

Kemampuan berpikir kreatif dapat juga dipandang sebagai suatu kegiatan atau 

proses yang digunakan ketika seorang individu mendatangkan atau memunculkan 

 

26Prastowo, A. Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif.  Yogyakarta: GAVA 

MEDIA, (2012). 

27Dennis, Fitryan. Berpikir Kreatif. Jakarta: Esensi, (2009). 
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suatu ide baru. Seperti yang diungkapkan oleh Coleman dan Mammen, bahwa 

berpikir kreatif merupakan cara berpikir yang menghasilkan sesuatu yang baru 

dalam konsep, pengertian, penemuan, karya seni. Setiap siswa harus memiliiki 

kemampuan berpikir yang berbeda-beda terhadap ilmu pengetahuan. Ada lima 

indikator kemampuan berpikir kreatif, yaitu: (1) fluenci (kemampuan 

menghasilkan banyak ide), (2) flexibility (kemampuan menghasilkan ide-ide yang 

bervariasi), (3) originality (kemampuan menghasilkan ide baru atau ide yang 

sebelumnya tidak ada), (4) elaborasi (kemampuan mengembangkan atau 

menambah ide-ide sehingga dihasilkan ide yang rinci atau detail), (5) 

keterampilan mengevaluasi. Kelima ciri tersebut dapat diperinci sebagai berikut 

1. Fluency (keterampilan berpikir lancar) 

Ciri-ciri fluency atau keterampilan berpikir lancar yaitu siswa mampu 

menemukan banyak gagasan, jawaban, atau penyelesaian masalah ketika 

dihadapkan dalam suatu permasalahan. Siswa yang mempunyai keterampilan 

berpikir lancar mampu memberikan banyak cara atau saran untuk melakukan 

berbagai hal, tidak terpaku pada satu sara atau selalu memiliki lebih dari satu 

jawaban atau penyelesaian. 

2. Flexibility (keterampilan berpikir luas) 

Flexibility atau keterampilan berpikir luas memiliki ciri-ciri sebagi barikut: 

(1) siswa mampu menghasilkan gagasan, jawaban, atau pertanyaan yang 

bervariasi, (2) siswa dapat melihat masalah dari sudut pandang berbeda sehingga 

mampu mencari banyak alternatif atau arah yang berbeda-beda, (3) siswa mampu 

mengubah cara pendekatan atau pemikiran. Indikator dari ciri-ciri keterampilan 

berpikir luas dapat terlihat pada perilaku siswa yang memberikan anekaragam 

penggunaan dan penafsiran tidak lazim terhadap terhadap suatu gambar, cerita 

atau masalah. 
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3. Originality (kemampuan berpikir orisional) 

Ciri-cirinya sebagai berikut: (1) siswa mampu melahirkan ungkapan yang 

baru dan unik, (2) siswa lebih suka melakukan cara-cara yang tak lazim untuk 

mengungkapkan diri, (3) siswa mampu membuat kombinasi-kombinasi tidak 

lazim dari bagian-bagian atau unsur-unsur. Indikator dari ciri-ciri dari kemampuan 

berpikir orisional dapat terlihat pada perilaku siswa yang lebih memilih cara 

berpikir lain dari pada yang lain sehingga mampu memikirkan masalah-masalah 

unik atau berbeda dari biasanya. 

4. Elaboration (keterampilan berperinci) 

Ciri-cinya yaitu: (1) siswa mampu memperkaya dan mengembangkan 

suatu gagasan atau produk, (2) siswa mampu menambah atau merinci detail-detail 

dari suatu objek, gagasan atau situasi sehingga menjadi lebih menarik. Indokator 

dari ciri-ciri elaboration dapat terlihat pada perilaku siswa yang mencari arti lebih 

mendalam terhadap jawaban atau pemecahan masalah dengan melakukan 

langkah-langkah terperinci. 

5. Keterampilan mengevaluasi 

Ciri-ciri dari keterampilan mengevaluasi atau menilai yaitu siswa mampu 

menentukan patokan penilaian terhadap diri sendiri dan menentukan apakah suatu 

pernyataan benar, suatu rencana sehat atau suatu tindakan bijaksana sehingga 

mampu mengambil keputusan terhadap situasi yang terbuka.28 

 

 

 

 

 

28Rosnawati, R. Enam Tahapan Aktivitas Dalam Pembelajaran Matematika Untuk 

Mendayagunakan Berpikir Tingkat Tinggi Siswa. Prosiding Seminar Nasional. Yogyakarta 

Universitas Negri Yogyakarta, (2009). 
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C. Kemampuan Metakognitif 

1. Pengertian Kemampuan Metakognitif 

Metakognitif adalah untuk menyadarkan seseorang dalam menentukan 

kemampuan belajar dan menilai kesukaran dari suatu masalah, untuk menentukan 

kemampuan, mengamati, dari tingkat pemahaman dirinya, karna dengan 

kemampuan bisa menggunakan berbagai informasi untuk mencapai suatu tujuan, 

dan kemampuan menilai kemajuan pembelajaran sendiri. Adapun pendapat 

Flavell mengenai metakognitif, mengungkapkan bahwa metakognitif mencakup 

tiga macam pengetahuan, yaitu pengetahuan tentang strategi, pengetahuan tentang 

tugas kognitif, dan pengetahuan diri.29 

a. Pengetahuan Strategi 

Pengetahuan strategi adalah pengetahuan pada strategi umum untuk belajar, 

berpikir, dan memecahkan masalah. Pengetaguan strategi juga meliputi 

pengetahuan tentang berbagai strategi yang mungkin digunakan oleh siswa untu 

menghafal materi, untuk memperoleh makna dari bacaan dan untuk memahami 

apa yang mereka dengar di kelas atau apa yang mereka baca dalam buku dan 

materi pembelajaran lainnya. Demikian pula, siswa yang tahu tentang strategi 

belajar yang berbeda lebih cenderung untuk menggunakannya ketika belajar. 

Anderson dan KrathWohl (2010). Contoh-contoh pengetahuan strategi adalah 

sebagai berikut: 

1) Pengetahuan bahwa mengulang-ulang informasi merupakan salah satu cara 

untuk mengingat informasi. 

2) Pengetahuan untuk merencanakan strategi seperti merumuskan tujuan 

membaca, pengetahuan tentang strategi pemahaman-pemonitoran seperti 

menguji diri sendiri. Setelah materi dari guru di sekolah, kemudian di rumah 

 
29Endang Indarini dkk, Pengetahuan Metakognitif Untuk Pendidik Dan Peserta Didik. Satya 

Widya, 29, No. 1 (Juni 2013). H. 40-46 
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siswa membaca ulang materi tersebut dan membuat catatan hal-hal apa saja 

yang sudah dipahami dan mencatat hal-hal yang belum dipahami untukk 

ditanyakan pada guru pada pertemuan selanjutnya. 

3) Pengetahuan tentang analisis alat-alat tujuan seperti metode heuristic untuk 

menyelesaikan masalah. 

b. Pengetahuan Tentang Tugas-Tugas Kognitif 

Pengetahuan tentang tugas-tugas kognitif menjelaskan bahwa tugas belajar 

yang berbeda bisa dikatakan sulit, bisa juga dikatakan kurang sulit oleh siswa 

tertentu sesuai dengaan kemampuan kognitif siswa dan situasi belajar.  Anderson 

dan Krathwohl (2010), contoh pengetahuan tentang tugas-tugas kognitif, yang 

meliputi pengetahuan kontekstual dan kondisional adalah sebagai berikut: 

1) Pengetahuan bahwa tugas mengingat Kembali (soal jawaban singkat), 

berbeda dengan tugas mengenali (soal pilihan ganda) yang pada umumnya 

lebih banyak menuntut kerja sistem memori.  

2) Pengetahuan bahwa metode heuristic penyelesaian masalah sangat 

bermanfaat ketika siswa tidak mempunyai pengetahuan dalam bidang 

tertentu. Ketika siswa tidak mengetahui bagaimana terjadinya siang dan 

malam, siswa akan mencari tahu “apa” itu siang dan malam dan 

“bagaimana” siang dan malam bisa terjadi.30 

c. Pengetahuan Diri 

Pengetahuan diri adalah komponen penting dalam pengetahuan metakogitif 

Flavell (Pintrich, 2002). Pengetahuan diri ini mencakup pengetahuan mengenai 

kekuatan dan kelemahan seseorang. Misalnya, seorang siswa yang tahu bahwa dia 

lebih bisa mengerjakan tes berupa pilihan ganda disbanding ter berupa essay 

 
30W Leorin, Anderson Dan R David, Kratwohl. Kerangka Landasan Untuk Pembelajaran, 

Pengeajaran Dan Asesmen- Revisi Taksonomi Pendidikan Bloom. Yogyakarta: Purtasa Pelajar 

(2010) 



34 
 

 

 

memiliki beberapa pengetahuan metakognitif tentang dirinya. Oleh karena itu 

pengetahuan diri berkaitan erat dengan kesadaran sendir. 

 Metakognitif juga mampu menyadarkan berpikir tentang apa yang dia 

ketahui dan apa yang tidak ia ketahui. Sehingga dalam konteks pembelajaran ini 

siswa mampu mengetahui bagaimana untuk belajar dan mengetahui kemampuan 

dan modalitas belajar yang ia miliki dan dengan itu bisa mengetahui strategi 

belajar yang terbaik untuk belajar yang efektif. Metakognitif ini juga mampu 

membawa kesadaran seseorang tentang proses berpikir sendiri serta hal-hal yang 

lain yang bekaitan dengan itu. Sebagai contohnya yaitu ketika seseorang 

dikatakan menggunakan metakognisi ketika ia mampu menyadari bahwa dirinya 

lebih sulit untuk mempelajari suatu materi tertentu dibandingkan materi lainnya. 

Pengetahuan metakognitif merupakan dimensi baru dari revisi dilakukan 

Kratwohl dan Anderson, taksonomi menjadi dua dimensi yaitu dimensi kognitif 

dan dimensi pengetahuan. Dimensi proses kognitif terdiri dari: (1) mengingat 

(remember), (2) memahami (understand), (3) mengampikasikan (apply), (4) 

menganaisis, (5) mengevaluasi, (6) mencipta. Sedangkangkat dimensi 

pengetahuan terdiri dari: (1) Faktual, (2) Konseptual, (3) Prosedural, (4) 

metakognitif. pengetahuan metakognitif berperan penting dalam pembelajaran, ini 

merupakan sesuatu yang baru saja muncul dan banyak dibutuhkan. Pengetahuan 

Metakognitif memiliki komponen penting di dalamnya yaitu Pengetahuan strategi 

merujuk kepada pengetahuan strategi pada belajar dan berpikir. Pengetahuan akan 

tugas mereka dan konteks mereka menyajikan kembali pengetahuan tentang 

perbedaan macam-macam tugas kognitif seperti kelas dan aturan budaya. 

Terakhir, pengetahuan diri merupakan komponen penting dari pengetahuan 

metakognitif pada umumnya yang terdaftar secara pasti untuk pembelajaran 
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siswa, secara eksplisit pengajaran pengetahuan metakognitif berguna untuk 

memfasilitasi perkembangan yang dibutuhkan.31 

2. Implementasi terhadap kemampuan metakognitif 

Dalam suatu pembelajaran, guru perlu mengembangkan kemampuan siswa 

untuk menyelesaikan suatu masalah, yang bisa memungkinkan siswa untuk 

mengembangkan pola pikirnya sesuai dengan minat dan kemampuan masing-

masing siswa, karna dari kemampuan berpikirnya itulah ia mampu berpikir secara 

efektif dan lebih mengembangkan kemampuannya kemetakognitif. Dengan cara 

ini mengharusan peserta didik menghafal fakta-fakta, tetapi mendorong peserta 

didik untuk berkontruksi pengetahuan dalam pikiran mereka sendiri.32 

Metakognitif juga merupakan kesadaran seseorang tentang ia belajar, 

kemampuan untuk menilai kesukaran suatu masalah, kemampuan untuk 

mengamati tingkat pemahaman dirinya, kemampuan menggunakan berbagai 

informasi untuk mencapai tujuan, dan kemampuan menilai kemajuan 

pembelajaran sendiri. Metakognitif adalah kesadaran berpikir tentang apa yang 

diketahui dan apa yang tidak diketahui. Dalam konteks pembelajaran, siswa 

mengetahui bagaimana untuk belajar, mengetahui kemampuan dan modalitas 

belajar yang dimiliki, dan mengetahui strategi belajar terbaik untuk belajar efektif. 

Metakognitif didefinisikan sebagai kesadaran seseorang tentang proses 

berpikirnya sendiri serta hal-hal lain yang berkaitan dengan itu. Sebagaimana 

contoh, seseorang dikatakan menggunakan metakoknisi ketika ia mampu 

menyadari bahwa dirinya lebih sulit untuk mempelajari suatu materi tertentu 

dibandingkan materi lain. 

 

 
31R Paul, Pintrich. The Role of Metacognitive Knowledge in Learning, Teaching, and 

Assessing. Ohio: College of Education, The Ohio State University (2002) 

32Wahyu Lestari dkk, pendekaatan open-ended terhadap kemampuan metakognitif siswa. 

At-Talim 5, no. 2, (Juni 2019). h. 99-101. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian dan 

pengembangan atau biasa disebut dengan istilah Research Development (R&D) 

Menurut Sugiyono, model penelitian dan pengembangan atau Research and 

Development adalah model penelitian yang digunakan untuk mendapatkan hasil 

produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. 

Produk yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah modul 

berbasis problem based learning untuk peserta didik kelas VI SDN Impres Pusu 

Kab. Bima pokok bahasan gerak pada benda. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SDN Inpres Pusu, terletak di Jln. 

Lintas Sondo, Kec. Langgudu Kab. Bima 

B. Prosedur Pengembangan  

Dalam mengembangkan bahan ajar berupa modul, diperlukan suatu model 

pengembangan yang tepat. Dalam penelitian ini, model pengembangan yang di 

gunakan adalah model ADDIE (analysis, design, development, implementasi, and 

evaluation) karena langkah yang digunakan lebih sistematis dan lebih jelas. 

Model ini dapat digunakan untuk berbagai macam bentuk pengembangan prooduk 

seperti model, strategi pembelajara, metode pembelajaran. Model ADDIE 

dikembangkan oleh Dick and Cary pada tahun 1996 untuk merancang sistem 

pebelajaran. Adapun tahapan yang ditempuh dalam model pengembangan 

ADDIE, terdiri dari lima tahap yaitu tahap analisis, tahap perancangan, tahap 

pengembangan, tahap implementasi, dan tahap evaluasi. 
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Desain penelitian ini digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Langkah-langkah Metode Research and Development (R&D) 

1. Tahap analisis (Analysis) 

Pada tahap ini, kegiatan siswa adalah menganalisis perlunya pengembangan 

modul pembelajaran baru dan menganalisis kelayakan dan syarat-syarat 

pengembangan modul pembelajaran baru. Pengembangan modul pembelajaran 

baru diawali oleh adanya masalah dalam modul pembelajaran yang sudah 

diterapkan. Masalah dapat terjadi karena modul pembelajaran yang ada sekarang 

sudah tidak relavan dengan kebutuhan sasaran, lingkungan belajar, teknologi, 

karakterisitik peserta didik, dan sebagainya. 

Selain analisis masalah perlunya pengembangan media pembelajaran baru, 

peneliti juga perlu menganalisis kelayakan dan syarat-syarat pengembangan 

modul pembelajaran baru tersebut. 

2. Tahap Perancangan (Design) 

Dalam perancangan modul pembelajaran dimulai dari menetapkan tujuan 

belajar, merancang skenario atau kegiatan belajar mengajar. Merancang perangkat 

pembelajaran, merancang materi pembelajaran, dan alat evaluasi hasil belajar. 
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rancangan ini masih bersifat konseptual dan akan mendasari proses 

pengembangan berikutnya. 

3. Tahap Pengembangan (Development) 

Development dalam model ADDIE bersisi kegiatan realisasi rancangan 

produk. Dalam tahap perancangan, telah disusun kerangka konseptual penerapan 

media pembelajaran baru. Dalam tahap pengembangan, kerangka yang masih 

konseptual tersebut direalisasikan menjadi produk yang siap diimplementasikan. 

4. Tahap Implementasi (Implementation) 

Pada tahap ini diimplementasikan rancangan yang telah dikembangkan pada 

situasi yang nyata yaitu dikelas. Selama implementasi, rancangan media yang 

telah dikembangkan diterapkan pada kondisi yang sebenarnya. 

5. Tahap Evaluasi (Evaluation) 

Hasil evaluasi digunakan untuk memberi umpan balik kepada pihak 

pengguna modul. Revisi dibuat sesuai dengan hasil evaluasi untuk kebutuhan 

yang belum dapat dipenuhi oleh modul baru tersebut.33 

C. Desain Penilaian produk  

1. Desain penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain 

pengembangan ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation and 

Evaluationt) atau Analisis, Perancangan, Pengembangan, Penerapan, dan Evaluasi 

yang tahapanya sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. 

2. Subjek Penilaian Produk 

Subjek penilaian produk dari penelitian ini adalah bahan ajar berupa modul 

pada pokok materi gerak pada benda kelas VI SDN Inpres Pusu. Penilaian produk 

ini diperoleh melalui 2 kelompok responden. Responden pertama yaitu ahli IPA 

 
33Endang Mulyatiningsih, Riset Terapan (Yogyakarta: UNY Press, 2012), h. 184-185. 
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dan ahli desain, sedangkan responden kedua adalah peserta didik kelas VI SDN 

Inpres Pusu. 

3. Instrumen penilaian produk 

Metode yang dipakai untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah 

metode angket dan observasi. Angket yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

angket validasi modul dan angket respon siswa. observasi yang dilakukan 

merupakan observasi terstruktur, yaitu observasi yang telah dirancang secara 

sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan, dan di mana tempatnya. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Kuesioner/angket 

Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawab.34 Karna angket digunakan untuk menilai tingkat kevalidan dari 

modul tersebut. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan 

untuk mengumpulkan data keefektifan instrumen.  

2. Lembar Observasi  

Menurut Creswell, yang dikutip oleh Sugiyono dalam bukunya yang 

berjudul Metode Penelitian Pendidikan (Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R 

& D). Observasi merupakan proses untuk memperoleh data tangan pertama 

dengan mengamati objek, atau proses kerja dari produk di tempat pada saat 

dilakukan penelitian.35 Observasi atau pengamatan dilakukan dengan mengamati 

kejadian atau gejala-gejala yang ada pada diri seseorang. Observasi dilakukan 

 

34Sulaiman Saat Dan Sitti Mania, Pengentar Metode Penelitian Pandua Bagi Penelitian 

Pemula (cet, Ket-2; Gowa: Pusaka Almaida, 2020), h. 91. 

35Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendidikan Kuntitatif, Kualitatif dan R & D), 

(Cet, 1; Bandung: Alfabeta, 2015). H, 248. 
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untuk mengamati siswa dalam proses pembelajaran IPA di kelas VI menggunakan 

bahan ajar berupa modul yang berbasis masalah, ketertarikan dan reaksi siswa 

terhadap modul sangat pentik untuk diamati, agar dapat dijadikan pedoman dalam 

melakukan perbaikan dan penyempurnaan modul. Karna lembar observasi 

digunakan untuk mengamati kegiatan proses pembelajaran dengan menggunakan 

modul. 

E. Intrumen Penelitian 

Menurut Arikunto instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang 

dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar 

kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.36 Jadi, instrumen 

penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan 

informasi mengenai hal yang sedang diteliti seperti catatan, handphonen, dan 

pulpen alat perekam dan kamera.37 

1. Instrumen Uji Produk 

Instrumen uji produk adalah lembar validasi modul. Lembar validasi modul 

digunakan untuk memperoleh informasi tentang kualitas bahan pembelajaran 

berdasarkan penilaian para validator ahli. Ada dua macam lembar validasi yang 

digunakan yaitu lembar validasi materi atau konten modul dan lembar validasi 

desain. Informasi yang diperoleh melalui instrumen ini digunakan sebagai 

masukan dalam merevisi modul yang telah dikembangkan hingga menghasilkan 

produk akhir yang valid. 

 

 

 

36Suharsimi arikunto, prosedur penelitian suatu pendekatan praktis, (Jakarta: rineka cipta 

2000), h. 134.  

37Widoyoko, Eko p. Teknik Penyusunan Instrument Penelitian. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, (2012). 
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2. Instrumen keefektifan 

Penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen berupa observasi dan 

angket. Berikut ini adalah penjelasannya: 

a. Kuesioner/angket 

Angket atau kuesioner digunakan untuk mengetahui validitas dari produk 

yang telah dikembangkan. Angket inilah yang akan diberikan kepada para 

validator dan siswa, sehingga instrumen yang digunakan juga berupa angket 

dalam bentuk chek list. Kriterial dari masing-masing penilaian adalah sebagai 

berikut: Kriterial skala penilaian dapat dilihat pada tabel 3.2 

Tabel 3.2 Kriteria Skala Penilaian38 

No. Skor Keterangan 

1. Skor 5 Sangat setuju/selalu/sangat positif/sangat layak/sangat baik 

2. Skor 4 Setuju/baik/sering/positif/sesuai/mudah/layak 

3. Skor 3 Ragu-ragu/kadang-kadang/netral/cukup setuju/cukup 

baik/cukup sesuai/cukup mudah/cukup menarik/cukup layak 

4. Skor 2 Tidak setuju/hampir tidak pernah/negatif/kurang 

setuju/kurang baik/kurang sesuai/kurang menarik/kurang 

paham/kurang layak 

5. Skor 1 Sangat tidak setuju/sangat kurang baik/sangat kurang 

sesuai/sangat kurang menarik/sangat kurang paham/sangat 

kurang layak. 

 

Angket digunakan untuk validasi modul pembelajaran yang akan diujikan 

dan untuk menilai berapa poin mengenai ketepatan, kesesuain materi ataupun 

daya tarik yang ada di modul. Hal ini bertujuan untuk mengetahui keterbatasan 

 
38Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Yogyakarta: Rineka 

Cipta, 2006), h. 151. 
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yang ada pada modul pembelajaran yang dikembangkan, sehingga peneliti dapat 

memperbaiki produk tersebut. Angket disebarkan pada saat peneliti memasuki 

tahap uji coba produk. Angket akan diberikan kepada beberapa pihak, sebagai 

berikut: a) ahli materi, b) ahli media, c) ahli pembelajaran dan, d) siswa di kelas 

VI SD, untuk mengumpulkan beberapa penilaian mengenai modul pembelajaran 

yang dikembangkan serta daya tarik siswa mengenai penggunaan bahan ajar 

berupa modul pada saat pembelajaran. 

a. Angket untuk ahli materi 

Ahli materi bertugas memberikan penilaian dalam hal materi yang 

disertakan dalam modul yang sedang dikembangkan. 

Tabe; 3.3 Kisi-kisi Angket Validasi Ahli Materi 

No. Indikator No. Butir Jumla

h 

1 Kesesuaian dengan inti kompetensi dan 

kompetensi dasar 

1,2,3  

2 Kesesuaian dengan kemampuan siswa 6  

3 Kebenaran cakupan materi 7  

4 Kesesuaian penyampaian materi 4  

5 Kejelasan petunjuk penggunaan 5  

6 Kesesuaian penyempaian materi 

menggunakan modul 

10  

7 Keterlibatan siswa dalam pembelajaran 8  

8 Keterciptaan sikap positif siswa 9  

Jumlah  
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b. Angket untuk ahli media 

Angket pada penelitian pengembangan ini digunakan untuk mengumpulkan 

data dan untuk mengetahui penilaian dari pada ahli mengenai modul yang 

dikembangkan. Ahli media mempunyai tugas memberikan penilaian modul dalam 

keseluruhan, baik dari desain maupun materinnya. Masukan-masukan berupa 

komentar, kritik dan saran dari ahli akan dijadikan pertimbangan dalam merevisi 

dan memperbaiki modul   yang sedang dikembangkan. Kisi-kisi angket ahli media 

dapat dilihat pada tabel 3.4 

Table 3.4 Kisi-kisi Angket Ahli Media 

No. 
Indikator 

No. Butir Jumlah 

1 
Kemudahan bahan  

1  

2 
Kemenarikan media pembelajaran 

8, 18, 19  

3 
Komposisi warna 

16  

4 
Kekontrasan warna background dengan tulisan 

17  

5 
Kesesuaian ukuuran gambar 

12, 13,14, 15  

6 
Ketepatan ukuran tulisan pada modul 

9, 10, 11  

7 
Kepraktisan dalam penyimpanan 

2, 3  

8 
Kemudahan penggunaan modull 

3, 6, 7  

9 
Kejelasan petunjuk penggunaan 

4  

10 
Kesesuian modul dengan tingkat 

perkembangan siswa 
20  

11 
Kesesuaian modul dengan tujuan pembelajaran 

21  

12 
Keterlibatan siswa dalam penggunaan modul 

22  

13 
Ketepatan penggunaan modul pada materi 

“gerak pada benda” 
23  

 Jumlah 
         23 
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c. Angket untuk praktisi (guru kelas) 

Lembar angket selanjutnya untuk guru kelas. Pengembangan modul tersebut 

tidak lepas dari data-data yang telas diberikan oleh guru kelas sebelumnya 

mengenai analisis kebutuhan siswa dan guru tentang isi dari modul yang sedang 

dikembangkan. Kritik dan saran dari guru digunakan sebagai bahan untuk 

menyempurnakan produk yang dikembangkan. Adapun kisi-kisi lembar angket 

untuk guru, adalah sebagai berikut: kisi-kisi instrumen angket validasi 

pembelajaran dapat dilihat pada tabel 3.5 

Table 3.5 Kisi-kisi Istrumen Angket Validasi Pembelajaran 

No. Indikator 
No. Butir Jumlah 

1 Tingkat kemenarikan modul 
18, 19  

2 Kejelasan petunjuk modul 
4  

3 Komposisi warna  
16, 17  

4 Bentuk dan ukuran modul 
8, 15  

5 kemudahan dan penggunaan modul 
1, 2, 3  

6 Kemudahan warna dan ukuran tulisan serta 

gambar 
9, 10, 11, 12, 

13 dan 14 

 

7 Kebermanfaatan materi 
7  

8 Kepraktisan dalam penyimpanan 
8  

9 Tingkat kreativitas pembuatan modul 
5  

10 kesesuaian modul dengan materi dan tingkat 

perkembangan siswa 
22  

11 Kesesuaian modul dengaan materi 

menumbuhkan sikap positif pada siswa 
20  

12 Media dapat memotivasi siswa 
21  

13 Menunjang proses pembelajaran membaca 

dan memahami materi “gerak pada benda” 
23  

Jumlah 
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d. Angket untuk peserta didik 

Angket siswa sebagai responden yang nanti diharapkan dapat belajar dengan 

maksimal, melalui kehadiran modul pembelajaran baru yang sedang 

dikembangkan diminta memberikan penilaian, komentar berupa kritik dan saran. 

Kisi-kisi lembar angket untuk siswa, sebagai berikut: kisi-kisi instrumen angket 

siswa dapat dilihap pada tabel 3.6. 

Tabel 3.6 Kisi-kisi Instrumen Angket Siswa 

No. Indikator No. Butir Jumlah 

1 Tingkat kemenarikan modul 1  

2 Kepratisan dalam penyimpanan 12  

3 Kemudahan dalam penggunaan secara 

individu dan kelompok 

3  

4 Kemanfaatan modul 5  

5 Kejelasan petunjuk penggunaan modul 4  

6 Kejelasan aturan permainan dalam modul 6  

7 Komposisi warna dan desain modul 7  

8 Kejelasan gambar dan ukuran tulisan 11  

9 Dapat menunjang keberhasilan pembelajaran 

IPA pada tema “gerak pada benda” 

2, 13  

10 Menubuhkan minat belajar siswaa 8, 9  

11 Menumbuhkan sikap positif siswa 10  

Jumlah  13 
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b.  Lembar observasi  

Lembar observasi diberikan kepada guru untuk mengamati dan menilai 

bagaimana peneliti dan siswa melakukan pembelajaran dengan menggunakan 

bahan ajar berupa modul yang telah dikembangkan. Berikut ini, kisi-kisi observasi 

pelaksanaan pembelajaran. 

Tabel 3.7 Kisi-kisi Observasi Penggunaan Media dalam Pembelajaran. 

Aspek Indikator Ya Tidak 

 

 

 

Guru 

1. Guru paham penggunaan media   

2. Guru menguasai materi pembelajaran pada 

media 

  

3. Guru menjelaskan seluruh materi dalam media   

4. Guru menggunakan semua latihan soal pada 

media 

  

5. Guru menunjukkan keterampilan dalam 

penggunaan modul 

  

6. Guru menggunakan mdoul secara efektif dan 

efisien 

  

7. Guru melibatkan siswa dalam pemanfaatan 

modul 

  

 

 

 

Siswa 

1. Siswa semangat belajar menggunakan modul   

2. Siswa tertarik dengan modul yang digunakan   

3. Siswa serius memperhatikan materi dalam 

modul 

  

4. Siswa merespon penggunaan modul   

5. Siswa mengikuti semua kegiatan dalam 

penggunaan modul 

  

6. Siswa mampu menjawab latihan soal pada 

modul 
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F.  Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data pada penelitian ini berupa data deskriptif untuk 

mendapat nilai rata-rata persentase, Teknik analisis data untuk validasi modul 

berbasis PBL.39 Analisis data pada penelitian pengembangan model ADDIE 

terkait pengembangan modul yaitu menggunakan validitas angket ahli dan angket 

siswa. 

1. Istrumen Angket Validasi Ahli 

Pengembangan modul menggunakan instrumen angket validasi ahli, untuk 

menguji kelayakan suatu modul yang dikembangkan serta kesesuaian materi 

dengan kompentensi dasar dan kebutuhan siswa. Melalui angket, peneliti dapat 

mengetahui beberapa penilaian terkait kekurangan dan kebenaran yang ada. 

Pelaksanaan validasi ahli pada pengembangan bahan ajar menggunakan angket 

skala Linkert. Variabel yang diukur dapat dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Skala Linkert terdiri dari 5 kategori sebagai berikut: 

Tabel 3.8 Kriterial Tingkat Pencapaian dan Kualifikasi Para Ahli40 

Skor rata-rata (�̅� ) Kriteria 

3,25< �̅� ≤ 4,00 Sangat valid 

2,50< �̅� ≤ 3,25 Valid 

1,75< �̅� ≤ 2,50 Kurang valid 

1,00< �̅� ≤ 1,75 Sangat kurang valid 

Keterangan : 

�̅� :  Skor rata-rata 

∑𝑋:  Jumlah skor 

𝑁 :  Jumlah butir pertanyaan  

 

 
39Heni Setyiawati, Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berbasis Masalah Untuk 

Meningkatkan Keterampilan Proses Saint Siswa, Bioeduksasi 15, No. 1 April 2017, h. 34. 
40Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Yogyakarta: Rineka 

Cipta, 2010), h. 35. 



48 
 

 

 

2. Angket respon peserta didik 

Angke yang telah disebarkan ke siswa akan mendapatkan data mengenai 

penilaian keterterapan suatu modul pembelajaran yang digunakan penilaian dapat 

berupa respon siswa tersebut, peneliti menggunakan skala Guttman, skala ini 

memiliki dua jawaban/interval yang tegas dan memiliki skor berbeda. 

Pengembangan modul berbasis problem based learning kelas VI SD, penelitti 

menggunakan bentuk cheklist dengan jawaban tertinggi satu dan terendah nol 

                             Tabel 3.9 Skala Guttman41 

Keterangan Skor 

Ya 1 

Tidak 0 

Presentase tiap komponen yaitu sebagai berikut: 

P = 
∑𝑥

∑𝑥𝑖
× 100% 

Keterangan: 

P = presentase skor 

∑𝑥   = jumlah nilai jawaban responden suatu item 

∑𝑥𝑖  = jumlah skor ideal 

Seperti pada angket validasi ahli dan analisis angket siswa juga 

menggunakan skala 5 untuk tingkat pencapaian dan kualifikasi respon siswa: 

 

 

 

 

41Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Cer. 25; Bandung:Alfabeta, 2017), h. 134. 
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Tabel 4.1 Kriterial Tingkat Pencapaian dan Kualifikasi Para Ahli42 

Skor rata-rata (�̅� ) Kriteria 

3,25< �̅� ≤ 4,00 Sangat valid 

2,50< �̅� ≤ 3,25 Valid 

1,75< �̅� ≤ 2,50 Kurang valid 

1,00< �̅� ≤ 1,75 Sangat kurang valid 

Modul pembelajaran yang sedang dikembangkan mendapatkan respon 

positis dari siswa, apabila presentase yang diperoleh dari angket respon siswa 

lebih dari (≥) 2,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
42Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Yogyakarta: Rineka 

Cipta, 2010), h. 35. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kelayakan modul berbasis problem 

based learning yang dikembangkan sebagai suplemen sumber belajar IPA untuk 

siswa kelas VI SDN Inpres Pusu. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui kevalidan modul yang dikembangkan untuk meningkatkan 

kemampuan metakognitif siswa. hasil penelitian pengembangan modul berbasis 

PBL tema gerak pada benda untuk meningkatkan kemampuan metakognitif siswa 

meliputi hasil penilaian kelayakan modul, dan hasil tanggapan siswa terhadap 

modul. Hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut. 

1. Proses Pengembangan Modul Berbasis Problem Based Learning Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Metakognitif Peserta Didik Kelas VI SDN 

Inpres Pusu Kab Bima. 

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa pengembangan modul 

untuk memfasilitasi kemampuan metakognitif peserta didik berdasarkan model 

pengembangan ADDIE yang meliputi analisis (analiysis), desain/perancangan 

(design), pengembangan (development), implementasi (implementation), 

evaluasi/umpan balik (evaluation). Berikut ini akan dijelaskan hasil penelitian 

pada setiap tahap beserta penjelasannya masing-masing. 

a. Tahap Analisis (Analysis) 

Tahap analisis pada tahap ini dengan melakukan kegiatan analisis. Tujuan 

dari tahapan ini adalah menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat 

pembelajaran, yang diawali dengan analisi kebutuhan dan analisis tujuan dari 

batasan materi yang dikembangkan 
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Adapun tahap analisis ini dapat dilihat pada tabel 4.3. 

Tabel. 4.2 Tahap Analisis  

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 

Analysis 

Kegiatan yang 

dilakukan 

Hasil  Penelitian 

a. Analisis 

Kurikulum  

• Kurikulum yang digunakan Kurikulum 2013 

b. Analisis 

Materi 

•  Materi yang digunakan dalam pengembangan 

modul ini adalah gerak pada benda. 

c. Analisis 

Peserta Didik 

• Siswa masih berbincang-bincang dengan teman 

sebangkunya ketika proses belajar mengajar 

berlangsung. 

d. Analisis 

Konsep 

• Kompetensi Dasar : Menguasai teori dan 

aplikasi hubungan antara gaya dan gerak 

• Materi Pokok : Gerak pada benda 

e. Perumusan 

Tujuan 

Pembelajaran 

• Siswa dapat mengidentifikasi gaya dan gerak 

pada kehidupan sehari-hari dengan 

menggunakan modul pembelajaran berbasis 

masalah. 

• Siswa dapat menjelaskan hubungan antara gaya 

dan gerak 

• Siswa dapat menyebutkan pengaruh-pengaruh 

gaya terhadap gerak benda. 

 Setelah analisis masalah perlunya pengembangan media pembelajaran baru, 

peneliti juga perlu menganalisis kelayakan dan syarat-syarat pengembangan 

media pembelajaran baru. Oleh karena itu, perlu dibuat sebuah alternatif 

pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik, serta pembelajaran yang menarik 

dan menyenangkan akan terus diikuti oleh peserta didik. Sehingga pembelajaran 

tersebut terkesan aktif dan tidak hanya guru yang terlihat aktif dalam kegiatan 

pembelajaran tetapi juga peserta didik. Oleh karena itu, peneliti berpikir untuk 
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mengembangkan media pembelajaran baru berupa modul dan lebih alternatif dan 

menarik dan rasa ingin tahu peserta didik terhadap materi pembelajaran yang 

diajarkan.43 

1) Analisis karakteristik peserta didik  

Kegiatan menganalisis karakteristik peserta didik dalam pengembangan 

pembelajaran merupakan pendekatan yang menerima peserta didik apa adanya 

dan Menyusun sistem pembelajaran atas dasar keadaan peserta didik tersebut. 

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui detail kondisi peserta didik secara 

psikologis dan fisik yang akan dijadikan pedoman yang akan diujicobakan. Hasil 

analisis ini akan dijadikan pedoman untuk Menyusun dan mengembangkan 

modul. Karakteristik peserta didik yang akan dianalisis adalah karakter dari 

peserta didik. Hal ini di anggap penting dilakukan karena bertujuan mengetahui 

tingkat kemampuan peserta didik, motivasi peserta didik, dan aspek-aspek 

lainnya. Pada analisis ini, dilakukan pengkajian pada aspek-aspek untuk 

mengembangkan modul yang baik, yaitu modul yang memenuhi aspek kelayakan 

isi, aspek kelayakan bahasa, aspek kelayakan penyajian. Analisis ini juga 

mengacu pada analisis kurikulum dan analisis karakteristik peserta didik, 

dikarenakan analisis tersebut juga menjadi aspek-aspek pokok dalam 

pengembangan modul. Selain aspek-aspek modul, juga dianalisis pada 

pembelajaran berbasis BPL, sehingga akan diperoleh modul IPA berbasis problem 

based learning pada pokok materi gerak pada benda untuk peserta didik kelas VI 

SD.  

 

 

 
43Abay Rostika,“pengaruh penggunaan buku paket terhadap hasil belajar siswa 

SD”,MENDIDIK: Jurnal kajian pendidikan dan pengajaran, 2 No. 1, (April 2016), h. 56 
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b. Desain perancangan (Design) 

Tahap berikutnya yaitu tahap perancangan (design). Pada tahap ini peneliti 

mulai merancang modul dengan tema atau materi gerak pada benda di SDN Inpres 

pusu. Adapun beberapa tahapan dalam perancangan ini, yaitu: 

a) Pemilihan Format  

Hasil pemilihan format disesuaikan dengan sintaks pembelajaran 

pendidikan agama islam berorientasi metakognisi. Adapun  format yang 

digunakan dalam modul ini yaitu: menggunakan kertas HVS berwarna-warni 

dengan ukuran A4 (21 cm x 29,7 cm) dengan mengunakan jenis font times new 

rowman dan font lainnya, dengan ukuran yang bervariasi yaitu antara 12-16. Dan 

dengan menggunakan banyak varian warna dan gambar-gambar.  standar 

kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber 

bacaan, pemberian tugas dan penilaian. Sedangkan format bahan ajar dibuat 

berwarna, teratur, rapi, terstruktur sehingga dapat membuat peserta didik tertarik, 

termotivasi dan mudah dalam memahami pembelajaran atau belajar. 

b) Pembuatan Produk 

Tahap pertama yaitu membuat sampul yang sudah dirancang kemudian 

tahap kedua membuat isi bahan ajar yang strukturnya juga telah disesuaikan 

dengan struktur bahan ajar pada tahap perancangan 

(1) Rancangan sampul modul  

Pada tahap perancangan sampul bahan ajar ini, pertama yang  peneliti 

lakukan adalah mencari informasi dari berbagai sumber terkait bagaimana cara 

pembuatan sampul bahan ajar. Kedua, dengan melihat berbagai contoh sampul 

dari buku dan bahan ajar lainnya seperti modul, buku paket, LKS/LKPD, dan 

bahan ajar lainnya yang sebelumnya telah ada. Sehingga modul atau bahan ajar 

yang peneliti buat dapat menghasilkan rancangan yang bagus, lebih menarik 
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dengan berbagai kombinasi warna dan gambar-gambar yang sesuai, sehingga 

dapat membuat peserta didik tertarik dan senang melihat sampul dari produk 

tersebut sebelum melihat isi dari bahan ajar tersebut. 

(2) Rancangan isi modul 

Dalam tahap perancangan ini harus berbeda dengan bahan ajar atau buku 

paket yang biasanya digunakan, modul  dirampung dengan sedemikian 

menariknya dengan memberikan warna dan gambar-gambar yang berkombinasi 

dengan baik agar menghasilkan modul yang menarik dalam tiap pembahasan 

materinya, dan diharapkan dapat mempermudah peserta didik dalam memahami 

materi atau isi dari materi yang disajikan dalam pelajaran. Isi dari rancangan 

modul ini yaitu: Judul/cover, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, KI, KD, IPK 

dan tujuan pembelajaran, peta konsep, petunjuk penggunaan modul, materi inti 

atau pokok, penguraian atau urutan dari materi, umpan balik, evaluasi, 

rangkuman, uji kompetensi dan daftar pustaka. 

Tabel. 4.3 Tahap Design  

 

 

 

 

Tahap 

Design 

Kegiatan yang 

dilakukan 

Hasil peneltian 

a. Pemilihan 

Media 

• Menggunakan modul pembelajaran IPA berbasis 

masalah untuk meningkatkan kemampuan 

metakognitif siswa 

b. Pemilihan 

Format 

Metode yang digunakan: 

• PBL (Problem Based Learning) 

Sumber Belajar: 

• Buku IPA Kelas 6 

• Internet 

c. Rancangan 

Awal 

Rancangan awal produl, meliputi: 

• Cover 

• Kata Pengantar 
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• Daftar Isi 

• Petunjuk Penggunaan Modul 

• Tujuan Kegiatan Pembelajaran 

• Peta Konsep 

Pendahuluan: 

• Pengertian Gaya dan Gerak 

• Hubungan Gaya dengan Gerak 

Uraian Materi:  

• Kegiatan Pembelajaran 

• Uji Kompetensi 

• Evaluasi 

Penutup: 

• Rangkuman 

• Glosarium 

• Daftar Pustaka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

 

Tabel 4.4 Rancangan Modul  

  Rancangan Modul Keterangan  

 

         

 

Sampul Modul, tahapan ini adalah 

merancang judul sampul modul 

berdasarkan Kompetensi Dasar, 

Indikator pencapaian kompetensi dan 

materi pembelajaran 

 

         

 

Kata Pengantar, bagian ini berisi ucan 

syukur kepada Allah Swt, manfaat yang 

diperoleh ketika membaca modul dan 

ucapan terimakasih atas 

terselesaikannya modul 

 

         

 

 

Daftar Isi, bagian ini berisi informasi 

bagi pembaca mengenai tampilan 

nomor halaman isi dari modul 
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Peta Konsep, bagian ini berisi 

gambaran umum 

      

      

 

Pendahuluan, bagian ini berisi 

informasi tentang isi modul, dan 

gambaran isi materi ibadah haji 

 

 

 

 

Petunjuk Penggunaan Modul, bagian ini 

berisi tentang petunjuk-petunjuk dalam 

penggunaan modul agar lebih terarah 

dalam membaca modul ini 
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Tujuan Kegiatan Pembelajaran, bagian 

ini terdiri dari kompetensi dasar, 

indikator pencapaian kompetensi, dan 

tujuan pembelajaran yang diharapkan 

akan diketahui oleh peserta didik 

setelah proses pembelajaran 

         

           

Ayo Membaca dan Mengamati, bagian 

ini berisikan uraian materi yang akan 

dipelajari 

 

           

Ayo Mencoba, bagian ini berisi 

pertanyaan untuk menguji pengetahuan 

peserta didik terhadap materi yang di 

pelajari 

      

          

Rangkuman, berisi kesimpulan materi 

yang telah dipelajari secara keseluruhan 
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Daftar Pustaka, bagian ini berisi tentang 

daftar rujukan atau referensi yang 

digunakan sebagai rujukukan oleh 

peneliti dalam penyusunan modul 

sehingga jika pembaca ingin 

mengetahui lebih lanjut maka ia dapat 

mengakses referensi yang dijadikan 

acuan oleh peneliti. 

c) Pengembangan (development) 

Tahap pengembangan dilakukan dengan mengembangkan modul IPA 

berbasis problem based learning pada pokok pembelajaran gerak pada benda 

kelas VI SDN yang didasarkan pada validasi dosen ahli dan revisi produk tahap I 

dan revisi tahap II. Langkah-langkah pengembangan dideskripsikan sebagai 

berikut: 

Pengembangan modul yang meliputi: (a) produk berbentuk media cetak, (b) 

bagian-bagian modul yaitu, (1) sampul modul yang terdiri dari: a) judul, b) nama 

penyusun, c) model berbasis pbl, d) identitas modul, e) gambar pendukung. (2) isi 

modul yang terdiri dari: a) kata pengantar, b) daftar isi, c) pendahuluan, d) 

petunjuk penggunaan modul, e) modul terdiri dari: (1) isi modul, (2) judul topik, 

(3) sub topik, (4) tujuan pembelajaran, c) kegiatan pengantar. 

1) Validasi ahli 

Validasi atau penilaian para ahli adalah proses untuk memperoleh saran 

berbaikan terhadap modul dan istrumen yang dihasilkan dari tahap perancangan. 

Validasi dilakukan dengan menguji validitas desain modul oleh dosen ahli dan 

mendapat kritik dan saran dari validator terhadap modul yang dikembangkan. 

Peneliti memilih dua orang dosen Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 
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yang berpengalaman sebagai tim ahli atau validator yaitu validator I Prof. Dr. 

Muhammad Yaumi, M.Hum., M.A dan validator II  Dr. Safei, M.Si. 

Validasi yang dilakukan oleh tim ahli pada validasi modul adalah validasi 

materi, bahan ajar dan pelajaran. Melalui pertimbangan ahli ini diharapkan 

kualitas modul yang dikembangkan dapat teruji secara teoritis dan rasional, serta 

menarik dari segi tampilan fisik. Validasi ini dilakukan dengan mendatangi ahli 

untuk menilai dan memvalidasi produk yang dibuat dengan memperlihatkan 

rancangan desain. Para ahli diminta untuk menilainnya sehingga selanjutnya dapat 

diketahui kekurangan dan kelebihanya. 

2) Revisi modul dan hasil validasi  

(a) Validasi pertama 

Proses validasi pertama dilakukan dengan mengajukan rancangan awal 

modul IPA berbasis problem based learning pada pokok pembelajaran gerak pada 

benda yang telah dikembangkan pada validator. Kemudian modul tersebut 

diperiksa dan diberi beberapa masukan. Deskripsi yang diberikan oleh tim 

validator dapat dilihat pada lampiran. 

(b)  Validasi kedua 

Proses validasi kedua dilakukan dengan mengajukan hasil revisi dengan 

proses hasil validasi pertama kepada tim validator. Hasil validasi keduan ini 

berupa modul IPA berbasis problem based learning pada pokok pembelajaran 

gerak pada benda, lembar keterlaksanaan pembelajaran dan lembar angket respon 

peserta didik yang dikatakan valid. Deskripsi masukan yang diberikan oleh 

validator dapat dilihat pada lampiran. 
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(c)  Hasil validasi  

1)  Validasi ahli materi 

Tabel 4.4 Hasil Skor Validator Ahli Materi Sebelum Revisi 

No Indikator Penilaian 
Sebelum Revisi 

Skor Max Skor Hasil 

1 
Kesesuaian materi dengan kompetensi inti 

dan kompetensi dasar 
5 4 

2 Kemudahan dalam memahami materi 5 4 

3 Kejelasan penyajian petunjuk belajar 5 5 

4 
Kesesuaian materi dengan kebutuhan 

peserta didik 
5 5 

5 Kebermanfaatan materi pembelajaran 5 4 

6 
Keterlibatan peserta didik dalam 

pembelajaran 
5 4 

7 Keterciptaan sikap positif peserta didik 5 5 

8 Kesesuaian sikap positif peserta didik 5 5 

9 
Kesesuaian penyampaian materi 

menggunakan modul 
5 5 

Total 45 41 

Rata-rata 4.5 

Tabel 4.5 Hasil Skor Validator Ahli Materi Setelah Revisi 

No Indikator Penilaian 
Sesudah Revisi 

Skor Max Skor Hasil 

1 Kesesuaian materi dengan kompetensi inti 5 4 

2 Kompetensi dasar 5 5 

3 
Kesesuaian materi dengan tujuan 

pembelajaran  
5 4 

4 Kemudahan dalam memahami materi 5 5 

5 Kejelasan penyajian petunjuk belajar 5 4 

6 
Kesesuaian materi dengan kebutuhan 

peserta didik 
5 5 
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7 Kebermanfaatan materi pembelajaran 5 5 

8 
Keterlibatan peserta didik dalam 

pembelajaran 
5 5 

9 Keterciptaan sikap positif peserta didik 5 5 

10 Kesesuaian cakupan materi 5 5 

11 
Kesesuaian penyampaian materi 

menggunakan modul 
5 5 

Total 55 52 

Rata-rata 4.72 

Hasil penilaian ahli materi yang diperoleh dari validator sebelum revisi 

dan sesudah revisi dengan rata-rata nilai 4.5 dan 4.72. Perubahan skor hasil pada 

validasi tahap pertama dan kedua terjadi karena penambahan indikator pada 

validasi tahap kedua yaitu dari skor maksimal 45 menjadi 55. Berdasarkan tingkat 

pencapaian dan kualifikasi para ahli maka modul masuk ke dalam kriteria sangat 

layak atau sangat valid untuk diujicobakan sesuai dengan saran dan revisi. 

Tabel 4.7 Validator Terhadap Bahan Ajar Yang Dikembangkan. 

Sebelum revisi Sesudah revisi 

Modul ini sumber belajar sehingga 

tujuan tercapaian setelah peserta didik 

pelajari modul. Oleh karena itu tujuan 

harus disesuaikan dengan RPP.  

Materi pembelajaran perlu disesuaikan 

dengan karakteristik peserta didik. 

Hasil validasi beserta saran dari para validator kemuadian dijadikan acuan 

oleh peneliti dalam merevisi bahan ajar yang akan dikembangkan. 

 

 

 



63 
 

 

 

Tabel 4.7 Desain Modul Sebelum Dan Sesudah Di Revisi 

No  
Desain Produk Sebelum Revisi Desain Produk Setelah Revisi 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

2 
  

 

 

 

 

    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

3 
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2) Validasi ahli modul 

Tabel 4.8 Hasil Skor Validator Ahli Modul Sebelum Revisi 

No Indikator Penilaian 
Sebelum Revisi 

Skor Max Skor Hasil 

1 Kemudahan bahan  5 4 

2 Mudah disimpan 5 5 

3 Mudah digunakan  5 4 

4 Kejelasan petunjuk penggunaan modul 5 5 

5 Pengemasan modul 5 4 

6 Tingkat keawetan modul 5 4 

7 
Komunikatif (Bahasa mudah dipahami, baik, 

benar dan efektif) 
5 5 

8 Kesederhanaan tampilan modul 5 5 

9 
Pemilihan jenis dan ukuran huruf yang 

digunakan 
5 5 

10 Pengaturan jarak (huruf, baris, karakter) 5 5 

11 Keterbacaan teks 5 5 

12 Tampilan gambar yang disajikan 5 5 

13 Keseimbangan proporsi gambar 5 4 

14 Kesesuaian gambar yang mendukung materi 5 5 

15 Pengaturan tata letak 5 4 

16 Komposisi warna 5 4 

17 Keserasian pemilihan warna 5 4 

18 Kerapihan desain 5 5 

19 Kemenarikan desain 5 4 

20 
Kesesuaian modul dengan tingkat 

perkembangan peserta didik 
5 4 

21 
Kesesuaian modul dengan tujuan 

pembelajaran 
5 4 

22 
Keterlibatan peserta didik dalam 

penggunaan modul 
5 4 

23 
Ketepatan penggunaan modul pada materi 

“gerak pada benda” 
5 4 

Total 115 102 

Rata-rata 4.43 

 

 

 



67 
 

 

 

Tabel 4.9 Hasil Skor Validator Ahli Modul Sesudah Revisi 

No Indikator Penilaian 
Sesudah Revisi 

Skor Max Skor Hasil 

1 Kemudahan modul 5 4 

2 Mudah disimpan 5 5 

3 Mudah digunakan  5 4 

4 Kejelasan petunjuk penggunaan modul 5 5 

5 Kreativitas pembuatan modul 5 4 

6 Tingkat keawetan modul 5 4 

7 Mudah dipahami, benar dan efektif 5 4 

8 Kesederhanaan tampilan modul 5 4 

9 
Pemilihan jenis dan ukuran huruf yang 

digunakan 
5 5 

10 Pengaturan jarak (huruf, baris, karakter) 5 5 

11 Keterbacaan teks 5 5 

12 Tampilan gambar yang disajikan 5 5 

13 Keseimbangan proporsi gambar 5 4 

14 
Kesesuaian gambar yang mendukung 

materi 
5 5 

15 Pengaturan tata letak 5 4 

16 Komposisi warna 5 4 

17 Keserasian pemilihan warna 5 4 

18 Kerapihan desain 5 5 

19 Kemenarikan desain 5 4 

20 
Penggunaan modul dapat menumbuhkan 

sikap positif pada peserta didik 
5 4 

21 Media dapat memotivasi peserta didik 5 4 

22 
Kesesuaian modul dengan materi dan 

tingkat perkembangan peserta didik 
5 4 

23 

Modul dapat menunjang proses 

pembelajaran membaca dan memahami 

materi “gerak pada benda” 

5 4 

24 Orientasi terhadap masalah 5 4 

25 
Mengorganisasikan peserta didik untuk 

belajar 
5 4 

26 
Membimbing penyelidikan individu 

maupun kelompok 
5 4 

27 Mengembangkan dan penyajian karya 5 4 

Total 135 116 

Rata-rata 4.29 

Hasil penilaian ahli modul yang diperoleh dari validator sebelum revisi dan 

sesudah revisi dengan rata-rata nilai 4.43 dan 4.29. Perubahan skor hasil pada 
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validasi tahap pertama dan kedua terjadi karena penambahan indikator pada 

validasi tahap kedua yaitu dari skor maksimal 115 menjadi 135. Berdasarkan 

tingkat pencapaian dan kualifikasi para ahli maka modul masuk ke dalam kriteria 

sangat layak atau sangat valid untuk diterapkan pada saat proses pembelajaran. 

Tabel 4.10 Hasil Skor Validator Partisi (Guru) Sebelum Revisi 

No Indikator Penilaian 
Sebelum Revisi 

Skor Max Skor Hasil 

1 Kemudahan bahan  5 4 

2 Mudah disimpan 5 4 

3 Mudah digunakan  5 4 

4 Kejelasan petunjuk penggunaan modul 5 4 

5 Pengemasan modul 5 4 

6 Tingkat keawetan modul 5 4 

7 
Komunikatif (Bahasa mudah dipahami, baik, 

benar dan efektif) 
5 4 

8 Keserdehanaan tampilan modul 5 4 

9 
Pemilihan jenis dan ukuran huruf yang 

digunakan 
5 5 

10 Pengaturan jarak (huruf, baris, karakter) 5 5 

11 Keterbacaan teks 5 5 

12 Tampilan gambar yang disajikan 5 5 

13 Keseimbangan proporsi gambar 5 5 

14 Kesesuaian gambar yang mendukung materi 5 5 

15 Pengaturan tata letak 5 5 

16 Komposisi warna 5 5 

17 Keserasian pemilihan warna 5 5 

18 Kerapihan desain 5 5 

19 Kemenarikan desain 5 5 

20 
Kesesuaian modul dengan tingkat 

perkembangan peserta didik 
5 5 

21 
Kesesuaian modul dengan tujuan 

pembelajaran 
5 5 

22 
Keterlibatan peserta didik dalam penggunaan 

modul 
5 5 

23 
Ketepatan penggunaan modul pada materi 

“gerak pada benda” 
5 5 

Total 115 107 

Rata-rata   4,65 



69 
 

 

 

Tabel 4.11 Hasil Skor Validator Partisi (Guru) Sesudah Revisi 

No Indikator Penilaian 
Sesudah Revisi 

Skor Max Skor Hasil 

1 Kemudahan modul 5 4 

2 Mudah disimpan 5 4 

3 Mudah digunakan  5 4 

4 Kejelasan petunjuk penggunaan modul 5 4 

5 Pengemasan modul 5 3 

6 Tingkat keawetan modul 5 4 

7 Mudah dipahami, benar dan efektif 5 4 

8 Kesederhanaan tampilan modul 5 4 

9 
Pemilihan jenis dan ukuran huruf yang 

digunakan 
5 5 

10 Pengaturan jarak (huruf, baris, karakter) 5 5 

11 Keterbacaan teks 5 5 

12 Tampilan gambar yang disajikan 5 5 

13 Keseimbangan proporsi gambar 5 5 

14 
Kesesuaian gambar yang mendukung 

materi 
5 5 

15 Pengaturan tata letak 5 5 

16 Komposisi warna 5 5 

17 Keserasian pemilihan warna 5 5 

18 Kerapihan desain 5 5 

19 Kemenarikan desain 5 5 

20 
Kesesuaian modul dengan tingkat 

perkembangan peserta didik 
5 5 

21 
Kesesuaian bahan ajar dengan tujuan 

pembelajaran 
5 5 

22 
Keterlibatan peserta didik dalam 

penggunaan bahan ajar 
5 5 

23 
Ketepatan penggunaan modul pada materi 

“gerak pada benda” 
5 5 

Total 115 106 

Rata-rata 4.60 

Hasil penilaian ahli pembelajaran yang diperoleh dari validator sebelum 

revisi dan sesudah revisi dengan rata-rata nilai 4.65 dan 4.60. Skor maksimal 

sebelum dan sesudah revisi sama-sama berjumlah 115. Berdasarkan tingkat 

pencapaian dan kualifikasi para ahli maka modul masuk ke dalam kriteria sangat 

layak atau sangat valid untuk diterapkan pada saat proses pembelajaran. 
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Tabel 4.12 Hasil Respon Peserta Didik 

No Indikator Penilaian 
Sebelum Revisi 

Skor Max Skor Hasil 

1 
Apakah menurut pendapat kalian tampilan 

modul ini menarik? 
3 3 

2 Kejelasan petunjuk penggunaan modul 3 2 

3 

Apakah pembelajaran menggunakan 

bahan ajar ini dapat menunjang 

keberhasilan pembelajaran IPA materi 

“gerak pada benda”? 

3 2 

4 Apakah modul mudah dimengerti? 3 3 

5 
Apakah petunjuk penggunaan modul 

mudah dipahami? 
3 3 

6 

Apakah menggunakan modul menarik 

untuk menjelaskan materi “gerak pada 

benda”? 

3 3 

7 
Apakah tampilan warna dan desain modul 

jelas? 
3 3 

8 

Apakah menurut kalian menggunakan 

modul dapat menumbuhkan minat 

belajar? 

3 2 

9 
Apakah kalian merasa tertarik 

menggunakan modul? 
3 3 

10 
Apakah kalian senang belajar dengan 

menggunakan modul? 
3 3 

11 
Apakah teks dan gambar dalam modul 

mudah dipahami? 
3 3 

12 Apakah modul mudah dipahami? 3 2 

13 

Apakah kalian mudah memahami materi 

“gerak pada benda” dengan menggunakan 

modul? 

3 2 

Total 39 34 

Rata-rata 2.61 

Hasil penilaian ahli pembelajaran diperoleh skor maksimal 39 poin dan skor hasil 

dengan rata-rata nilai yaitu 2.61. Berdasarkan hasil respon peserta didik, maka 

modul yang dikembangkan masuk dalam kategori layak atau valid untuk 

diterapkan pada saat proses pembelajaran. 
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d) Penerapan (Implementation) 

Tahap penerapan ini meliputi penggunaan produk pengembangan untuk 

diterapkan pada pembelajaran yang telah dirancang sedemikian rupa pada tahap 

perancangan. Pada tahap ini dilakukan dengan menyiapkan peralatan belajar dan 

lingkungan yang kondusif. Setelah semuanya siap, maka peneliti dapat 

menerapkan produk yang dikembangkan dalam proses pembelajaran. Maka 

peneliti memerlukan uji coba modul. Uji coba modul memerlukan partisipasi 

siswa sehingga peneliti melakukan uji coba pada sekolah SDN Inpres pusu.  

Uji coba bertujuan untuk mengetahui tanggapan peserta didik terhadap 

modul IPA yang dikembangkan. Uji coba dilakukan di SDN Inpres Pusu dengan 

mengambil semua sampel 18 peserta didik yaitu diinstruksikan untuk mengamati 

dan membaca modul IPA berbasis problem based learning. Hasil respon peserta 

didik terhadap modul yang diujicobakan diperoleh data secara rinci dan diketahui 

bahwa modul yang dikembangkan mendapatkan respon positif yang ditunjukan 

dari presentase skor positif (Ya) 2,61. Berdasarkan instrumen keterlaksanaan 

modul melalui angket respon peserta didik dan hasil respon peserta didik terhadap 

modul diperoleh data secara rinci yaitu, jumlah skor respon positif (Ya) yang 

diperoleh dari angket siswa mengenai respon sesudah menggunakan modul. 

Kriterial penilaian respon peserta didik jika dikonverensikan ke skala 

Guttman menunjukan 2,61 sehingga proses pembelajaran menggunakan modul 

IPA berbasis problem based learning pada pokok pembelajaran gerak pada benda 
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dinyatakan ada peningkatan dari peserta didik dan sangat layak atau sangat baik 

diterapkan pada saat proses pembelajaran. 

Jadi, berdasarkan hasil analisis yang terkait dengan hasil kemampuan 

kognitif peserta didik dalam penggunaan modul berbasis PBL peserta didik 

memberikan skor presentase (YA) 2,61, pada kategori sangat valid. berdasarkan 

data yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan kognitif peserta 

didik berada pada kategori tinggi. 

e) Tahap Evaluasi (Evaluation) 

Tahap akhir dari peneliti ini adalah tahap evaluasi. Tahap ini dilakukan 

untuk mengetahui apakah modul yang dikembangkan dan diimplementasikan 

mencapai tujuan pengembangan modul. Pada tahap evaluasi yang terjadi pada 

setiap tahap sebelumnya tersebut evaluasi formatif, karena tujuannya untuk 

kebutuhan revisi. Misalnya. Pada tahap pengembangan terdapat revisi ahli untuk 

memberikan saran atau masukan terhapat rancangan yang dikembangkan. 

Pada tahap uji coba perlu evaluasikan. Evaluasi dilakukan untuk melihat 

hasil dari modul yang dikembangkan tergadap kemampuan kognitif dalam 

memecahkan masalah. Evalusi dilakukan dengan uji kevalidan produk yang 

dilakukan oleh pakar ahli. 

2. Tingkat Kevalidan Modul Berbasis Problem Based Learning Kelas VI 

SDN Inpre Pusu 

Tingkat kevalidan modul dapat dilihat dari hasil validator dan hasil uji coba 

pada peserta didik kelas VI SD. Uji coba modul berbasis PBL untuk 

meningkatkan kemampuan metakognitif peserta didik, dilakukan oleh para ahli 

validator dan ahli materi pembelajaran untuk melihat kevalidan dari modul 

berbasis PBL. Para validator menilai modul dari segi aspek kelayakan isi, 
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kelayakan Bahasa, kelayakan penyajian, serta huruf dan tulisan, desain 

penggunaan gambar, penampilan. dan kesesuaian dengan model yang digunakan. 

Pengumpulan data uji validasi pembelajaran dengan menggunakan angket yang 

telah divalidasi oleh ahli instrumen.   

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Modul yang dikembangkan oleh peneliti adalah modul IPA berbasis 

problem based learning, yang disusun secara terstruktur dan sistematis sesuai 

dengan tujuan pembelajaran dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan 

pendidik. Modul yang dikembangkan dengan menggunakan model ADDIE 5 

tahap yaitu analysis (analisis), design (perancangan), development 

(pengembangan), implementation (penerapan) dan evalution (evaluasi). Modul ini 

diujicobakan kepada 18 peserta didik di SDN Inpres Pusu. Pada tahap 

pengembangan produk dimana bertujuan untuk menghasilkan modul yang telah 

direvisi dan telah di validasi oleh tim ahli atau validator. Dan bertujuan untuk 

menghasilkan produk bahan ajar yang berupa modul yang valid 

Modul ini melatih kemampuan metakognisi dari peserta didik, itu 

dikarenakan di dalam modul tersebut memuat soal-soal yang dimana meminta 

peserta didik untuk dapat bernalar dan berpikir secara mandiri.  

Modul yang dikembangkan oleh peneliti dapat digunakan oleh pendidik 

dalam mengajarkan pokok bahasa gerak pada benda, sehingga proses 

pembelajaran bisa berjalan efektif dan peserta didik mampu memahami materi 

pembelajaran dengan mengamati gambar dan tulisan yang terdapat pada modul 

tersebut. Pendidik juga dapat menggunakan modul sebagai salah satu referensi 

pembuatan perangkat pembelajaran yang dapat menunjang hasil belajar peserta 

didik.  
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Keunggulan modul IPA berbasis masalah yang dikembangkan oleh peneliti 

yaitu pokok bahasan yang disajikan dapat dipahami oleh peserta didik, serta 

respon positif dari pendidik terhadap penggunaan modul pada saat mengajarkan 

pokok bahasa gerak pada benda, sehingga penerapan modul mampu 

mempengaruhi intereaksi timbal balik antara pendidik dan peserta didik selama 

proses pembelajaran. 

    Kelayakan modul IPA diperoleh dari hasil angket validasi yang terdiri 

dari ahli materi, ahli media dan ahli pembelajaran. Tujuan digunakan angket 

adalah untuk mengetahui nilai responden (ahli materi, ahli medi, ahli 

pembelajaran dan siswa) terhadap media yang dikembangkan. Responden diminta 

untuk mengisi lembar angket dan memberikan masukan berupa komentar, kritik 

dan saran sebagai saran pertimbangan untuk melakukan revisi dan perbaikan 

bahan ajar yang dikembangkan. Menurut sugiyono, kuesioner atau angket 

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabanya.44 Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data yang efesien yang dapat 

menilai modul dengan seperangkat pertanyaan atau pernyataan yang berkaitan 

dengan modul. 

Sesuai dengan hasil yang diperoleh, bahwa modul berbasis masalah yang 

peneliti kembangkan itu layak untuk digunakan sebagai modul pembelajaran, 

dengan hasil validasi dari ahli materi 4,5 dan 4,72, dan ahli media 4.29 

 

 

 

44Sugiyono, Metode Penelitiaan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D) (Bandung: ALFABETA, 2017),h.199. 
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C. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

1. Asumsi 

Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut: 

• Pengembangan modul cetak ini dapat memberikan pembelajaran yang 

lebih bervariasi, menarik, mudah dipahami oleh siswa. 

• Pemanfaatan modul cetak ini dapat meningkatkan hasil kegiatan belajar 

karena materi yang disajikan secara variativ dan menarik karena dalam 

penyajiannya terdapat gambar, contok-contoh, dan tulisan yang 

bervariasi dan berwarna. 

2. Keterbatasan Pengembangan 

• Pengembangan modul cetak ini terbatas pada pengembangan bahan ajar 

berupa modul IPA untuk kelas VI semester ganjil. 

• Modul yang dikembangkan dalam penelitian ini terbatas pada pokok 

pembelajaran IPA. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh suatu modul 

pembeljaran IPA berbasis problem based leaning pada kelas VI SDN Inpres Pusu 

yang valid melalui proses pengembangan. Adapun kesimpulan yang diperoleh 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Proses pengembangan modul IPA pada penelitian menggunakan model 

pengembangan ADDIE dengan 5 tahapan yaitu Analysis (Analisis), Design 

(Perancangan), Development (Pengembangan), Implementation 

(Penerapan), Dan Evaluation (Evaluasi). Pada tahap analisis dilakukan 

analisis intruksional yaitu melakukan analisis materi pelajaran; analisis 

karateristik peserta didik untuk mengetahui detail kondisi dan psikologis 

peserta didik dan fisik yang akan menggunakan modul yang akan 

diujicobakan; dan analisis pengembangan yang dilakukan dengan 

mengkaji aspek-aspek untuk membuat dan mengembangkan modul yang 

baik. Tahap perancangan, peneliti mulai merancang modul IPA berbasis 

Problem based learning. Pada tahap pengembangan peneliti melakukan 

validasi instrumen dan modul untuk memenuhi kriteria valid, kemudian 

sudah divalidasi, modul tersebut diuji coba untuk memenuhi kriteria 

kevalidan dari modul tersebut. Tahap penerapan modul tersebut 

dinyatakan layak berdasarkan aspek kevalidan oleh validator dan telah 

teruji pada uji cobakan. Pada tahap evaluasi yang dilakukan adalah 

memperbaiki kesalahan-kesalahan, seperti kesalahan penulis dalam modul 

dan lain-lain. 



77 
 

 

 

2. Tingkat kevalidan dari modul berbasis problem based learning ini masuk 

pada kategori sangat valid dan layak digunakan. Hal tersebut diperoleh 

dari hasil presentasi validasi yag terdiri dari validasi materi yaitu 4,5 dan 

4,72 ahli media 4,29 dan ahli validasi pembelajaran diperoleh skor 4,60 

setelah direvisi sesuai saran dan masukan. 

B. Implikasi Penelitian 

Implikasi dari penelitian dan pengembangan ini yaitu: 

1. Modul yang dihasilkan dapat digunakan sebagai alternatif dalam 

menerapkan pembelajaran IPA berbasis problem based  learning pada 

tema gerak pada benda, karena modul ini membantu siswa memperoleh 

pengetahuan serta merangsang keingintahuan mereka 

2. Hasil pengembangan modul merupakan salah satu variasi modul yang 

dapat digunakan di kelas. Akan tetapi, perlu ada penyesuaiann dengan 

kondisi dan karakteristik peserta didik di masing-masing kelas.  

3. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas jangkauan uji coba 

produk tidak terbatas pada suatu sekolah saja agar modul yang dihasilkan 

lebih optimal.  Karena dalam penelitian dibatasi oleh waktu dan biaya. 
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Dokumentasi mengajar di SDN Inpres Pusu 

a. Kegiatan mengisi instrumen 
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b. Menjelaskan penggunaan modul 
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c. Kegiatan foto peserta didik saat mengerjakan soal dalam          

modul 
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d. Mengamati peserta didk saat mengerjakan soal menggunakan 

modul 
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e. Kegiatan foto bersama peserta didik dan guru 
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f. Foto bersama dengan guru  
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