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KATA PENGANTAR 

 

نُوُ وَنَسْتػَغْفِرهُْ وَنػَعُوذُ بِِلِله مِنْ شُرُوْرِ أنَػْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّ  ئَاتِ أَعْمَالنَِا، مَنْ يػَهْدِهِ اللهُ إِفَّ الَْْمْدَ لِلَِّّ نََْمَدُهُ وَنَسْتَعِيػْ
اللهُ وَحْدَهُ لَا شَريِْكَ لَوُ وَأَشْهَدُ أَفَّ مَُُمَّدًا فَلَا مُضِلَّ لَوُ وَمَنْ يُضْلِلْوُ فَلَا ىَادِيَ لَوُ. وَأَشْهَدُ أَفْ لَا إِلَوَ إِلاَّ 

 عَبْدُهُ وَرَسُوْلوُُ. الَلَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نبَِيِّنَا مَُُمَّدٍ وَعَلَى آلِوِ وَصَحْبِوِ وَمَنْ تبَِعَهُمْ 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
ba 
 

b 
 

Be 
 ت 

 
ta 
 

t 
 

Te 
 ث 

 
s\a 
 

s\ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
jim j 

 
Je 
 ح 

 
h}a 
 

h} 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
kha 

 
kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
dal 

 
d 
 

De 
 ذ 

 
z\al 

 
z\ 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
ra 
 

r 
 

Er 
 ز 

 
zai 

 
z 
 

Zet 
 س 

 
sin 

 
s 
 

Es 
 ش 

 
syin 

 
sy 
 

es dan ye 
 ص 

 
s}ad 

 
s} 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
d}ad 

 
d} 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
t}a 
 

t} 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
z}a 
 

z} 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
‘ain 

 
‘ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
gain 

 
g 
 

Ge 
 ؼ 

 
fa 
 

f 
 

Ef 
 ؽ 

 
qaf 

 
q 
 

Qi 
 ؾ 

 
kaf 

 
k 
 

Ka 
 ؿ 

 
lam 

 
l 
 

El 
 ـ 

 
mim 

 
m 
 

Em 
 ف 

 
nun 

 
n 
 

En 
 و 

 
wau 

 
w 
 

We 
 ىػ 

 
ha 
 

h 
 

Ha 
 ء 

 
hamzah 

 
’ 
 

Apostrof 
 ى 

 
ya 
 

y 
 

Ye 
 



 

 

x 
 

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: 

 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَيْفَ  

 haula : ىَوْؿَ  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 fath}ah 

 

a a  َا 
 

kasrah 

 

i i  َا 
 

d}ammah 

 

u u  َا 
 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 

fath}ah  dan ya>’ 
 

ai a dan i  َْػى 
 

fath}ah dan wau 
 

au a dan u 
 

 ػوَْ 

 



 

 

xi 
 

 

 

 

 Contoh: 

 ma>ta : مَاتَ 

 <rama : رَمَى

 qi>la : قِيْلَ  

 yamu>tu : يََوُْتُ 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup atau 

mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 

ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

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

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 raud}ah al-at}fa>l : رَوْضَةُ  الَأطْفَاؿِ 

ُ   الَْمَدِيػْنَةُ  الَْفَاضِلَة  : al-madi>nah al-fa>d}ilah 

ُ   اَلِْْكْمَة  : al-h}ikmah 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydi>d ( ــّ   ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : رَبَّناَ 

 <najjaina : نَََّيْناَ 

ُ   اَلَْْقّ   : al-h}aqq 

 nu‚ima : نػُعِّمَ 

 aduwwun‘ : عَدُو  

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

 .<maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,(ـــــِيّ )

Nama Harakat dan 

Huruf 

 

Huruf dan  

Tanda 

 

Nama 

 

fath}ah dan alif atau ya>’ 

 
ى ...َ  ا | ... َ   

 

d}ammah dan wau 

 
 وػُ 

 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

 
kasrah dan ya>’ 

 
i> i dan garis di atas 

 
u dan garis di atas 

 

 ػى
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Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَلِى  

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَب  

 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufاؿ (alif 

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

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّمْسُ 

ُ   الَزَّلْزلََة  : al-zalzalah (az-zalzalah) 

ُ   الَْفَلْسَفَة  : al-falsafah 

 al-bila>du : الَْبلَادُ 

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

مُرُوْفَ تَْ   : ta’muru>na 

 ‘al-nau : الَنػَّوْعُ 

 syai’un : شَيْءٌ 

 umirtu : أمُِرْتُ 

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’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 
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tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 

secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

Kata ‚Allah‛ yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

  billa>h بِِللهِ  di>nulla>h دِيْنُ اللهِ 

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fi> rah}matilla>h  ىُمْ فِْ رَحَْْةِ اللهِ 

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 ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz \i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 
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(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. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

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 A<li ‘Imra>n/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 

 

 

 

  

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: 
Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>) 
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ABSTRAK 

 
Nama   : Usman 
NIM.   : 80200220080 
Judul  : Penerapan Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) untuk 

Meningkatkan Pemahaman Peserta Dididk Di SMA Negeri I 
Bungku Kabupaten Morowali 

 
 Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui Penerapan Pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) dan Penilaian Autentik (Autentik Assesment) untuk 
Meningkatkan Pemahaman Peserta didik di SMA Negeri 1 Bungku Kabupaten 
morowali. (2) mengetahui kendala dalam proses Penerapan Pembelajaran Problem 
Based Learning (PBL) dan Penilaian Autentik (Autentik Assesment) untuk 
Meningkatkan Pemahaman Peserta didik di SMA Negeri 1 Bungku Kabupaten 
morowali 
  Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sebagai suatu 
metode penelitian, penelitian kualitatif ini juga sering dikenal dengan berbagai nama 
dalam beberapa disiplin ilmu. Antropologi menamakan etnografi kepada pendekatan 
kualitatif, sosiologi menyebutkan versthen atau pengamatan terlibat; psikologi 
dengan folklore. Lingusitik, etnomuskologi, etnometodologi, dan banyak disiplin 
ilmu lainnya, menggunakan istilah-istilah seperti study kasus, interpretative inquiry, 
natural inquiry, dan phenomenology sebagai sebutan dari pendekatan kualitatif.  

Penelitian telah menghasilkan kesimpulan yang berimplikasi pada beberapa 
hal, yaitu(Hasil akhir dari penelitian ini Guru dalam melaksanakan proses 
pembelajaran memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal dan 
memahami materi pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah da kemampuan 
guru tersebut diinisiasi oleh adanya bimbingan teknis dan berbagai macam kegiatan 
workshop terkait dengan menyongsong kurikulum 2013 dan hal tersebut langsung 
diterapkan oleh guru dan aplikasinya tidak terdapat masalah dalam pembelajaran 
bahkan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan kurikulum 2013. Dari hasil 
penelitian yang penulis lakukan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan 
pendekatan saintifik model problem based learning SMA Negeri 1 Bungku 
Kabupaten morowali dan analisis kesesuiannya dengan kaidah model PBL dan 
assessment autentik. Berdasarkan hasil analisis penelitian, maka dapat diketahui 
bahwa guru menghadapi berbagai kendala dalam menerapkan model pembelajaran 
pada pembelajaran tematik berdasarkan kurikulum 2013. Hasil observasi 
menunjukkan terdapat beberapa kegiatan yang belum maksimal dilakukan oleh guru. 
Kendala yang dihadapi guru dalam menerapkan model pembelajaran discovery 
learning. Kendala dalam pembagian kelompok dikarenakan siswa dan siswi ingin 
menentukan kelompok sendiri sehingga ada beberapa siswa yang tidak memiliki 
kelompok. terkendala guru kurang paham tentang sintak yang ada pada model 
pembelajaran, sehingga pembelajaran tidak berjalan sempurna sesuai sintak model 
dan langkah kegiatan pembelajaran. Kurang mengingat setiap fase pada sintak model 
pembelajaran sehingga saat proses pembelajaran tiap fase tidak dilakukan secara 
berurut‛. terkendala dalam mengarahkan siswa bekerjasama dalam kelompok, hanya 
beberapa siswa yang terlibat aktif dalam proses pembelajaran.  
  Implikasi yaitu: (1)Penerapan Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 
dan Penilaian Autentik (Autentik Assesment) untuk meningkatkan pemahaman 
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peserta didik di SMA Negeri 1 Bungku Kabupaten morowali menjadi salah satu 
solusi dalam memlih model pembelajaran utuk diterapkan dalam pembelajaran (2) 
Kendala dalam proses penerapan pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dan 
Penilaian Autentik (Autentik Assesment) untuk meningkatkan pemahaman Peserta 
didik di SMA Negeri 1 Bungku Kabupaten morowali, perlu diperhatikan sehingga 
guru mengembangka kompetensi untuk mengembangkan diri. 

 

 

 

  



 

 

xvii 
 

ABSTRACT 

 
Name  : Usman 
Student’s ID : 80200220080 
Title  : Application of Problem-Based Learning (PBL) Learning  
    to Increase Student Understanding at SMA Negeri I  
    Bungku, Morowali Regency 
 

This study aims to (1) discover the Application of Problem-Based Learning 
(PBL) and Authentic Assessment to Increase Student Understanding at SMA Negeri 
1 Bungku, Morowali Regency. (2) find out the obstacles in the process of applying 
Problem-Based Learning (PBL) and Authentic Assessment to Increase Student 
Understanding at SMA Negeri 1 Bungku, Morowali Regency 

This research used a descriptive qualitative approach. As a research method, 
qualitative research is also often known by various names in several disciplines. 
Anthropology calls ethnography a qualitative approach, and sociology mentions 
versthen or detailed observation, psychology with folklore. Linguistics, 
ethnomuscology, ethnomethodology, and many other disciplines, use terms such as 
case study, interpretive inquiry, natural inquiry, and phenomenology as a designation 
for a qualitative approach. 

The conclusion of the research, The final result of this research is that the 
teacher, in the learning process, provides understanding to students in knowing and 
understanding learning material using a scientific approach, and the ability of the 
teacher is initiated by technical guidance and various kinds of workshop activities 
related to welcoming the 2013 curriculum, and this was immediately implemented by 
the teacher and the application had no problems in learning and even went well 
according to the 2013 curriculum. From the research results, the authors conducted 
learning implementation using a scientific approach to the problem-based learning 
model at SMA Negeri 1 Bungku Morowali Regency and its suitability analysis with 
the principles of the PBL model and authentic assessment. Based on the research 
analysis results, teachers face various obstacles in applying learning models to 
students' thematic analysis based on the 2013 curriculum. The observations showed 
that several activities needed to be optimally carried out by the teacher. Obstacles 
faced by teachers in applying the discovery learning model. Obstacles in the division 
of groups are because students want to determine their groups, so some students need 
groups. Another obstacle is that the teacher needs to understand the syntax in the 
learning model, so learning does not run perfectly according to the syntax of the 
model and the steps of learning activities. Lack of remembering each phase in the 
syntax of the learning model so that each stage is not carried out sequentially during 
the learning process. Constrained in directing students to work in groups, only a few 
actively participate in the learning process. 

The implications are (1) Application of Problem-Based Learning (PBL) and 
Authentic Assessment to increase students' understanding in SMA Negeri 1 Bungku 
Morowali Regency is one of the solutions in choosing a learning model to be applied 
in learning, (2) Constraints in the process of implementing Problem-Based Learning 
(PBL) learning and Authentic assessment to improve students' understanding at SMA 
Negeri 1 Bungku, Morowali Regency, needs to be considered so that teachers develop 
competencies to develop themselves. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, secara umum menjelaskan 

bahwa pendidikan diselenggarakan dengan tujuan untuk mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
1
 Untuk mencapai tujuan 

tersebut, diperlukan pendidikan dan pengajaran dari berbagai disiplin ilmu, agama, 

kesenian, dan keterampilan. Sementara standar proses mengisyaratkan proses 

pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah harus interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk 

berpasitipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis 

peserta didik.
2
 Pendidikan berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan 

sengaja terhadap peserta didik oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. 

Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala 

lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan juga merupakan suatu pengajaran yang 

diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Di dalam pendidikan 

                                                     

1
 UU SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1. 

2
Peraturan Pemerintah Repblik Indonesia, Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Pasal 19 (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013), h. 161. 
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terdapat suatu pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap anak dan remaja yang 

diserahkan kepadanya agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran 

penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas-tugas sosial mereka. 

Tujuan pendidikan adalah perpaduan tujuan-tujuan pendidikan yang sifatnya 

pengembangan kemampuan pribadi secara optimal. Dalam hal ini peserta didik 

melalui pendidikan yang dilakukan secara baik di sekolah diharapkan mampu 

mengembangkan kemampuannya secara optimal.
 3

 Selain itu, pendidikan juga 

memiliki tujuan dalam kehidupan sosial di lingkungan baik dengan individu maupun 

kelompok orang. Sekolah merupakan suatu lembaga yang digunakan sebagai sarana 

belajar mengajar peserta didik di bawah pengawasan pendidik. Sekolah adalah tempat 

menuntut ilmu bagi peserta didik dan tempat mengajar bagi pendidik, sehingga 

terjadi proses pembelajaran yang bertujuan untuk membangun sumber daya manusia 

yang berkualitas, yaitu meliputi pembangunan manusia baik sebagai insan maupun 

sebagai sumber daya pembangunan. Dalam pandangan Islam, belajar hukumnya wajib 

bagi setiap muslim agar mendapatkan ilmu pengetahuan. Hal ini dinyatakan dalam 

surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi: 

 وَرَبُّكَ ٱلۡأَكۡرَُـ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلۡقَلَ 
ۡ
رأَ نَ مِنۡ عَلَقٍ ٱقػۡ نسََٰ  بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ خَلَقَ ٱلِۡۡ

ۡ
رأَ نَ مَا لََۡ ٱقػۡ نسََٰ مِ عَلَّمَ ٱلِۡۡ

  يػَعۡلَمۡ 
Terjemahnya : 

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang 
Maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia 
mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya‛.

4
 

                                                     

3
 Syafril dan Zelhendri Zel, Dasar-Dasar Kependidikan (Depok: Kencana, 2017), h. 28 

4
 Departemen Agaam RI, Al Qur’an dan Terjemahan (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka 

Mandiri, 2017), h. 408. 
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Berdasarkan ayat tersebut, mendidik manusia agar memiliki ilmu 

pengetahuan, semata-mata tidak dapat langsung dipahami. Allah SWT pun mengajar 

manusia dengan perantara baca tulis. Ayat pertama, berisi perintah secara tegas 

kepada Nabi Muhammad untuk membaca, perintah membaca berarti perintah untuk 

menuntut ilmu atau belajar. Ayat kedua, menerangkan penciptaan manusia dari 

„alaqah (segumpal darah), dan pada surah At-Tin Allah pun menjelaskan bahwa 

manusia diciptakan sebagai sebaik-baik ciptaan. Allah menganugerahkan manusia 

berupa akal, perasaan, dan petunjuk agama. Ayat ketiga, memiliki dua pengertian 

yaitu perintah membaca (belajar) sebagai penegasan Allah maha mulia. Ayat 

keempat, dijelaskan bahwa Allah mengajar manusia dengan perantara pena, dengan 

pena manusia dapat mencatat berbagai ilmu pengetahuan, serta dapat menyatakan 

pendapatnya. Pada ayat kelima, dijelaskan bahwa Allah mendidik manusia apa yang 

tidak diketahuinya. Manusia lahir ke dunia dalam keadaan tidak mengetahui apapun. 

Secara bertahap Allah memberikan pendengaran dan penglihatan, kemudian 

bertambah pula pengetahuan manusia dengan membaca dan menulis dalam 

menempuh proses belajar. 

Sekolah dianggap sebagai instrumen penting dalam mewujudkan sosok 

manusia yang berilmu banyak kesulitan yang menghalangi seperti school failuires 

yaitu kesulitan sekolah dalam menentukan kontrol atas faktor yang mempengaruhi 

proses belajar mengajar efektif, hal yang harus diperhatikan untuk peningkatan 

pengolahan pendidikan ini mencakup peningkatan relevensi, iklim akademik, 

komitmen kelembagaan dan efesiensi serta kualitas, prilaku, pembelajaran yang 

disampaikan guru, prilaku belajar siswa, iklim pembelajaran, media pembelajaran dan 
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sistem pembelajaran sekolah.
5
 Kegiatan pembelajaran sebagai bagian dari proses 

pendidikan, sering mendapatkan beberapa masalah yang menjadi penghambat 

majunya pendidikan. Masalah tersebut diantaranya yaitu: kurangnya motivasi siswa 

dalam belajar, kurang diterapkanya macam-macam model pembelajaran, kurang di 

pakainya media dalam kegiatan belajar mengajar, yang berakibat rendahnya hasil 

belajar siswa serta rendahnya mutu lulusan sekolah. 

Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara siswa dengan guru dan 

sumber belajar serta saling bertukar informasi yang bersifat mendidik sehingga 

adanya perubahan tingkah laku siswa ke arah yang lebih baik. Pembelajaran yang 

diajarkan guru harus dapat memberikan pengalaman langsung agar siswa dapat 

menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya.
 6

 Hal ini sesuai dengan 

peenyatakan bahwa ‚Pembelajaran m erupakan bantuan yang diberikan pendidik agar 

dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan 

tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan kepada siswa yang mereka dapatkan 

dari pembelajaran langsung yang dilakukan guru‛. 

Pembelajaran merupakan proses yang diselenggarakan oleh guru agar siswa 

dapat melakukan kegiatan belajar. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan berdasarkan 

rancangan yang lebih dulu disusun oleh guru. Dalam rancangan ini, guru menetapkan 

segala keperluan pembelajaran termasuk tujuan, pendekatan pembelajaran, dan 

metode pembelajaran.
7
 Apabila rancangan tersebut sudah menjadi satu kesatuan yang 

utuh, maka terbentuk suatu model pembelajaran  

                                                     

5
 Syafril dan Zelhendri Zel,  Dasar-Dasar Kependidikan (Depok: Kencana, 2017), h. 26 

6
 Rusman, Model-model Pembelajaran (Jakart:Raja Grafindo Persada, 2013), h.229 

7
 Rusman, Model-model Pembelajaran (Jakart:Raja Grafindo Persada, 2013), h.230. 
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Pada saat pelaksanaan pembelajaran, guru selalu berusaha untuk 

melaksanakan pembelajaran dengan seefektif mungkin, agar pembelajaran dapat 

dikatakan berhasil. Pembelajaran yang efektif dapat dilaksanakan dengan adanya 

perencanaan yang matang. Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk RPP.
 8

 

RPP merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran, yang disusun dengan baik agar dapat mencapai tujuan 

pembelajaran.  

Panduan langkah-langkah yang akan dilakukan guru dalam kegiatan 

pembelajaran yang disusun dalam skenario kegiatan. Penyusunan RPP dikatakan baik 

jika didalamnya memuat apa saja yang akan dilakukan dalam kelas dan apa saja yang 

diharapkan untuk dilakukan siswa selama satu periode pelajaran‛. Apabila 

perencanaan sudah disusun dengan baik maka hasil yang didapatkan akan baik pula. 

Karena RPP menggambarkan prosedur pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai 

hasil belajar yang diinginkan. Hasil belajar adalah kompetensi atau kemampuan 

tertentu, baik kognitif afektif maupun psikomotorik yang dicapai atau dikuasai 

peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. 

Maksud dari model pembelajaran, yaitu kerangka konseptual yang melukiskan 

prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk 

mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang 

pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan 

                                                     

8
 Rusman, Model-model Pembelajaran (Jakart:Raja Grafindo Persada, 2013), h.232. 
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sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran 

dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran. 

Guru adalah salah satu unsur penting yang harus ada sesudah siswa. Apabila 

seorang guru tidak punya sikap profesional maka murid yang di didik akan sulit untuk 

tumbuh dan berkembang dengan baik. Hal ini karena guru adalah salah satu tumpuan 

bagi negara dalam hal pendidikan. Dengan adanya guru yang profesional dan 

berkualitas maka akan mampu mencetak anak bangsa yang berkualitas pula. Kunci 

yang harus dimiliki oleh setiap pengajar adalah kompetensi. Kompetensi adalah 

seperangkat ilmu serta ketrampilan mengajar guru di dalam menjalankan tugas 

profesionalnya sebagai seorang guru sehingga tujuan dari pendidikan bisa dicapai 

dengan baik. Guru juga seharusnya memiliki 4 potensi sebagai pendidik yaitu:
 9
  

1. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan 

dengan karakteristik siswa dilihat dari berbagai aspek seperti moral, 

emosional, dan intelektual.  

2. Kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang berkaitan dengan tingkah 

laku pribadi guru itu sendiri yang kelak harus memiliki nilainilai luhur 

sehingga terpantul dalam perilaku sehari-hari. Ha ini dengan sendirinya 

berkaitan erat dengan falsafah hidup yang mengharapkan guru menjadi model 

manusia yang memiliki nilai-nilai luhur. 

3. Kompetensi Profesional Guru Adalah kemampuan yang harus dimiliki guru 

dalam perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Guru mempunyai 

tugas untuk mengarahkan kegiatan belajar siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran, untuk itu guru dituntut mampu menyampaikan bahan pelajaran. 

                                                     

9
 Syafril dan Zelhendri Zel, Dasar-Dasar Kependidikan (Depok: Kencana, 2017), h. 26 
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4. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk menyesuaikan diri 

kepada tuntutan kerja di lingkungan sekitar pada waktu membawakan 

tugasnya sebagai guru. Peran yang dibawa guru dalam masyarakat berbeda 

dengan profesi lain. Oleh karena itu, perhatian yang diberikan masyarakat 

terhadap guru pun berbeda dan ada kekhususan terutama adanya tuntutan 

untuk menjadi pelopor pembangunan di daerah tempat guru tinggal. 

Dalam mengajarkan suatu materi tertentu harus dipilih model pembelajaran 

yang paling sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu, dalam memilih 

suatu model pembelajaran harus memililiki pertimbangan-pertimbangan tertentu 

misalnya materi pelajaran, tujuan yang akan dicapai, dan fasillitas yang 8 tersedia. 

Arends (2001:24) menyeleksi enam model pengajaran yang sering dan praktis 

digunakan guru dalam mengajar, yaitu: presentasi, pengajaran langsung, pengajaran 

konsep, pembelajaran kooperatif, pengajaran berdasarkan masalah, dan diskusi kelas. 

Sehingga pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung yang terjadi adalah:
 10

 

(1) siswa kurang aktif karena terbiasa menerima penyampaian materi saja, (2) siswa 

sulit mengungkapkan ide atau gagasan dalam bentuk tertulis maupun lisan karena 

kesempatan siswa untuk berfikir menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari belum maksimal, (3) siswa belum sepenuhnya dilibatkan dalam 

menyelesaikan masalah yang terdapat pada pembelajaran, (4) siswa sulit untuk 

bertanya dan mengungkapkan pendapat karena belum paham dengan materi 

pembelajaran, (5) dan hasil belajar siswa dalam tematik terpadu masih rendah, karena 

belum paham betul dengan materi yang diajarkan oleh guru.. Untuk mengatasi 

                                                     

10
Komang Yudi Anggreadi, I Wayan Sutaya, Penerapan project based learning dengan 

asesmen autentik untuk meningkatkan hasil belajar prakarya dan kewirausahaan, Jurnal Teknik 

Elektronika Undiksha P-ISSN : 2614-4751 E-ISSN : 2614-6924 Vol 1 No 1 Tahun 2019 
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kondisi diatas, maka perlu diadakan perbaikan pada pelaksanaan pembelajaran demi 

hasil belajar siswa yang meningkat serta mengoptimalkan segala kemampuan siswa 

sebagaimana yang diharapkan pada kurikulum 2013. Salah satu cara yang tepat dan 

sesuai dengan kurikulum 2013 adalah dengan pelaksanaan pembelajaran tematik 

terpadu dengan menggunakan model Problem Based Learning (PBL). Model Problem 

Based Learning (PBL) merupakan suatu model yang mengarahkan siswa secara aktif 

di dalam pembelajaran yang mana penyampaiannya dilakukan dengan cara 

menyajikan suatu permasalahan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga siswa 

mampu menyusun pengetahuannya sendiri.
 11

 Model Problem Based Learning sangat 

cocok sekali digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa karena model ini 

melibatkan siswa secara langsung dalam mengaitkan lingkungan sekitar dengan 

materi pembelajaran. Sehingga siswa memperoleh pengalaman langsung dari proses 

menemukan konsep yang dipelajarinya. Dengan demikian pembelajaran akan 

berlangsung aktif dan menyenangkan. Menurut Shoimin (dalam Pratama 2018:34) 

model problem based learning adalah ‚Model pengajaran yang bercirikan adanya 

permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis 

dan keterampilan memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan‛. Masalah 

digunakan untuk mengaitkan rasa keingintahuan, kemampuan analisis, dan inisiatif 

siswa terhadap materi pelajaran. PBL mempersiapkan peserta didik untuk berpikir 

kritis dan analitis, dan menggunakan sumber belajar yang sesuai. 

Memilih model pembelajaran yang dapat memacu semangat setiap peserta 

didik untuk secara aktif ikut terlibat dalam pengalaman belajarnya. Salah satu 

                                                     

11
Komang Yudi Anggreadi, I Wayan Sutaya, Penerapan project based learning dengan 

asesmen autentik untuk meningkatkan hasil belajar prakarya dan kewirausahaan, Jurnal Teknik 

Elektronika Undiksha P-ISSN : 2614-4751 E-ISSN : 2614-6924 Vol 1 No 1 Tahun 2019 
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alternatif model pembelajaran yang memungkinkan dikembangkannya keterampilan 

berpikir peserta didik (penalaran, komunikasi, dan koneksi) dalam memecahkan 

masalah adalah model pembelajaran berbasis masalah (PBM).
12

 PBM atau bisa 

disebut juga dengan Problem Based Learning (PBL) merupakan salah satu model 

pembelajaran yang dirancang menuntut peserta didik agar dapat memecahkan 

masalah dan memiliki model belajar individu serta kelompok yang memiliki 

kecakapan berpartisipasi dalam tim. Peran guru dalam PBL adalah mengajukan 

masalah, memberikan pertanyaan dan memfasilitasi untuk penyelidikan dan dialog. 

Esensi dari PBL ini adalah menyajikan suatu masalah yang sesuai kenyataan dan 

bermakna kepada peserta didik untuk diselidiki secara terbuka dan ditemukan solusi 

penyelesaiannya.
13

 Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dapat 

memancing peserta didik untuk menyukai dan aktif dalam proses pembelajaran, serta 

guru dapat menjadi motivator dan fasilitator yang baik, sehingga proses pembelajaran 

akan lebih efektif dan bermakna. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik 

melakukan Penelitian yang berjudul ‚Peningkatan Hasil Belajar Siswa Menggunakan 

Model Problem Based Learning Pada Pembelajaran Tematik Terpadu Di Kelas V 

SDN 17 Koto Tangah‛. Sedangkan rumusan masalah secara khusus adalah 

mendeskripsikan bagaimanakah rencana pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran, dan peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik 

terpadu. Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

secara umum adalah untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa 

                                                     

12
 Rusman, Model-model Pembelajaran (Jakart:Raja Grafindo Persada, 2013), h.229 

13
Asih Widi W dan Eka Sulistyowati, Metodologi Pembelajaran IPA (Jakarta:Bumi Aksara, 

2013)h. 88-89 
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menggunakan model Problem Based Learning pada pembelajaran tematik terpadu di 

kelas V SDN 17 Koto Tangah. Sedangkan tujuan penelitian ini secara khusus adalah 

mendeskripsikan rencana pelaksanaan pembelajaran pada tematik terpadu, 

pelaksanaan pembelajaran pada pembelajaran tematik terpadu, dan peningkatan hasil 

belajar siswa pada pembelajaran tematik terpadu. 

B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini akan difokuskan Penerapan Pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) dan Penilaian Autentik (Autentik Assesment) untuk Meningkatkan 

Pemahaman Peserta didik di SMA Negeri 1 Bungku Kabupaten morowali 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan pada fokus penelitian di atas, dapat dideskripsikan bahwa 

Penerapan Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dan Penilaian Autentik 

(Autentik Assesment) untuk Meningkatkan Pemahaman Peserta didik di SMA Negeri 

1 Bungku Kabupaten morowali yaitu perlu adanya peningkatan kompetensi guru 

supaya kiranya proses model pembelajaran yang disampaikan bisa terealisasi dengan 

baik dan dapat dipahami peserta didik. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengambil beberapa rumusan 

masalah antara lain sebagi berikut: 

1. Bagaiamana Penerapan Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dan 

Penilaian Autentik (Autentik Assesment) untuk Meningkatkan Pemahaman 

Peserta didik di SMA Negeri 1 Bungku Kabupaten morowali? 
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2. Apa kendalah dalam proses Penerapan Pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL) dan Penilaian Autentik (Autentik Assesment) untuk Meningkatkan 

Pemahaman Peserta didik di SMA Negeri 1 Bungku Kabupaten morowali? 

D. Kajian Pustaka 

Penelusuran sumber ilmiah, ditemukan hasil riset yang relevan sehingga 

diharapkan berkontribusi terhadap penelitian ini. Beberapa hasil riset yang relevan 

sebelumnya dideskripsikan sebagai kajian pustaka baik mengenai Penerapan project 

based learning, serta penilaian autentik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Anggreadi dengan judul ‚Penerapan project 

based learning dengan asesmen autentik untuk meningkatkan hasil belajar prakarya 

dan kewirausahaan‛ yang berkesimpulan pada siklus II aspek afektif 89,66%, aspek 

kognitif 86,21% dengan rata-rata 83,1%, daya serap 83,1%, aspek psikomotor 

mencapai 100%. Peningkatan persentase ketuntasan klasikal dari siklus I ke siklus II 

aspek afektif 17,25%, kognitif 13,8%, dan psikomotor 24,14%. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa penerapan project based learning dengan asesmen autentik dapat 

meningkatkan hasil belajar Prakarya dan Kewirausahaan pada siswa kelas X MIA 9 

SMA Negeri 1 Singaraja.
14

 

Penelitian tersebut juga diperkuat dengan hasil penelitian Magdalena yang 

mengambil judul ‚Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

serta Pengaruhnya terhadap Hasil Belajar Biologi Siswa SMA Negeri 5 Kelas XI 

Kota Samarinda Tahun Ajaran 2015‛ yang berkesimpulan bahwa model pembelajaran 

                                                     

14
Komang Yudi Anggreadi, I Wayan Sutaya, Penerapan project based learning dengan 

asesmen autentik untuk meningkatkan hasil belajar prakarya dan kewirausahaan, Jurnal Teknik 

Elektronika Undiksha P-ISSN : 2614-4751 E-ISSN : 2614-6924 Vol 1 No 1 Tahun 2019 
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problembased learning berpengaruh terhadap hasil belajar biologi pada siswa SMA 

Negeri 5 kelas XI semester 1 materi sistem pencernaan pada manusia dengan nilai t 

hitung 2,60 lebih besar dari t tabel dengan nilai 1,84. Hal itu juga membuat 

Magdalena memberi rekomendasi kepada guru untuk menerapkan model 

pembelajaran berbasis masalah (problem based learning), karena hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa siswa-siswa dapat mengikuti pembeajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran berbasis masalah (problem based learning).
15

 

Penelitian yang dilakukan oleh Edi Amri (2014) dalam tesisnya menulis 

tentang ‚ Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT (Number Head 

Together Berbantuan Komputer Untuk Meningkatkan Keterampilan Sosial Dan 

Hasik Belajar Siswa (Studi Pada Mata Pelajaran IPA SDN 03 Curup Timur)‛ 

16
menghasilkan temuan bahwa pada siklus 1 diperoleh rata-rata nilai iswa 67 dengan 

ketuntasan belajar klasikal 56,7%, siklus II menjadi 76,7 dengan ketuntasan belajar 

klasikal 73,3%, siklus III rata-rata nilai siswa meningkat menjadi 81 dengan 

ketuntasan belajar klasikal 83,3%. Hasil uji t menunjukkan bahwa t hitung lebih besar 

dibandingkan dengan t table, yaitu 118,23 > 2,048 (H1 diterima), bahwa model 

pembelajaran NHT berbantuan computer efektif dan dapat meningkatkan 

keterampilan social dan hasil belajar siswa kelas IV SDN 03 Curup timur. 

Penelitian yang dilakukan oleh Uki Rahmawati (2013) dalam tesisnya menulis 

‚(Pengembangan Model Pembelajaran Matematika Berbasis Masalah Untuk Siswa 

                                                     

15
Rita Magdalena, Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) serta 

Pengaruhnya terhadap Hasil Belajar Biologi Siswa SMA Negeri 5 Kelas XI Kota Samarinda Tahun 

Ajaran 2015, jurnal Proceeding Biology Education Conference (ISSN: 2528-5742), Vol 13(1) 2016: h. 

299-306 

16
Edi Amri, ‚Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT (Number Head Together 

Berbantuan Komputer Untuk Meningkatkan Keterampilan Sosial Dan Hasik Belajar Siswa (Studi Pada 

Mata Pelajaran IPA SDN 03 Curup Timur)‛Tesis, Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2014, h. 5 
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SMP Kelas VIII Semester 2) 
17

‛ menghasilkan temuan bahwa, hasil uji coba 

menunjukkan tingkat kepraktisan dari penilaian guru pada seluruh pertemuan secara 

rata-rata memenuhi kriteria sangat praktis. Selain itu tingkat kepraktisan berdasarkan 

penilaian siswa juga menunjukkan bahwa model pembelajaran matematika berbasis 

masalah telah memenuhi kriteria sangat praktis. Keefektifan model pembelajaran 

berbasis masalah berdasarkan hasil THB telah memenuhi kriteria efektif dengan 

persentase ketuntasan klasikal yang dicapai sebesar 76% dan berdasarkan angket 

apresiasi siswa telah memenuhi kriteria efektif. Pada uji korelasi menunjukkan taraf 

signifikansi 5% diperoleh kesimpulan bahwa terdapat korelasi positif yang signifikan 

antara apresiasi siswa terhadap pembelajaran berbasis masalah dengan hasil belajar 

siswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Amiruddin Mansur (2017) dalam tesisnya 

menulis ‚Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar 

Matematika Ditinjau Dari Kemampuan Awal Matematika Dengan Mengontrol 

Motivasi Belajar Peserta Didik‛ menghasilkan temuan bahwa yang pertama, terdapat 

pengaruh interaksi antara model pembelajaran dan kemampuan awal matematika 

terhadap hasil belajar matematika peserta didik setelah mengurangi pengaruh linear 

motivasi belajar peserta didik. yang kedua, untuk peserta didik yang memiliki 

kemampuan awal matematika tinggi, hasil belajar matematika peserta didik yang 

diajar dengan model problem based learning dengan pendekatan kontekstual lebih 

tinggi daripada hasil belajar matematika peserta didik. Yang ketiga, untuk peserta 

didik yang memiliki kemampuan awal matematika rendah, tidak benar hasil belajar 

matematika peserta didik yang diajar dengan model problem based learning dengan 

                                                     

17
 Uki Rahmawati, ‚Pengembangan Model Pembelajaran Matematika Berbasis Masalah Untuk 

Siswa SMP Kelas VIII Semester 2‛, Tesis, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta,( 2013), h. I2. 
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pendekatan konstektual lebih tinggi daripada hasil belajar matematika peserta didik 

yang diajar dengan model pembelajaran ekspositori setelah mengurangi pengaruh 

linear motivasi belajar peserta didik.
 18

 

 Penelitian yang dilakukan oleh Muchammad Ishak (2014) dalam tesisnya 

menulis ‚Pengaruh model pembelajaan kooperatif tipe TAI ( Teams Assisted 

Individualization terhadap sikap kerjasama dan sikap bertanggung jawab siswa 

(penelitian pada mata pelajaran penjas di SMK PGRI 3 Cimahi)‛ menghasilkan 

temuan bahwa terdapat pengaruh dari model pembelajaran kooperatif tipe TAI 

terhadap sikap kerjasama siswa. Kedua, terdapat pengaruh dari model pembelajaran 

kooperatif kooperatif tipe TAI terhadap sikap bertanggung jawab siswa. Ketiga, 

terdapat pengaruh dari model pembelajaran konvensional terhadap sikap kerjasama 

siswa. Keempat, terdapat pengaruh dari model pembelajaran konvensional terhadap 

sikap bertanggungjawab siswa. Dan kelima, model pembelajaran kooperatif tipe TAI 

lebih baik daripada model konvensional terhadap sikap kerjasama dan sikap 

bertanggung jawab siswa.
 19

 

Penelitian yang dilakukan oleh Ariani Tandi Padang (2015) dalam tesisnya 

menulis ‚Pengembangan Model Pembelajaran Team Asisted Individualization (TAI) 

Making Corection Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Dan keterampilan Sosial Siswa 

SMA Pada Mata Pelajaran Akuntansi‛ menghasilkan temuan bahwa hasil 

pengembangan model pembelajaran dari TAI diberi nama TAI making correction 

                                                     

18
 Amiruddin Mansur, ‚Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar 

Matematika Ditinjau Dari Kemampuan Awal Matematika Dengan Mengontrol Motivasi Belajar 

Peserta Didik‛, Tesis, Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2017, h. I3. 

19
 Muchammad Ishak, ‚Pengaruh model pembelajaan kooperatif tipe TAI ( Teams Assisted 

Individualization terhadap sikap kerjasama dan sikap bertanggung jawab siswa (penelitian pada mata 

pelajaran penjas di SMK PGRI 3 Cimahi)‛, Tesis, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2014,  

h. I3. 
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karena kegiatan saling mengoreksi dijadikan sebagai kegiatan utama. Berdasarkan 

hasil uji-t, model pembelajaran TAI tipe making correction lebih efektif 

meningkatkan hasil belajar dan keterampilan social siswa SMA pada mata pelajaran 

akuntansi.9 

Penelitian yang dilakukan oleh Laila Fitriana (2010), dalam tesisnya menulis 

‚Pengaruh Model Pembelajaran Cooperative Tipe Group Investigation (GI) dan 

STAD Terhadap Prestasi Belajar Matematika Ditinjau Dari Kemandirian Belajar 

Siswa‛ menghasilkan temuan bahwa (1) Prestasi belajar matematika siswa dengan 

model pembelajaran cooperative tipe GI lebih baik dari pada model pembelajaran 

cooperative tipe STAD (2) prestasi belajar matematika siswa yang mempunyai 

kemandirian belajar tinggi lebih baik dari pada prestasi belajar matematika siswa 

yang mempunyai kemandirian belajar sedang maupun rendah. (3) Tidak terdapat 

interaksi antara model pembelajaran cooperative dengan kemandirian belajar siswa 

terhadap prestasi belajar matematika pada pokok bahasan bangun ruang sisi datar.
 20

 

Penelitian berjudul ‚Penerapan model pembelajaran Problem Based Learning untuk 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas V‛. 

Penelitian ini dilakukan oleh Gd. Gunantara pada tahun 2014. Subjek yang dilakukan 

berjumlah 28 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model 

pembelajaran Problem Based Learning dapat meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah yakni dari siklus I dan II sebesar 16,42% dari kriteria sedang menjadi tinggi. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa model pembelajaran Problem Based Learning 

dapat meningkatkan kemampuan  pemecahan masalah  pada mata  pelajaran 

                                                     

20
 Laila Fitriana, ‚Pengaruh Model Pembelajaran Cooperative Tipe Group Investigation (GI) 

Dan STAD Terhadap Prestasi Belajar Matematika Ditinjau Dari Kemandirian Belajar Siswa‛, Tesis, 

Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010,  h. 4. 
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matematika.
21

Persamaan dengan penelitian ini adalah model pembelajaran problem 

Based learing dan jenis penelian kualitatig. Perbedaannya pada penelitian sebelumnya 

menggunakan siklus dalam menganilis data.  

Penelitian yang dilakukan oleh Adi Waluyo (2010), dalam tesisnya menulis 

‚Eksperimentasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Pada Materi Pokok 

Persamaan Dan Fungsi Kuadrat Ditinjau Dari Kemampuan Awal Siswa Kelas X SMA 

Negeri Di Kabupaten Tulungagung‛ menghasilkan temuan bahwa (1) hasil belajar 

siswa pada materi pokok persamaan dan fungsi kuadrat yang mendapat pembelajaran 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih baik dari pada yang 

mendapat pembelajaran dengan model pembelajaran langsung, (2) hasil belajar pada 

materi pokok persamaan dan fungsi kuadrat siswa yang mempunyai kemampuan awal 

rendah, (3) tidak terdapat interaksi antara penggunaan model pembelajaran dan 

kemampuan awal siswa terhadap hasil belajar siswa pada materi pokok persamaan 

dan fungsi kuadrat.
 22 

Penelitian yang dilakukan oleh Anggareni, Ristiati, dan Widiyanti (2013), 

dalam tesisnya menulis ‚Implementasi Strategi Pembelajaran Inkuiri Terhadap 

Kemampuan Berpikir Kritis Dan Pemahaman Konsep IPA Siswa SMP‛, 

menghasilkan temuan bahwa terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis dan 

pemahaman konsep antara kelompok siswa yang belajar dengan strategi pembelajaran 

                                                     

21
 Gunantara,  Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas V, Singaraja: Universitas Pendidikan 

Ganesha,  Jurnal Mimbar PGSD Vol : 2 No: 1 Tahun 2014  

22
 Adi Waluyo, ‚Eksperimentasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Pada Materi 

Pokok Persamaan Dan Fungsi Kuadrat Ditinjau Dari Kemampuan Awal Siswa Kelas X SMA Negeri 

Di Kabupaten Tulungagung, Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010, h.13. 
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inkuiri dibandingkan kelompok siswa yang belajar dengan strategi pembelajaran 

langsung.
 23 

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Sunarsih (2012), dalam tesisnya menulis 

‚Pembelajaran Keterampilan Berbicara Model Kooperatif Teknik Mencari Pasangan 

Dan Teknik Kancing Gemerincing Pada Siswa Introver dan Ekstrover Di SMP‛, 

menghasilkan temuan bahwa (1) keterampilan berbicara siswa introver yang 

dibimbing dengan teknik ‘mencari pasangan’ dan ‘kancing gemerincing’ berbeda, (3) 

ada interaksi antara teknik pembelajaran ‘mencari pasangan’ dan ‘kancing 

gemerincing’ dengan siswa introver dan ekstrover (4) keterampilan berbicara siswa 

introver dan ekstrover berbeda.
 24

Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah 

sama-sama meneliti tentang model pembelajaran. Perbedaan dengan penelitian 

sebelumnya adalah jenis penetian sekarang yang kualitatif sementara penelitian 

sebelumnya kuantitatif.
 

. Penelitian yang dilakukan oleh Gede Sandi (2012), dalam tesisnya menulis 

‚Pengaruh Blended Learning Terhadap Hasil Kimia Ditinjau dari Kemandirian 

Siswa‛, menghasilkan temuan bahwa (1) hasil belajar siswa yang mengikuti blended 

learning lebih tinggi daripada hasil belajar siswa yang mengikuti pembelajaran 

langsung, (2) terdapat interaksi yang signifikan antara model pembelajaran dan 

kemandirian siswa terhadap hasil belajar kimia, (3) hasil belajar siswa dengan 

kemandirian tinggi yang mengikuti blended learning lebih baik daripada hasil belajar 

siswa yang mengikuti pembelajaran langsung, dan (4) tidak terdapat perbedaan antara 

                                                     

23
 Anggareni, Ristiati, Widiyanti, ‚Implementasi Strategi Pembelajaran Inkuiri Terhadap 

Kemampuan Berpikir Kritis Dan Pemahaman Konsep IPA Siswa SMP‛, Jurnal Penelitian, No.1, 

(Tahun 2013), h. 1. 

24
 Sri Sunarsih, ‚Pembelajaran Keterampilan Berbicara Model Kooperatif Teknik Mencari 

Pasangan Dan Teknik Mencari Pasangan Dan Teknik Kancing Gemerincing Pada Siswah. 1. 



18 
 

 

 

siswa dengan kemandirian rendak yang mengikuti kedua model pembelajaran 

tersebut.
 25 

Penelitian yang dilakukan oleh Budi Purwanto (2012),  dalam tesisnya 

menulis ‚Eksperimentasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think-Talk-Write 

(TTW) dan Tipe Thin-Pair-Share (TPS) Pada Materi Statistika Ditinjau Dari 

Kemandirian Belajar Siswa SMA Di Kabupaten Madiun‛,
 26

 menghasilkan temuan 

bahwa prestasi belajar matematika siswa yang diajar dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe TTW lebih baik daripada yang diajar dengan pembelajaran kooperatif 

tipe TPS maupun menggunakan model pembelajaran konvensional, tetapi prestasi 

belajar dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TPS sama baiknya 

dengan menggunakan model pembelajaran konvensional.penyusunan perangkat 

pembelajaran: (a) Di MI Negeri Druju, penyusunan silabus dan RPP disusun 

berdasarkan tujuh asas CTL dan (b) di SD Alam Generasi Rabbani, penyusunan 

silabus dan RPP melalui kegiatan lesson to plan dan plan to lesson. (2) pelaksanaan 

pembelajaran pada kedua situs penelitian: (a) proses pembelajaran IPA berdasarkan 

prinsip center student melalui tahapan pembelajaran konsttuktivisme, inkuiri, 

bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi dan penilaian autentik, (b) factor 

yang mempengaruhi pelaksanaan model pembelajaran CTL yaitu: factor internal 

eksternal. (3) penilaian pada kedua situs penelitian menggunakan: (a) penilaian 

autentik, (b) Di MI Negeri Druju meliputi penilaian proses dan penilaian hasil, dan (c) 

di SD alam generasi rabbani meliputi penilaian ranah afektif, penilaian ranah 

                                                     

25
 Gede Sandi, ‚Pengaruh Blended Learning terhadap Hasil Belasajr Kimia Ditinjau dari 

Kemandirian Siswa‛, Jurnal Pendiikan dan Pengajaran, No. 3, (Tahun 2012), h. 241. 

26
 Gede Sandi, ‚Pengaruh Blended Learning terhadap Hasil Belasajr Kimia Ditinjau dari 

Kemandirian Siswa‛, Jurnal Pendiikan dan Pengajaran, No. 3, (Tahun 2012), h. 241. 
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psikomotor, dan penilaian ranah kognitif.
  

Penelitian yang dilakukan oleh Sanjayanti, Sadia, dan Pujani (2013), dalam 

tesisnya menulis ‚Pengaruh Model Contextual Teaching Learning Bermuatan 

Pendidikan Karakter Terhadap Keterampilan Berpikir Kreatif Dan Sikap Ilmiah 

Ditinjau Dari Motivasi Belajar‛, menghasilkan temuan bahwa (1) terdapat perbedaan 

KBK dan SI antara kelompok siswa yang belajar dengan CTLBPK dan MPK 

(F=24,75);p<0,05).
 27

Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama 

meneliti tentang model pembelajaran. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya 

adalah jenis penetian sekarang yang kualitatif sementara penelitian sebelumnya 

kuantitatif. Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti 

tentang model pembelajaran. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah jenis 

penetian sekarang yang kualitatif sementara penelitian sebelumnya kuantitatif 

Penelitian yang dilakukan oleh Indah Kusuma Astuti (2015), dalam tesisnya 

menulis, ‚Model Pembelajaran Contextual Teaching And Learning (CTL) Pada 

Pembelajaran IPA‛, menghasilkan temuan bahwa (1) perencanaan melalui 

penyusunan perangkat pembelajaran: (a) Di MI Negeri Druju, penyusunan silabus dan 

RPP disusun berdasarkan tujuh asas CTL dan (b) di SD Alam Generasi Rabbani, 

penyusunan silabus dan RPP melalui kegiatan lesson to plan dan plan to lesson. (2) 

pelaksanaan pembelajaran pada kedua situs penelitian: (a) proses pembelajaran IPA 

berdasarkan prinsip center student melalui tahapan pembelajaran konsttuktivisme, 

inkuiri, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi dan penilaian autentik, (b) 

factor yang mempengaruhi pelaksanaan model pembelajaran CTL yaitu: factor 

                                                     

27
 anjayanti, Sadia, Pujani, ‚Pengaruh Model Contextual Teaching Learning Bermuatan 

Pendidikan Karakter Terhadap Keterampilan Berpikir Kreatif Dan Sikap Ilmiah Ditinjau Dari 

Motivasi Belajar, No 3,( Tahun 2013), h 1. 
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internaleksternal. (3) penilaian pada kedua situs penelitian menggunakan: (a) 

penilaian autentik, (b) Di MI Negeri Druju meliputi penilaian proses dan penilaian 

hasil, dan (c) di SD alam generasi rabbani meliputi penilaian ranah afektif, penilaian 

ranah psikomotor, dan penilaian ranah kognitif.
 28 

Penelitian yang dilakukan oleh Manggassingi (2008), dalam tesisnya menulis 

‚Perbandingan yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan 

model pembelajaran langsung dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada 

mata pelajaran pendidikan agama islam di SMA Negeri 5 Makassar, menghasilkan 

temuan bahwa hasil belajar peserta didik pada kelas yang menggunakan model 

pembelajaran cooperatif tipe jigsaw meningkat dari kategori rendah menjadi tinggi 

dengan ratarata 85.00. Berdasarkan pengolahan data melalui SPSS 16 menunjukkan 

data yang Sig. 0,005 (0,001< 0,005) atau F-Hitung > F-Tabel (0,639 > 0,159) pada taraf 

signifikan 5% yang berarti penggunaan model-model pembelajaran kooperatif dengan 

tipe jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik sangat efektif dan 

koefisien.
 29 

Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti 

tentang model pembelajaran. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah jenis 

penetian sekarang yang kualitatif sementara penelitian sebelumnya kuantitatif
 

Penelitian Wardani dengan judul ‚Penerapan Model Problem Based Learning 

(PBL) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ips Kelas IV MI 

Islamiyah Sumberrejo Batanghari Tahun Pelajaran 2017/2018‛ dengan kesimpulan, 

pada siklus II dengan sedikit perbaikan di dapat kembali hasil belajar siswa pada 

                                                     

28
 Indah Kusuma Astuti , ‚Model Pembelajaran Contextual Teaching And Learning (CTL) 

Pada Pembelajaran IPA‛, Tesis, Malang: UIN Maulana Maliki Ibrahim Malang, 2015, h. 18. 

29
 Manggassingi, ‚Perbandingan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Dengan Model 

Pembelajaran Langsung Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam‛, Tesis, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2014, h, h. 17. 
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siklus II meningkat, sebanyak 10 siswa memenuhi KKM dengan nilai tertinggi 90.
30

 

Dari literatur yang telah dijabarkan di atas yang merupakan referensi utama dalam 

membahas secara spesifik tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, maka 

belum ada penelitian yang mengkaji Penerapan Pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) dan Penilaian Autentik (Autentik Assesment) untuk Meningkatkan 

Pemahaman Peserta didik di SMA Negeri 1 Bungku Kabupaten morowali. 

Hasil riset tersebut berkontribusi sebagai salah satu sumber ilmiah dalam 

mendeskripsikan teori sebagai landasan dalam mengonstruksi instrumen penelitian 

sehingga memperoleh data yang valid dan reliabel. jelas bahwa hasil riset sebelumnya 

relevan dikaji sebagai sumber ilmiah untuk mengungkap data di lapangan. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui Penerapan Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

dan Penilaian Autentik (Autentik Assesment) untuk Meningkatkan 

Pemahaman Peserta didik di SMA Negeri 1 Bungku Kabupaten morowali 

2. Untuk kendalah dalam proses Penerapan Pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) dan Penilaian Autentik (Autentik Assesment) untuk 

Meningkatkan Pemahaman Peserta didik di SMA Negeri 1 Bungku Kabupaten 

morowali 

3.  

Adapun Kegunaan Penelitian yaitu: 

                                                     

30
 Budi Purwanto, ‚Eksperimentasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think-TalkWrite 

(TTW) dan Tipe Thin-Pair-Share (TPS) Pada Materi S tatistika Ditinjau Dari Kemandirian Belajar 

Siswa SMA Di Kabupaten Madiun. Tesis. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2012, hlm. 

18. 
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1. Kegunaan teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan teoritis 

yang mendalam tentang kendalah dalam proses Penerapan Pembelajaran Problem 

Based Learning (PBL) dan Penilaian Autentik (Autentik Assesment) untuk 

Meningkatkan Pemahaman Peserta didik di SMA Negeri 1 Bungku Kabupaten 

morowali 

2. Kegunaan praktis  

a. Bagi siswa Dapat menumbuhkan semangat kerja sama antar siswa, meningkatkan 

motivasi dan daya tarik siswa terhadap pembelajaran  

b. Bagi guru Dengan adanya model pembelajaran Problem Based Learning (PBL), 

guru dapat mengetahui hasil belajar siswa di sekolah dan dapat memperbaiki 

kegiatan belajar di luar sekolah. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

A. Penerapan Pembelajaran Problem Based Learning  

1. Model Pembelajaran 

Model ialah suatu abstraksi yang dapat digunakan untuk membantu 

memahami sesuatu yang tidak bisa dilihat atau dialami secara langsung. Model 

adalah representasi realitas yang disajikan dengan suatu derajat struktur dan urutan. 

Model ada yang bersifat prosedural, yakni mendeskripsikan bagaimana melakukan 

tugas-tugas, atau bersifat konseptual, yakni deskripsi verbal realitas dengan 

menyajikan komponen yang relevan dan definisi, dengan dukungan data.
1
 

Model pembelajaran ialah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial. Menurut pendapat Joyce, 

fungsi model pembelajaran adalah ‚each model guides us as we design instruction to 

help students achieve various objectives‛ (setiap model memandu kami saat kami 

merancanakan pengantar untuk membantu siswa mencapai berbagai tujuan) melalui 

model pembelajaran guru dapat membantu peserta didik mendapatkan informasi, ide, 

keterampilan, cara berfikir, dan mengekspresikan ide, dan berfungsi pula sebagai 

pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para guru dalam merencanakan 

aktivitas belajar mengajar.
2
 

Ada beberapa ciri-ciri belajar, yaitu:  

                                                     

1
husamah, Belajar dan Pembelajaran (malang: universitas muhamadiyah malang., 2016.) h. 

283 

2
 Andi setiawan, Belajar dan pembelajaran (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia 2017) h.6 
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a. Belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku (change behaviour). Ini 

berarti, bahwa hasil dari belajar hanya dapat diamati dari tingkah laku, yaitu 

adanya perubahan tingkah laku, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak terampil 

menjadi terampil; 

b. Perubahan perilaku relatif permanen. Ini berarti, bahwa perubahan tingkah laku 

yang terjadi karena belajar untuk waktu tertentu akan tetap atau tidak berubah-

ubah; 

c. Perubahan tingkah laku tidak harus segera dapat diamati pada saat proses belajar 

sedang berlangsung, perubahan perilaku tersebut bersifat potensial;  

d. Perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman;  

e. Pengalaman atau latihan itu dapat memberi penguatan. Sesuatu yang 

memperkuat itu akan memberikan semangat atau dorongan untuk mengubah 

tingkah laku.
3
 

Berbagai pengertian belajar menurut para ahli tersebut di atas, dapat di simpul 

kan bahwa pengertian belajar adalah proses usaha seseorang secara sadar untuk 

mengalami perubahan berbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan, dan 

kecakapan yang berlangsung selama periode tertentu. Dan saat kita menuntut ilmu 

hendaknya malakukan dengan ikhlas sabar maka ilmu yang sedang kita pelajari akan 

didapatkan dengan lebih mudah serta ilmunya juga akan lebih berguna baik itu untuk 

diri kita dan juga berbagi dengan orang lain sebab dengan ilmu yang kita dapatkan 

bisa saling berbagi satu dengan lainnya karena ilmu lebih baik dibagi bukan dipendam 

untuk diri sendiri namun lebih berguna bagi orang lain dan lebih baik lagi apa bila 

                                                     

3
 Afi Pamawi. Psikologi Belajar. (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2019.) H. 77. 
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orang lain akan ikut mengamalkan sebagaimna mestinya. Sebagaimana dijelaskan 

dalam alquran surat al-mujadilah ayat 11: 

ت ٖۚ   يزَۡفَعِ ٱللَّه  ٱلهذِينَ ءَامَن واْ مِنك مۡ وَٱلهذِينَ أ وت واْ ٱلۡعِلۡمَ درََجََٰ

Terjemahnya :  
Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yan beriman di antaramu 
dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.

4
 

a. Tujuan model Pembelajaran 

menciptakan kondisi belajar yang menarik, mendesain pola-pola mengajar saat 

tatap muka, menciptakan suasana belajar yang menarik agar siswa lebih mudah 

memahami materi yang disampaikan saat tatap muka dan membuat proses belajar 

yang menarik sehingga memungkinkan siswa untuk semangat belajar dan tercapainya 

hasil belajar yang optimal.
5
 

b. Macam-macam model Pembelajaran 

Ada beberapa macam model pembelajaran antara lain sebagai berikut:  

1) Koperatif learning (Coperatif Learning). pembelajaran koperatif learning 

sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang penuh 

ketergantungan dengan orang lain, mempunyai tujuan dan tanggungg jawab 

bersama, pemberian tugasdan rasa senasib. dengan memanfaatkan kenyataan 

itu, belajar kelompok secara koperatif , siswa dilatih dan dibiasakan dengan 

saling berbagi (sharing) pengetahuan, pengalaman, tugas, tanggung jawab. 

saling membantu dan berlatih berinteraksi-komunikasi-sosialisasi karena 

koperatif adalah miniatur dari hidup bermasyarakat, dan belajar menyadari 

kekurangan dan kelebihan masing-masing. 

                                                     

4
 Departemen Agaam RI, Al Qur’an dan Terjemahan (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka 

Mandiri, 2017),h.397 

5
 Andi setiawan, Belajar dan Pembelajaran (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia 2017) h.92 
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2) Kontekstual (Contextual teaching and learning) pembelajaran kontekstual 

adalah pembelajaran yang dimulai dengan sajian atau tanya jawab lisan 

(ramah, terbuka dan negosiasi) yang terkait dengan dunia nyata kehidupan 

siswa (daily life modeling) sehingga akan terasa manfaat dari materi yang 

akan disajikan, motivasi belajar muncul, dunia pikiran siswa menjadi kongkrit, 

dan susana menjadi kondusif- nyaman dan menyenangkan.
6
 

3) Pembelajaran langsung (Direct learning) pengetahuan yang bersifat informasi 

dan prosedural yang menjurus pada keterampilan dasar akan lebih efektif jika 

disampaikan dengan cara pembelajaran langsung. sintaknya adalah 

menyaipkan siswa, sajian informasi dan prosedur, latihan terbimbing, refleksi, 

latihan mandiri, dan evaluasi.  

4) Pembelajaran berbasis maslah (Poroblem Based Learning) kehidupan adalah 

identik dengan menghadapi masalah. model pembelajaran ini melatih dan 

mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan maslah yang berorientasi 

pada maslah otentik dari kehidupan aktual siswa, untuk merangsang 

kemampuan berpikir tingkat tinggi.
7
 kondisi yang tetap harus dipelihara 

adalah susana kondusif, terbuka, negosiasi, demokratis, suasana nyaman dan 

menyenangkan agar siswa dapat berpikir optimal.  

5) Problem Solving Dalam hal ini masalah didefinisikan sebagai suatu persoalan 

yang tidak rutin, belum dikenal cara penyelesaiannya. justru probl;rm solving 

adalah mencari masalah atau menemukan cara penyelesian (menemukan pola, 

aturan, atau algoritma). Sintaknya adalah: sajiakn permasalah yang memenuhi 

                                                     

6
 Ngalimun, Strategi Dan Model Pembelajaran. (Banjarmasin, Aswaja Pressindo. 2012) h.163 

7
 Hamzah Yunus, Perencanaan Pembelajaran Berbasih Kurikulum (Yogyakarta:Cv Budi 

Utama 2015)h.26 
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criteria di atas, siswa berkelompok atau individual mengidentifikasi pola atau 

yang disajikan, siswa mengidentifkasi, mengeksplorasi, menginvestigasi, 

menduga, dan akhirnya menemukan solusi. 

2. Pengertian pembelajaran 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pembelajaran dimaknai sebagai proses, 

cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar, yang artinya adalah 

dengan kegiatan pembelajaran seseorang dapat memperoleh ilmu pengetahuan 

tentang materi yang dipelajari. Dengan mendefinisikan pembelajaran adalah upaya 

membelajarkan siswa.
8
 Dalam artian terdapat kegiatan memilih, menetapkan, 

mengembangkan metode untuk mencapai hasil pengajaran yang diinginkan.
9
 Menurut 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003, pembelajaran 

adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar.
10

  

Pendapat serupa diutarakan oleh Briggs yang menyatakan bahwa 

pembelajaran adalah seperangkat peristiwa yang mempengaruhi si belajar sedemikian 

rupa sehingga si belajar itu memperoleh kemudahan dalam berinteraksi berikutnya 

dengan lingkungan. 

a. Tujuan pembelajaran 

Banyak pengertian yang diberikan para ahli tentang tujuan pembelajaran, yang 

satu sama lain memiliki kesamaan di samping ada perbedaan sesuai dengan sudut 

pandang garapannya. Robert F. Mager misalnya memberikan pengertian tujuan 

                                                     

8
Ahmad Susanto, Teori Belajar & Pembelajaran Di Sekolah Dasar (Jakarta: Prenadamedia 

Group 2013) h.18 

9
Husamah, Belajar Dan Pembelajaran (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang 2016 ), 

h.283 

10
 Hamzah B. Uno, Model Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 2. 
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pembelajaran sebagai perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh 

siswa pada kondisi dan tingkat kompetensi tertentu. Pengertian kedua dikemukakan 

oleh Edwar L. Dejnozka dan David E. Kapel, juga Kemp yang memandang bahwa 

tujuan pembelajaran adalah suatu pernyataan yang spesifik yang dinyatakan dalam 

perilaku atau penampilan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan untuk 

menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Perilaku itu dapat berupa fakta yang 

konkret serta dapat dilihat dan fakta yang tersamar. Definisi ketiga dikemukakan oleh 

Fred Percival dan Henry Ellington yakni tujuan pembelajaran adalah suatu pernyataan 

yang jelas dan menunjukkan penampilan atau keterampilan siswa tertentu yang 

diharapkan dapat dicapai sebagai hasil belajar.
11

 Dan kita sebagai umat manusi harus 

mempergunakan ilmu kita sebaik-baiknya gar kita bisa menerapkannya bagi diri kita 

dan diri orang lain agar kira selamat dunia dan akhirat. 

3. Problem Based Learning 

a. Pengertian Problem Based Learning 

Model Problem Based learning (PBL) atau pembelajaran berbasis masalah 

dikembangkan berdasarkan konsep-konsep yang dicetuskan oleh Jerome Bruner, 

dimana konsep tersebut adalah belajar penemuan atau Discovery Learning.
12

 Proses 

belajar penemuan meliputi proses informasi, transformasi, dan evaluasi. Proses 

informasi, peserta didik memperoleh informasi mengenai materi yang sedang 

dipelajari. Ada yang menganggap informasi yang diterimanya sebagai sesuatu yang 

baru dan ada pula yang menyikapi informasi yang diperolehnya lebih mendalam dan 

luas dari pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Tahap transformasi, peserta didik 

                                                     

11
 Dimyanti, Mudjiono, Belajar dan pembelajaran. (Jakarta: Rineka Citra. 2015) h.17 

12
 Taufik Amir, Inovasi Pendidikan Melalui Peroblem Based Learning (Jakarta: Kencana, 

2009), h.12 
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melakukan identifikasi, analisis, mengubah, mentransformasikan informasi yang telah 

diperolehnya menjadi bentuk yang abstrak atau konseptual supaya kelak pad giliranya 

dapat dimanfaatkan bagi hal-hal yang lebih luas. Tahap evaluasi, peserta didik 

menilai sendiri informasi yang telah ditransformasikan itu dapat dimanfaatkan untuk 

memahami gejala atau memecahkan masalah yang dihadapi.  

Problem Based Learning (PBL) adalah seperangkat model mengajar yang 

menggunakan masalah sebagai fokus untuk mengembangkan keterampilan 

pemecahan masalah, materi, dan pengaturan diri. Problem Based Learning (PBL) 

adalah model pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk memecahkan suatu 

masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga peserta didik dapat mempelajari 

pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki 

keterampilan untuk memecahkan masalah.
13

 Pembelajaran Berbasis Masalah 

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. Pembelajaran 

Berbasis masalah yang lain adalah metode mengajar dengan fokus pemecahan 

masalah yang nyata, proses dimana Peserta didik melaksanakan kerja kelompok, 

umpan balik, diskusi yang dapat berfungsi sebagai batu loncatan untuk investigasi 

dan penyelidikan dan laporan akhir.Dengan demikian Peserta didik di dorong untuk 

lebih aktif terlibat dalam materi pembelajaran dan mengembangkan ketrampilan 

berfikir kritis.  

Pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning didasarkan atas 

teori psikologi kognitif, terutama berlandaskan teori Piaget dan Vigotsky 

                                                     

13
 Nurul Azizah, Berfikir Kritis Dan Problem Based Learning (Surabaya: Media Sahabat 

Cendikia 2019) h.13 
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(kontruktivisme). Menurut teori kontriktivisme, siswa belajar mengkontruksi 

pengetahuannya melalui interaksi dengan lingkungannya. Pembelajaran PBL dapat 

membuat siswa belajar melalui upaya penyelesaian permasalahan dunia nyata secara 

terstruktur untuk mengonstruksi pengetahuan siswa. Pembelajaran ini menuntut 

siswa untuk aktif melakukan penyelidikan dalam menyelesaikan permasalahan dan 

guru sebagai fasilitator atau pembimbing.
14

 sebuah pendekatan pembelajaran yang 

menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. 

Kondisi kelas yang menerapkan pembelajaran berbasis masalah, peserta didik bekerja 

dalam tim untuk memecahkan masalah dunia nyata (real world).
15

 Artinya bahwa 

dalam proses pembelajaran setiap tim atau kelompok diberi kesempatan untuk 

mencari solusi penyeleaian masalah sesuai dengan masalah yang diberikan untuk 

diselesaikan dalam tugas kelompok.  

Menurut Tan yang dikutip oleh Rusman model pembelajaran berbasis masalah 

merupakan inovasi dalam pembelajaran karena dalam pembelajaran berbasis masalah 

kemampuan berpikir siswa betul-betul dioptimalisasikan melalui proses kerja 

kelompok atau tim sehingga siswa dapat mengasah, menguji, dan mengembangkan 

kemampuan berpikirnya.
16

 Pembelajaran problem based learning adalah ‚belajar 

berdasarkan masalah adalah interaksi antara stimulus dan respon, merupakan 

hubungan dua arah belajar dan pembelajaran problem based learning menurut adalah 

                                                     

14
 Ridwan Abdullah, Pembelajaran Saintifik untuk Implementasi kurikulum 2013, Jakarta: 

Bumi Aksara 2014, hlm. 127  

15
 Kementrian Pendidikan dan kebudayaan, Model Pembelajaran Berbasis Masalah,(Badan 

Pengembangan  Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.  

16
 Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, (Bandung: 

Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 229  
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belajar berdasarkan masalah adalah interaksi antara stimulus dan respon, merupakan 

hubungan dua arah belajar dan lingkungan. 

 Jadi belajar pada dasarnya terwujud dalam proses interaksi akibat adanya 

stimulus dan respon dalam menyelesaikan masalah. Hal ini membuat kondisi peserta 

didik mengarah pada berpikir kritis memaknai masalah sehingga dapat menyelesaikan 

masalah dengan baik sesuai tugas yang menjadi tanggung jawabnya secara 

berkelompok.  

Lingkungan memberikan masukan kepada siswa berupa bantuan dan masalah, 

sedangkan sistem saraf otak berfungsi menafsirkan bantuan itu secara efektif 

sehingga masalah yang dihadapi dapat diselidiki, dinilai, dianalisis, serta dicari 

pemecahannya dengan baik‛.
17

 Lingkungan nyata dapat menjadi pembelajaran nyata 

bagi peserta didik untuk membantu dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam 

lingkungan sekitar. 

Pembelajaran berbasis masalah ( Problem-Based Learning), pertama kali 

diterapkan di sekoalah kesahatan di kanada yang bernama Mc. Master University. 

Banyak pengertian tentang problem-based learning namun pada intinya pembelajaran 

berbasis masalah merupakan cara belajar dengan pemecahan masalah yang 

menggunakan pola dengan dilakukan oleh siswa secara kolaboratif.
18

 Pembelajaran 

berbasis masalah mengajarkan peserta didik akan kekompakan dan pentingnya 

                                                     

17
 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif – Progresif : Konsep, Landasan, dan 

Implementasinya Pada KTSP, Jakarta: Prenada Media Group, 2009, hlm. 91.  

18
 Ni Nyoman Sri Lestari, Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problembased 

Learning) Dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasibelajar Fisika Bagi Siswa Kelas Vii Smp,  

(Singaraja : Program Studi Teknologi Pembelajaran Program Pasca Sarjana Universitas 

Pendidikan Ganesha Singaraja), h. 6  
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bekerja sama dalam sebuah tim untuk menyelesaikan masalah secara bersama, 

sehingga tercipta kerjasama kolaboratif untuk mencapai tujuan bersama. 

Ada beberapa tinjauan mengenai pengertian pembelajaran berbasis masalah 

(PBL), yang pertama Duch, menyatakan bahwa pembelajaran berbasis masalah adalah 

model pembelajaran yang akan dihadapkan kepada peserta didik sehingga 

tertantangan untuk belajar dan belajar. Siswa akan lebih aktif bekerja sama di dalam 

suatu kelompok untuk mencari solusi permasalah di dunia nyata atau lingkungan 

sekitar. Model ini dimaksudkan oleh Duch untuk mengembangkan kemampuan siswa 

untuk berpikir kritis, analitis,yang diharapkan dapat menemukan serta menggunakan 

sumber daya yang sesuai untuk mencapai tujuan belajar.  

Pada awalnya di persiapkan untuk program graduate bidang kesehatan oleh 

Barrows pada tahun 1988 yang kemudian akan di adaptasikan sebagai program 

akademik kependidikan oleh Stepein Gallager pada tahun 1993. PBL ini 

dikembangkan berdasarkan teori psikologi kognitif modern yang menyatakan bahwa 

belajar suatu proses pembelajar secara aktif dan terstruktur pengetahuannya melalui 

interaksinya dengan lingkungan belajar yang akan dirancang oleh fasilitator 

pembelajaran. 
19

  

Artinya bahwa metode pembelajaran berbasis masalah Menggunakan 

permasalahan nyata yang ditemui di lingkungan sebagai dasar untuk memperoleh 

pengetahuan dan konsep melalui kemampuan berpikir kritis dan memecahkan 

masalah. Dengan menggunkan model PBL diharapkan siswa dapat memecahkan 

masalah dengan beragam alternatif solusi, serta dapat mengidentifikasi penyebab dari 

                                                     

19
 Ni Made Suci, ‚Penerapan Model PBL Untuk Meningkatkan Partisipasi Belajar dan Hasil  

Belajar Teori Akutansi Mahasiswa Jurusan Ekonomi Undiksha‛, (Jurnal Penelitian dan 

Pengembangan Pendidikan, 2008), hal.77  
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permasalahan pada materi tersebut. Karena pada pembelajaran PBL siswa terlibat 

penuh dalam proses memecahkan masalah, siswa dituntut untuk dapat 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis sebagai langkah memecahkan 

permasalahan yang dibahas dalam materi, serta dapat mengambil kesimpulan 

berdasarkan pemahaman mereka.
20

  

Berdasarkan definisi pembelajaran berbasis masalah tersebut dapat 

disimpulkan bahwa materi pembelajaran bercirikan adanya suatu masalah dan pada 

proses pe,belajaran berbasis masalah, sebelum pembelajaran dimulai, siswa akan 

diberikan masalah-masalah. Masalah yang diberikan adalah masalah yang memiliki 

konteks dengan dunia nyata, akan semakin baik pengaruhnya pada peningkatan 

kecakapan siswa. Berdasarkan masalah yang diberikan ini, siswa bekerja sama dengan 

kelompoknya, mencoba memecahkannya dengan pengetahuan yang mereka miliki dan 

sekaligus mencari informasi-informasi yang baru yang relevan untuk solusinya. 

b. Karakteristik Pembelajaran Problem Based Learning 

Terdapat beberapa ciri atau karakteristik pembelajaran berbasis masalah yang 

dapat diterapkan apabila menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL), sebagai berikut: 

1) Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) merupakan rangkaian 

aktifitas pembelajaran, artinya dalam implementasi pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) ada sejumlah kegiatan yang harus dilakukan peserta didik.
 21

 

                                                     

20
 F. Fakhriyah, Penerapan Problem Based Learning Dalam Upaya Mengembangkan 

Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa (Semarang : Jurnal Pendidikan IPA IndonesiaJPII Vol. 3  no 1 

,2014) hal.96  
21

 F. Fakhriyah, Penerapan Problem Based Learning Dalam Upaya Mengembangkan 

Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa (Semarang : Jurnal Pendidikan IPA IndonesiaJPII Vol. 3  no 1 

,2014) hal.96  



34 
 

 

 

Peserta didik tidak hanya sekedar mendengarkan, mencatat kemudian menghafal 

materi pembelajran, akan tetapi peserta didik aktif berpikir, berkomunikasi, 

mencari dan mengolah data dan akhirnya menyimpulkan.
22

 Karateristik pertama 

ini meliputi beberapa hal, antara ain:  

a. Permasalahan autentik. Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

mengorganisasikan masalah yang nyata yang penting secara sosial dan bermakna 

bagi peserta didik. Peserta didik menghadapi berbagai situasi kehidupan nyata 

yang tidak dapat diberi jawaban-jawaban sederhana. 

b. Fokus interdisipliner. Pemecahan masalah menggunakan pendekatan 

interdisipliner, agar peserta didik belajar berpikir struktural dan belajar 

menggunakan berbagai perspektif keilmuan. c. Investigasi autentik. Peserta didik 

harus melakukan investigasi autentik yaitu berusaha menemukan solusi rill. 

Peserta didik di haruskan menganalisis dan menetapkan masalahnya, 

mengembangkan hipotesis dan membuat prediksi, mengumpulkan dan 

menganalisis informasi, melaksanakan eksprimen, membuat inferensi dan menarik 

kesimpulan. 

c. Produk. Pembelajaran ini menuntut peserta didik mengonstruksikan produk 

sebagai hasil investigasi.  

d. Kolaborasi. Kolaborasi peserta didik dalam pembelajaran berbasis masalah ini 

mendorong penyelidikan dan dialog bersama untuk mengembangkan keterampilan 

berpikir dan keterampilan sosial.
 23
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2) Aktifitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah.  

    Menempatkan masalah sebagai kata kunci dari proses pembelajaran. 

Artinya tanpa masalah maka tidak mungkin ada pembelajaran. Pembelajaran Problem 

Based Learning (PBL) menuntut aktifitas mental siswa dalam memahami suatu 

konsep, prinsip dan keterampilan melalui situasi atau masalah yang disajikan di awal 

pembelajaran.
 24

 Jadi dalam pembelajaran Problem Based Learning (PBL) situasi 

suatu masalah menjadi titik tolak pembelajaran untuk memahami konsep, prinsip dan 

mengembangkan keterampilan berbeda dengan pembelajaran pada umumnya, 

biasanya masalah disajikan setelah pembelajaran konsep, prinsip, dan keterampilan. 

Pada pembelajaran Problem Based Learning (PBL) yang disajikan kepada siswa 

merupakan situasi atau masalah kehidupan sehari-hari (kontekstual) yang tidak 

terdefinisi atau tidak terstruktur. 

4. pemecahan masalah dilakuakan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara 

ilmiah. Berpikir dengan menggunakan metode ilmiah adalah proses berpikir 

deduktif dan induktif. Proses berpikir ini dilakuakan secara sistematiis dan 

empiris. Sistematis artinya berpikir ilmiah dilakukan melalui tahapan-tahapan 

tertentu. Adapun emipiris artinya proses penyelesaian masalah didasarkan pada 

data dan fakta yang jelas.  

Selanjutnya Pierce dan Jones mengemukakan tentang kejadiankejadian yang 

harus muncul pada saat mengimplementasikan pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL), yaitu:  

1)  Keterlibatan (engangement), meliputi mempersiapkan siswa untuk berperan 
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sebagai pemecah masalah yang bisa bekerja sama dengan pihak lain, 

menghadapkan siswa pada situasi yang mendorong untuk mampu menemmukan 

masalah dan meliputi hakikat permasalahan sambil mengajukan dugaan dan 

rencana penyelesaian.  

2) Inquiry dan investigasi (inquiry and investigastion), yang mencangkup krgiatan 

mengeksplorasi dan mendestribusikan informasi. 3) Performasi (perfomance) 

yaitu menyajikan temuan.  

4) Tanya jawab (debriefing), mengujikeakuratan dari solusi dan melakukan refleksi 

terhadap proses pemecahan.
25

 

   Model pembelajaran berbasis masalah dimulai oleh adanya masalah dapat 

dimunculkan oleh siswa atau guru, kemudian siswa memperdalam pengetahuannya 

tentang apa yang mereka telah ketahui dan apa yang mereka perlu ketahui untuk 

memecahkan masalah tersebut.
 26

 Hal ini menunjukan bahwa pembelajaran berbasis 

masalah menekankan pada proses berpikir untuk mengasah pengetahuan dan 

kemampuan berpikir terhadap apa yang sudah diketahui dan apa yang belum 

diketahui untuk dicarikan solusi penyelesaian masalah. Masalah yang muncul 

diselesaikan solusi dan penyelesaiannya dalam satu tim. Kekompakan tim dalam 

bekerjasama menyelesaikan masalah, tentu akan berdampak baik bagi setiap 

kelompok agar temotivasi menyelesaikan tugas dengan baik pula. 

 Peserta didik dapat memilih masalah yang dianggap menarik untuk dipecahkan 

sehingga mereka terdorong berperan aktif dalam belajar.
27

 Masalah yang dijadikan 
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sebagai fokus pembelajaran dapat diselesaikan peserta didik melalui kerja kelompok 

sehingga dapat memberi pengalaman-pengalaman belajar yang beragam pada peserta 

didik seperti kerjasama dan interaksi dalam kelompok, disamping pengalaman belajar 

yang berhubungan dengan pemecahan masalah seperti membuat hipotesis, merancang 

percobaan, melakukan penyelidikan, mengumpulkan data, menginterpretasikan data, 

membuat kesimpulan, mempresentasikan, berdiskusi, dan membuat laporan.
28

 

Masalah yang muncul sebagai objek pembelajaran memerlukan Langkah-langkah 

tersendiri untuk mencapai penyelesaian masalah sesuai harapan tiap kelompok. 

c. Tujuan Pembelajaran Problem Based Learning 

Problem Based Learning (PBL) dirancang untuk membantu peserta didik 

mengembangkan keterampilan berpikir, keterampilan menyelesaikan masalah, 

keterampilan intelektualnya, mempelajari peran-peran orang dewasa lainnya melalui 

berbagai situasi riil atau situasi yang disimulasikan, dan menjadi pelajar yang mandiri 

dan otonomi.
29

Pembelajarn berbasis masalah memberikan pembelajaran sesuai 

kenyataan sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi peserta didik. Harapannya 

menjadikan peserta didik menjadi peserta didik yang tangguh dan mandiri dalam 

mencari solusi dan menyelesaikan masalah. 

Menurut pendapat Resnick tentang definisi berpikir tingkat tinggi adalah 

bersifat non-algoritmik. Artinya jalur tindakan tidak sepenuhnya ditetapkan 

sebelumnya, cenderung bersifat kompleks, jalur totalnya tidak visible (secara mental) 

dilihat dari sudut pandang manapun, sering mendapat multiple solution (beberapa 
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solusi), melibatkan nuanced judgment (bernuansa penilaian) dan interpretasi,
30

 

melibatkan multiple criteria (banyak criteria), kadang-kadang bertentangan satu sama 

lain, melibatkan selfregulation (regulasi diri) proses-proses berpikir, melibatkan 

imposing meaning (menentukan makna), menemukan struktur dalam sesuatu yang 

tampak tidak beraturan dan bersifat efforful (membutuhkan banyak usaha).
 31 

Problem 

Based Learning (PBL) merupakan model pembelajaran yang menggunakan metode 

bermain peran juga dirancang untuk ‚Simulasi Sosial‛ yang bertujuan merangsang 

berbagai bentuk belajar, seperti belajar tentang persaingan (kompetisi), kerja sama, 

empati, sistem sosial, konsep, keterampilan, kemampuan berpikir kritis, pengambilan 

keputusan, dan lain-lain. Namun demikian, simulasi agak berbeda dengan model-

model lain. 

d. Prinsip-prinsip Pembelajaran Problem Based Learning 

Prinsip utama pembelajaran Problem Based Learning (PBL) adalah 

penggunaan masalah nyata sebagai sarana bagi peserta didik untuk mengembangkan 

pengetahuan dan sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan 

kemampuan pemecahan masalah.
 32

 Masalah nyata adalah masalah yang terdapat 

dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat langsung apabila diselesaikan.  

Pemilihan atau penentuan masalah nyata dapat dilakukan oleh guru maupun 

peserta didik yang disesuaikan kompetensi dasar tertentu. Masalah ini bersifat 
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terbuka (Open-ended problem), yaitu masalah yang memiliki banyak jawaban atau 

strategi penyelesaian yang mendorong keingintahuan peserta didik untuk 

mengidentifikasi strategi dan solusi tersebut. Masalah itu juga bersifat tidak 

terstruktur dengan baik (Illstuctured) yang tidak dapat diselesaikan secara langsung 

dengan cara menerapkan formula atau strategi tertentu, tetapi perlu informasi lebih 

lanjut untuk memahami serta perlu mengombinasikan beberapa strategi atau bahkan 

mengkreasi strategi sendiri untuk menyelesaikanya.
33

 Pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) adalah suatu pendekatan pembelajaran dengan membuat konfrontasi 

kepada peserta didik dengan masalah-masalah praktis, berbentuk ill-structured atau 

Openended melalui stimulus dalam belajar. 

Peserta didik adalah subjek yang memiliki kemampuan untuk secara aktif 

mencari, mengolah, mengkontruksi, dan menggunakan pengetahuan. Di dalam 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) pusat pembelajaran adalah peserta didik 

(student-centered), sementara guru berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi 

peserta didik untuk secara aktif menyelesaikan masalah dan membangun 

pengetahuannya secara berpasangan atau berkelompok (kolaborasi antar peserta 

didik). Peranan guru dalam model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

adalah menyajikan masalah, mengajukan pertanyaan dan memfasilitasi penyelidikan 

dan dialog. Lebih penting lagi adalah guru melakukan scaffolding.
 34

 Scaffolding 

merupakan proses ketika guru membantu peserta didik untuk menuntaskan sustu 

masalah melampaui tingkat pengetahuannya saat itu. 
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e. Merencanakan Pembelajaran Problem Based Learning 

Skema perencanaan pelajaran untuk pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL) yaitu :
35

 

1) Mengidentifikasi topik Merencanakan pelajaran untuk pembelajaran Problem 

Based Learning (PBL), yaitu topik harus lebih kompleks dan abstrak 

dibandingkan mengajarkan satu konsep, seperti gaya dalam IPA, atau ide 

utama dalam bahasa. Bisa juga satu bangunan pengetahuan sistematis, seperti 

hubungan antara geografi dan perekonomian dalam wilayah geografis tertentu 

di ilmu sosial. Atau, satu prosedur seperti menambahakan seperti pecahan yang 

sepadan dalam matematika.  

2) Menentukan tujuan belajar Saat merencanakan pelajaran untuk pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL), memiliki dua jenis tujuan belajar. Pertama, 

guru ingin siswa mempunyai kemampuan pemecahan masalah dan pelajaran 

mandiri sehingga tujuan jangka panjang tersebut memerlukan pengalaman 

terus menerus untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua, guru ingin siswa dapat 

mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan menjadi murid mandiri 

sehingga siswa dapat berjuang, dan memiliki pengalaman yang mendorong 

perkembangan mereka.  

3) Mengidentifikasi masalah Saat memilih masalah, guru harus berusaha 

menentukan apakah peserta didik memiliki cukup banyak pengetahuan awal 

untuk secara efektif merancang satu strategi demi memecahkan masalah 

tersebut. 
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4) Mengakses materi Jika guru ingin pelajaran Problem Based Learning (PBL) 

berlangsung mulus, peserta didik harus memahami apa yang mereka usahakan 

untuk dicapai dan mereka harus memiliki akses pada materimateri yang 

dibutuhkan untuk memecahkan masalah.
36

 

f. Langkah-langkah Pembelajaran Problem Based Learning 

  Pengajaran berbasis masalah biasanya terdiri dari lima tahap utama yang 

dimulai dengan suatu situasi masalah dan diakhiri dengan penyajian dan analisis hasil 

kerja siswa.
37

 Dalam penyusunannya maka problem yang digunakan berciri; 

menunjukkan lingkungan atau situasi yang mewakili situasi nyata, masalah benar-

benar nyata, masalah memungkinkan untuk dipecahkan, interdisiplin, objektif, 

berorientasi pada penyelesaian tugas, serta membutuhkan pengetahuan yang 

kompleks. Dalam strukturnya akan terdiri dari pengantar, isi, dasar teori, bahan, hasil 

yang diharapkan. Disamping itu pembelajaran model pembelajaran berbasis masalah 

juga bercirikan penyelesaian masalah dalam kelompok-kelompok kecil yang mandiri.  

Untuk lebih jelasnya langkah-langkah dari model pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL), yaitu:  

1) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, 

memotivasi siswa yang terlibat dalam aktifitas pemecahan masalah yang 

dipilih. 
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2) Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar 

yang berhubungan dengan masalah tersebut (menetapkan topik, tugas, jadwal, 

dan lain-lain).
 38

 

3) Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, 

melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan 

masalah, pengumpulan data, hipotesis, pemecahan masalah.  

4) Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai 

seperti laporan dan membantu mereka berbagi tugas dengan temanya. 

5) Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap 

penyelidikan dan proses-proses yang mereka gunakan.
39

 

6) Secara rinci tahapan-tahapan pembelajaran model PBL dapat dilihat pada  

Tabel 2.1.  

Tabel 2.1 Tahapan-Tahapan Pembelajaran PBL 

Tahapan  Tingkah Laku Guru  

Tahap 1 Orientasi siswa kepada 

masalah  

Guru menjelaskan dengan tujuan 

pembelajaran, menjelaskan logistik 

yang dibutuhkan, memotivasi siswa 

agar ikut serta pada aktivitas dalam 

pemecahan masalah yang dipilihnya  

Tahap 2 Mengorganisasi siswa untuk 

belajar  

Guru  membantu  siswa  untuk 

mendefinisikan, 
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 mengorganisasikan tugas 

belajar yang berhubungan dengan 

masalah tersebut  

Tahap  3  Membimbing  penyelidikan  

individual dan kelompok  

Guru mendorong siswa untuk 

mengumpulkan informasi yang 

sesuai, melaksankan eksperimen, 

untuk mendapatkan penjelasan dan 

pemecahan masalah  

Tahap 4 Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya  

Guru membantu siswa merencanakan 

dan menyiapkan karya yang sesuai 

seperti laporan, video, dan model 

serta membantu mereka berbagi 

tugas dengan temannya  

Tahap 5 untuk Menganalisis dan 

mengevaluasi suatu proses pemecahan 

masalah  

Guru membantu melakukan refleksi 

atau evaluasi terhadap penyelidikan 

dan proses-proses yang mereka 

gunakan.  

Dari uraian tersebut terlihat bahwa pembelajaran berbasis masalah melibatkan 

siswa secara aktif. Siswa tidak menerima materi pelajaran sematamata dari guru, 

melainkan berusaha menggali dan mengembangkan sendiri. Dengan demikian 

diharapkan siswa lebih termotivasi dalam belajar dan mengetahui kebermaknaan dari 

apa yang dipelajarinya. Hasil belajar yang diperoleh tidak semata-mata berupa 
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peningkatan pengetahuan, tetapi juga meningkatkan keterampilan berfikir.
 40

 

Langkah-langkah operasional dalam proses pembelajaran yang dikonsepkan 

oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:  

a. Konsep Dasar (Basic Concept)  

Fasilitator memberikan konsep dasar, petunjuk, referensi, atau link dan skill yang 

diperlukan dalam pembelajaran tersebut. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik 

lebih cepat masuk dalam atmosfer pembelajaran dan mendapatkan peta yang 

akurat tentang arah dan tujuan pembelajaran.  

b. Pendefinisian Masalah (Defining The Problem)  

Dalam langkah ini fasilitator menyampaikan scenario atau permasalahan dan 

peserta didik melakukan berbagai kegiatan brainstorming dan semua anggota 

kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap scenario 

secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif 

pendapat.
41

  

c. Pembelajaran Mandiri (Self Learning)  

Peserta didik mencari berbagai sumber yang dapat memperjelas isu yang sedang 

dinvestigasi. Sumber yang dimaksud dapat dalam bentuk artikel tetulis yang 

tersimpan dipepustakaan, halaman web, atau bahkan pakar dalam bidang yang 

relevan.  

Tahap investigasi memiliki dua tujuan utama,yaitu: (1) agar peserta didik 

mencari informasi dan mengembangkan pemahaman yang relevan dengan 
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permasalahan yang telah didiskusikan dikelas, dan (2) informasi dikumpulkan 

dengan satu tujuan yaitu dipresentasikan di kelas dan informasi tersebut haruslah 

relevan dan dapat dipahami.  

d. Pertukaran Pengetahuan (Exchange Knowledge)  

Setelah mendapatkan sumber untuk keperluan pendalaman materi dalam langkah 

pembelajaran mandiri, selanjutnya pada pertemuan berikutnya peserta didik 

berdiskusi dalam kelompoknya untuk mengklarifikasi capaiannya dan 

merumuskan solusi dari permasalahan kelompok. Pertukaran pengetahuan ini 

dapat dilakukan dengan cara peserta didik berkumpul sesuai kelompok dan 

fasilitatornya.  

e. Penilaian (Assessment)  

Penilaian dilakukan dengan memadukan tiga aspek pengetahuan (knowledge), 

kecakapan (skill), dan sikap (attitude). Penilaian terhadap penguasaan 

pengetahuan yang mencakup seluruh kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

dengan ujian akhir semester (UAS), ujian tengah semester (UTS), kuis, PR, 

dokumen, dan laporan.
 42

 

Berdasarkan uraian tersebut di atas langkah-langkah pembelajaran (sintaks 

pembelajaran) yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 43

  

a. Penyajian Masalah. Pertama-tama Peserta didik disajikan suatu masalah. Selain 

itu dalam kegiatan ini guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan 

logistik yang diperlukan, dan memotivasi Peserta didik terlibat pada aktivitas 
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pemecahan masalah. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik lebih cepat masuk 

dalam atmosfer pembelajaran dan mendapatkan peta yang akurat tentang arah 

dan tujuan pembelajaran.  

b. Diskusi Masalah. Peserta didik mendiskusikan masalah dalam tutorial PBL dalam 

sebuah kelompok kecil. Mereka mengklarifikasi fakta-fakta suatu kasus kemudian 

mendefinisikan sebuah masalah. Mereka membrainstorming gagasan-gagasannya 

dengan berpijak pada pengetahuan sebelumnya. Kemudian, mereka 

mengidentifikasi apa yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan masalah serta 

apa yang mereka tidak ketahui. Mereka menelaah masalah tersebut. Mereka juga 

mendesain suatu rencana tindakan untuk menggarap masalah. Guru dalam hal ini 

hanya memfasilitasi kegiatan tersebut, sehingga berjalan dengan lancar.  

c. Penyajian Solusi dari Masalah. Membantu peserta didik dalam merencanakan dan 

menyiapkan penyajian solusi dari masalah, dan membantu mereka untuk berbagi 

tugas dengan temannya.  

d. Mereview. Peserta didik bersama-sama dengan guru melakukan mereview 

terhadap penyelidikan mereka dan proses yang mereka gunakan.  

g. Kelebihan dan kekurangan Pembelajaran Problem Based Learning 

Setiap model memiliki kelebihan dan kekurngan. Kelebihan model PBL antara 

lain: 
44

1) peserta didik dilatih untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah 

dalam keadaan nyata,2) mempunyai kemampuan membangun pengetahuannya sendiri 

melalui aktivitas belajar,3) pembelajaran berfokus pada masalah sehingga materi 

yang tidak ada hubungannya tidak perlu dipelajari oleh peserta didik. Hal ini 

                                                     

44
 Nensy Rerung ,dkk ,Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik SMA pada Materi Usaha dan Energi.( Vol.6 No 1, Jurnal 

Ilmiah Pendidikan Fisika Al-biruni, 2017) ,h. 49.  



47 
 

 

 

mengurangi beban peserta didik dengan menghafal atau menyimpan informasi,4) 

terjadi aktivitas ilmiah pada peserta didik melalui kerja kelompok,5) peserta didik 

terbiasa menggunakan sumbersumber pengetahuan, baik dari perpustakaan, internet, 

wawancara, dan observasi,6) peserta didik memiliki kemampuan menilai kemajuan 

belajarnya sendiri,7) peserta didik memiliki kemampuan untuk melakukan 

komunikasi ilmiah dalam kegiatan diskusi atau presentasi hasil pekerjaan mereka, dan 

8) kesulitan belajar peserta didik secara individual dapat diatasi melalui kerja 

kelompok dalam bentuk peer teaching.  

  Sedangkan, kekurangan model PBL antara lain : 
45

1) Pembelajaran Berbasis 

Masalah tidak dapat diterapkan untuk setiap materi pelajaran, ada bagian guru 

berperan aktif dalam menyajikan materi. PBL lebih cocok untuk pembelajaran yang 

menuntut kemampuan tertentu yang kaitannya dengan pemecahan masalah, dan 2) 

dalam suatu kelas yang memiliki tingkat keragaman peserta didik yang tinggi akan 

terjadi kesulitan dalam pembagian tugas. 

Pernyataan lain terkait kelebihan dan kekurangan pembelajaran Problem 

Based Learning (PBL) adalah sebagai berikut:  

1. Siswa dilibatkan pada kegiatan belajar sehingga pengetahuanya benarbenar 

diserapnya dengan baik.  

2. Dilatih untuk dapat bekerja sama dengan siswa lain.  

3. Dapat memperoleh dari berbagai sumber.
46

 

Sedangkan kekurangan dari model pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL) adalah:  
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1) Untuk siswa yang malas tujuan dari metode tersebut tidak dapat di capai.  

2) Membutuhkan banyak waktu dan danah.  

3) Tidak semua mata pelajaran dapat diterapkan dengan metode ini.
47

 

B. Penilaian Autentik 

1. Pengertian Penilaian Autentik 

Penilaian adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan 

berkesinambungan untuk mengumpulakn informasi tentang proses dan hasil belajar 

peserta didik dalam rangka membuat keputusan-keputusan berdasarkan kriteria dan 

pertimbangan tertentu. Keputusan yang dimaksud adalah keputusan tentang peserta 

didik, seperti nilai yang akan diberikan atau juga keputusan tentang kenikan kelas dan 

kelulusan. 

Penilaian harus dipandang sebagai salah satu faktor penting yang menentukan 

keberhasilan proses dan hasil belajar, bukan hanya sebagai cara yang digunakan 

untuk menilai hasil belajar. Kegiatan penilaian harus dapat memberikan informasi 

kepada guru untuk meningkatkan kemampuan mengajarnya dan membantu peserta 

didik mencapai perkembangan belajarnya secara optimal. Implikasinya adalah 

kegiatan penilaian harus digunakan sebagai cara atau teknik untuk mendidik sesuai 

dengan prinsip pedagogis.
48

 Guru harus menyadari bahwa kemajuan belajar peserta 

didik merupakan salah satu indikator keberhasilanya dalam pembelajaran. Jika 

sebagian besar peserta didik tidak berhasil dalam belajarnya berarti pula merupakan 
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kegagalan bagi guru itu sendiri. 

Penilaian output adalah penilaian yang dilakukan setelah proses belajar 

mengajar berlangsung. Penilaian output bertujuan untuk mengetahui tingkat 

pencapaian kompetensi dari peserta didik setelah mengikuti proses belajar mengajar 

di kelas. Hasil penilaian output. dibandingkan dengan KKM yang telah ditentukan 

sebelumnya dan dianalisis berapa peserta didik yang sudah tuntas (melampaui KKM) 

serta berapa peserta didik yang belum tuntas (di bawah KKM). Penilaian output bisa 

dilaksanakan dengan penilaian formatif atau ulangan harian (mengukur satu KD), 

ujian tengah semester (mengukur beberapa KD atau SK) ujian akhir semester 

(mengukur seluruh KD dan SK dalam semester ganjil) dan ujian kenaikan kelas 

(mengukur seluruh KD dan SK dalam semester genap).
 49

 

Penilaian adalah proses pengumpulan informasi yang digunakan untuk 

mengambil keputusan terkait kebijakan pendidikan, mutu program pendidikan, mutu 

kurikulum, mutu pengajaran, atau sejauh mana pengetahuan yang diperoleh peserta 

didik tentang bahan ajar yang telah diajarkan kepadanya. Sedangkan, baik menurut 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 serta Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar 

Penilaian Pendidikan mendefinisikan penilaian sebagai proses pengumpulan dan 

pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik.
50

  

Secara harfiyah kata autentik berarti asli, nyata, atau orisinil. Apabila 

dikaitkan dengan penilaian maka secara harfiyah berarti penilaian yang asli dan 
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nyata, dalam arti obyek yang dinilai adalah asli atau sesungguhnya bukan dibuat-

buat. Penilaian autentik adalah suatu proses penilaian yang melibatkan berbagai 

pengukuran berupa produk dan kinerja yang mencerminkan prestasi, kompetensi, 

motivasi, dan sikap peserta didik pada pembelajaran dikelas.  

Istilah penilaian autentik diperkenalkan oleh Wiggins pada tahun 1990. 

Wiggins menentang penilaian yang bersifat umum dilakukan di sekolah, seperti: isian 

singkat, tes pilihan ganda, dan tes sejinis.
51

 Padahal di dunia nyata, orang diuji 

dengan cara menunjukkan kemampuannya secara langsung atau dengan menunjukkan 

produk yang telah dibuatnya. Penilaian autentik berusaha mewujudkan penilaian 

sesuai dengan kemampuan yang dimiliki peserta didik secara utuh. 

Menurut Grant Winggins yang dikutip oleh Ridwan definisi penilaian autentik 

adalah bentuk penilaian yang melibatkan peserta didik dalam persoalan yang berguna 

atau pertanyaan penting sehingga peserta didik harus menggunakan pengetahuan 

untuk menunjukkan kinerja secara efektif dan kreatif. Tugas yang diberikan dapat 

berupa replika atau analogi dari permasalahan yang dihadapi oleh orang dewasa dan 

konsumen, atau prosefional dalam bidanganya. Sedangkan menurut Jonathan Mueller 

yang dikutip oleh Ridwan juga, definisi penilaian autentik berarti suatu bentuk 

penilaian dengan meminta peserta didik untuk menunjukkan tugas ‚dunia nyata‛ 

yang mendemonstrasikan aplikasi yang bermakna dari pengetahuan dan keterampilan 

penting.
52
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Dari definisi ahli di atas dapat diketahui bahwa penilaian tidak hanya 

dilandasi oleh kompetensi pengetahuan saja. Kompetensi keterampilan pun menjadi 

penting karena ketika kita terjun dalam dunia nyata keterampilan yang ditampilkan 

dengan tanpa mengabaikan landasan pengetahuan kitalah yang banyak dibutuhkan. 

Kedua kompetensi diatas tidak lepas dari kompetensi sikap yang baik untuk lebik 

menyempurnakannya. Jika ada seorang anak yang pandai dalam sisi pengetahuan 

namun dalam sisi sikapnya tidak sebanding dengan sisi sikapnya, maka itu akan 

mengurangi nilai dari sisi pengetahuannya. 

Dalam perkembangannya, guru yang dipandang sebagai aktor dan instruktor 

menjadi fasilitator dan motivator merubah paradima pendidikan. Kehadiran guru di 

kelas untuk memberikan kelancaran pembelajaran peserta didik secara aktif agar 

memperoleh sesuatu yang telah ditargetkan. Keberhasilan peserta didik pun tidak 

hanya diorientasikan pada hasil tetapi juga proses pembelajaran. Perubahan 

paradigma pendidikan tersebut juga berpengaruh pada konsep penilaian pendidikan. 

Pada saat ini konsep penilaian pendidikan menunjukkan arah yang lebih luas. 

Penilaian tidak hanya untuk mengetahui hasl belajar peserta didik, tetapi juga untuk 

mengetahui bagaimanakah proses belajar tersebut berlangsung. 

Proses penilaian (asesmen) mencakup sejumlah bukti-bukti yang 

menunjukkan pencapaian hasil belajar peserta didik. Asesmen ini dilaksanakan secara 

terpadu dengan kegiatan pembelajaran sehingga disebut sebagai penilaian berbasis 

kelas (PBK). PBK dilakukan dengan berbagai cara seperti pengumpulan kerja peserta 

didik (portofolio), hasil karya (product), penugasan (project), kinerja (performance), 

dan tes tulis (paper and pencil). Guru menilai kompetensi dan hasil belajar peserta 

didik berdasarkan tingkat pencapaian prestasi peserta didik. Penilaian demikianlah 
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yang disebut autentic assessment yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 

menjadi ‚asesmen autentik‛ atau ‚penilaian autentik.
53

 

Dalam kurikulum 2013 mempertegas adanya pergeseran dalam melakukan 

penilaian, yakni dari penilaian melalui tes (mengukur kompetensi pengetahuan 

berdasarkan hasil saja), menuju penilaian autentik (mengukur kompetensi 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan berdasarkan proses dan hasil).
54

 Pengukuran 

kemampuan kompetensi peserta didik pada aspek afektif, kognitif dan psikomotorik 

harus menjadi perhatian bagi guru dalam memberikan penilaian kepada peserta didik 

yang dihadapinya. 

Menurut Abdul Majid, penilaian autentik adalah proses pengumpulan data 

yang bisa memberikan gambaran perkembangan peserta didik. Gambaran 

perkembangan peserta didik perlu diketahui oleh pendidik agar dapat memastikan 

bahwa peserta didik mengalami proses pembelajaran dengan benar. Penilaian autentik 

merupakan proses pengumpulan informasi tentang perkembangan dan pencapaian 

pembelajaran yang dilakukan peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu 

mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan 

pembelajaran telah benar-benar dikuasai dan dicapai. Penilaian autentik merupakan 

penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai, mulai dari proses 

hingga keluaran (output) pembelajaran.
 55

 Jadi penilaian autentik adalah penilaian 

yang dilakukan untuk menilai diri peserta didik yang dimulai dari awal sampai akhir 
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proses pembelajaran yang meliputi aspek penilaian pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan. 

Menurut Grant Winggins yang dikutip oleh Ridwan definisi penilaian autentik 

adalah bentuk penilaian yang melibatkan peserta didik dalam persoalan yang berguna 

atau pertanyaan penting sehingga peserta didik harus menggunakan pengetahuan 

untuk menunjukkan kinerja secara efektif dan kreatif. Tugas yang diberikan dapat 

berupa replika atau analogi dari permasalahan yang dihadapi oleh orang dewasa dan 

konsumen, atau prosefional dalam bidanganya. Sedangkan menurut Jonathan Mueller 

yang dikutip oleh Ridwan juga, definisi penilaian autentik berarti suatu bentuk 

penilaian dengan meminta peserta didik untuk menunjukkan tugas ‚dunia nyata‛ 

yang mendemonstrasikan aplikasi yang bermakna dari pengetahuan dan keterampilan 

penting.
56

 

Dari definisi ahli di atas dapat diketahui bahwa penilaian tidak hanya 

dilandasi oleh kompetensi pengetahuan saja. Kompetensi keterampilan pun menjadi 

penting karena ketika kita terjun dalam dunia nyata keterampilan yang ditampilkan 

dengan tanpa mengabaikan landasan pengetahuan kitalah yang banyak dibutuhkan. 

Kedua kompetensi diatas tidak lepas dari kompetensi sikap yang baik untuk lebik 

menyempurnakannya. Jika ada seorang anak yang pandai dalam sisi pengetahuan 

namun dalam sisi sikapnya tidak sebanding dengan sisi sikapnya, maka itu akan 

mengurangi nilai dari sisi pengetahuannya. 

2. Karakteristik Penilaian Autentik 

Dalam perkembangannya, guru yang dipandang sebagai aktor dan instruktor 

menjadi fasilitator dan motivator merubah paradima pendidikan. Kehadiran guru di 
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kelas untuk memberikan kelancaran pembelajaran peserta didik secara aktif agar 

memperoleh sesuatu yang telah ditargetkan.
57

 Keberhasilan peserta didik pun tidak 

hanya diorientasikan pada hasil tetapi juga proses pembelajaran. Perubahan 

paradigma pendidikan tersebut juga berpengaruh pada konsep penilaian pendidikan. 

Pada saat ini konsep penilaian pendidikan menunjukkan arah yang lebih luas. 

Penilaian tidak hanya untuk mengetahui hasl belajar peserta didik, tetapi juga untuk 

mengetahui bagaimanakah proses belajar tersebut berlangsung, sehingga dalam proses 

penilaian dibutuhkan karakteristik sebagai acuan dalam memberi penilaian. 

Karakteristik peniliaian autentik menurut Kunandar adalah sebagai berikut:
 58

  

a. Dapat digunakan untuk formatif dan sumatif. Artinya penilaian autentik dapat 

dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi dasar (formatif) maupun 

pencapaian kompetensi terhadap standar kompetensi atau kompetensi inti dalam 

satu semester (sumatif).  

b. Mengukur pencapaian kompetensi yang menekankan aspek keterampilan dan 

kinerja, bukan hanya mengukur kompetensi yang sifatnya mengingat fakta 

(hafalan dan ingatan). 

c. Berkesinambungan (terus menerus) dan merupakan satu kesatuan secara utuh 

sebagai alat untuk mengumpulkan informasi terhadap pencapaian kompetensi 

peserta didik. 

d. Dapat digunakan sebagai umpan balik terhadap pencapaian kompetensi peserta 

didik secara komprehensif.
59
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Proses penilaian (asesmen) mencakup sejumlah bukti-bukti yang menunjukkan 

pencapaian hasil belajar peserta didik. Asesmen ini dilaksanakan secara terpadu 

dengan kegiatan pembelajaran sehingga disebut sebagai penilaian berbasis kelas 

(PBK). PBK dilakukan dengan berbagai cara seperti pengumpulan kerja peserta didik 

(portofolio), hasil karya (product), penugasan (project), kinerja (performance), dan tes 

tulis (paper and pencil). Guru menilai kompetensi dan hasil belajar peserta didik 

berdasarkan tingkat pencapaian prestasi peserta didik. Penilaian demikianlah yang 

disebut autentic assessment yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi 

‚asesmen autentik‛ atau ‚penilaian autentik. 

3. Tujuan dan Prinsip Penilaian Autentik 

Penilaian autentik sangat penting untuk diterapkan dalam implementasi 

Kurikulum 2013 dengan memandang penilaian dan pembelajaran berorientasi pada 

pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara holistis. Penilaian autentik 

menuntut peserta didik mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilannya untuk 

menyelesaikan masalah nyata. Agar kompetensi yang dikuasai dapat digunakan 

secara bermakna dalam kehidupan, guru harus merancang masalah nyata yang 

bermakna dan menunjukkan kebermanfaatan ilmu pengetahuan yang dipelajari 

peserta didik dalam kehidupan nyata, bukan dalam dunia sekolah. 

Penilaian autentik menggunakan berbagai cara dan kriteria holistis, yakni 

kompetensi secara utuh yang merefleksikan pengetahuan, keterampilan dan sikap. 

Penilaian autentik tidah hanya mengukur apa yang diketahui oleh peserta didik, 

tetapi lebih focus pada pengukuran tentang apa yang dilakukan oleh peserta didik. 

Prinsip-psirnsip penilaian autentik adalah sebagai berikut. 
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a. Proses penilaian harus merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses 

pembelajaran, bukan bagian terpisahkan dari proses pembelajaran. 

b. Penilaian harus mencerminkan masalah dunia nyata (real world problems), 

bukan masalah dunia sekolah. 

c. Penilaian harus menggunakan berbagai ukuran, metode, dan criteria yang sesuai 

dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar. 

d. Penilaian harus bersifat holistis yang mencakup semua aspek dari tujuan 

pembelajaran (sikap, keterampilan, dan pengetahuan).
60

 

Metode penilaian tradisional dianggap kurang mampu memberikan 

informasi yang akurat dan komprehensif tentang hasil belajar. Oleh karena itu, tujuan 

penilaian autentik adalah sebagai berikut:  

a. Menilai kemampuan individu melalui tugas tertentu.  

b. Menentukan kebutuhan pembelajaran.  

c. Membantu dan mendorong peserta didik 

d. Akuntabilitas lembaga. \ 

e. Meningkatkan kualitas lembaga. 

Untuk mencapai tujuan implementasi penilaian autentik harus berpegang pada 

prinsip-prinsip sebagai berikut:  

a. Keeping track, yaitu penilaian harus mampu menelusuri dan melacak 

kemajuan peserta didik sesuai rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. 

b. Checking up, yaitu penilaian harus mampu mengecek kemampuan peserta 

didik dalam proses pembelajaran.  
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c. Finding out, yaitu penilaian harus mampu mencari dan menemukan serta 

mendeteksi kesalahan yang menyebabkan terjadinya kelemahan dalam 

pembelajaran. 

d. Summing up, yaitu penilaian harus mampu menyimpulkan apakah peserta 

didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum.  

Adapun menurut M. Hosnan, prinsip yang harus diterapkan dalam penilaian 

autentik adalah sebagai berikut:  

a. Penilaian autentik mengacu pada ketercapaian standar nasional (didasarkan 

pada indikator). Kurikulum berdasarkan setiap mata pelajaran memuat tiga 

kompetensi utama, yaitu kompetensi dasar, indikator 

b. Penilaian autentik harus menyeimbangkan tiga ranah, yaitu aspek 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
61

 

4. Ruang Lingkup Penilaian Autentik 

Berdasarkan Permendikbud no. 65 tahun 2013 tentang standar proses dan 

Permendikbud no. 66 tahun 2013 tentang standar penilaian, maka penilaian dalam 

kurikulum 2013 menggunakan penilaian autentik pada proses dan hasil yang 

mencakup tiga aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Setiap aspek yang 

dinilai memiliki karakteristik tersendiri dan membutuhkan bentuk penilaian yang 

berbeda. 

a. Aspek Kognitif Aspek kognitif berhubungan dengan pengetahuan individual 

yang ditunjukkan dengan peserta didik memperoleh hasil pembelajaran yang 

telah dilakukan. Kompetensi kognitif meliputi pengetahuan, pemahaman, 
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penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Penilaian kognitif dapat dilakukan 

dengan tes tertulis, tes lisan, dan penugasan.
62

 

b. Aspek Afektif Afektif adalah bentuk beberapa karakter yang tercermin dalam 

kehidupan sehari-hari. Bloom mengradasikan ranah afektif menjadi lima 

tingkatan, yaitu penerimaan, partisipasi, penilaian, organisasi, dan pembentukan 

pola hidup. Penilaian afektif dapat dilakukan dengan observasi, jurnal, penilaian 

antar teman, wawancara, serta penilaian non tes berupa kuesioner sikap, minat, 

nilai, dan konsep diri.
63

 

c. Aspek Psikomotor Psikomotor adalah kemampuan fisik peserta didik. Dalam 

ranah psikomotor ada tujuh jenis keterampilan, yaitu persepsi, kesiapan, gerakan 

terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian, dan kreativitas. 

Penilaian psikomotor dapat dilakukan dengan tes unjuk kerja, proyek, portofolio, 

dan penilaian produk.
64

 

Kurikulum 2013 tidak terlepas dari budaya bangsa yang dimiliki oleh bangsa 

ini dalam pengembangan kurikulum. Prestasi bangsa di berbagai bidang kehidupan di 

masa lampau adalah sesuatu yang harus termuat dalam isi kurikulum untuk dipelajari 

peserta didik.
 
Proses pendidikan adalah suatu proses yang memberi kesempatan 

kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya menjadi kemampuan 

berpikir rasional dan kecemerlangan akademik dengan memberikan makna terhadap 

apa yang dilihat, didengar, dibaca, dipelajari dari warisan budaya berdasarkan makna 

yang ditentukan oleh lensa budayanya dan sesuai dengan tingkat kematangan 
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psikologis serta kematangan fisik peserta didik. Selain mengembangkan kemampuan 

berpikir rasional dan cemerlang dalam akademik, Kurikulum 2013 memposisikan 

keunggulan budaya tersebut dipelajari untuk menimbullkan rasa bangga, 

diaplikasikan dan dimanifestasikan dalam kehidupan pribadi, dalam interaksi sosial di 

masyarakat sekitarnya, dan dalam kehidupan berbangsa masa kini.
 65

 

Memiliki komitmen dan sikap untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan 

rakyat dan seluruh bangsa Indonesia. Karakter berkeadilan sosial tercermin dalam 

perbuatan yang menjaga adanya kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan, 

menjadi harmonisasi antara hak dan kewajiban, hormat terhadap hak-hak orang lain, 

suka menolong orang lain, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain, tidak 

boros, tidak bergaya hidup mewah, suka bekerja keras, menghargai karya orang lain. 

Karakter individu yang dijiwai oleh sila-sila Pancasila, yang dikembangkan dari buku 

Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa 2010-2025 yang dibuat oleh Pemerintah 

Republik Indonesia Tahun 2010 lalu, antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut;
 

66
  

1. Karakter yang bersumber dari olah hati, antara lain beriman dan bertakwa, 

bersyukur, jujur, amanah, adil, tertib, sabar, disiplin, tata aturan, bertanggung 

jawab, berempati, punya rasa iba (compassion), berani mengambil risiko, 

pantang menyerah, menghargai lingkungan, rela berkorban dan berjiwa patriotik.  
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2. Karakter yang bersumber dari olah piker antara lain cerdas, kritis, kreatif, 

inovatif, analitis, ingin tahu (kuriositas, kepenasaranan intelektual), produktif, 

berorientasi ipteks, dan reflektif.  

3. Karakter yang bersumber dari olahraga/kinestetika antara lain bersih dan sehat, 

sportif, tangguh, andal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif, determinatif, 

kompetitif, ceria, ulet, dan gigih.  

4. Karakter yang bersumber dari oleh rasa dan karsa antara lain kemanusiaan, saling 

menghargai, saling mengasihi, gotong royong, kebersamaan, ramah, peduli, 

hormat, toleran, nasionalis, kosmopolit (mendunia), mengutamakan kepentingan 

umum, cinta tanah air (patriotis), bangga menggunakan bahasa dan produk 

Indonesia, dinamis, kerja keras, dan beretos kerja.
 
 

Manusia Indonesia yang terbentuk melalui pendidikan karakter yang 

berkelanjutan mulai dari tingkat TK sampai ke perguruan tinggi selayaknya mampu 

mewujudkan keterpaduan nilai-nilai karakter yang terkandung dalam prinsip empat 

olah tersebut di atas. Landasan yuridis formal bagi implementasi pendidikan karakter 

di Indonesia tentu saja adalah konstitusi nasional Undang-Undang Dasar 1945.
 67

 

Nilai-nilai universal yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 harus terus 

dipertahankan menjadi norma konstitusional bagi Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Dalam proses pendidikan di dalam sekolah tidak terlepas dari kegiatan 

pengukuran dan penilaian.  

Penilaian yang dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran perkembangan 

siswa selama dalam proses pembelajaran. Penilaian ini bisa didapatkan lewat tes dan 

nontes yang dilakukan oleh guru. Jika dalam penilaian tersebut ada hasil yang tidak 
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atau kurang optimal, maka guru akan melakukan perbaikan agar siswa tersebut bisa 

mendapatkan hasil yang optimal. Penilaian dalam Kurikulum 2013 mengacu pada 

Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan. 

Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk 

mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup: penilaian otentik, 

penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan tengah 

semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat 

kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah/madrasah. Permendikbud Nomor 104 

Tahun 2014 menetapkan bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik dilaksanakan 

dalam bentuk penilaian autentik dan nonautentik.
 68

 Bentuk penilaian tersebut masih 

digunakan dalam Permendikbud Nomor 53 tahun 2015. Menurut aturan tersebut 

penilaian autentik harus merupakan pendekatan utama dalam penilaian hasil belajar 

oleh pendidik.  

Bentuk penilaian autentik tersebut mencakup penilaian berdasrkan 

pengamatan, tugas ke lapangan, portofolio, proyek, produk, jurnal, kerja 

laboratorium, dan unjuk kerja, serta penilaian diri. Guru juga dapat menggunakan 

penilaian teman sebaya untuk memperkuat penilaian autentuk dan nonautentik.
 69

 

Penilaian autentik mencakup tiga ranah hasil belajar yaitu ranah sikap, keterampilan, 

dan pengetahuan. Terminologi autentik merupakan sinonim dari asli, nyata atau 

sebenarnya, valid, atau reliabel. Secara konseptual penilaian autentik lebih bermakna 

secara signifikan dibandingkan dengan tes pilihan ganda terstandar sekali pun. Atas 
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dasar tersebut, guru dapat mengidentifikasi materi apa yang sudah layak dilanjutkan 

dan untuk materi apa pula kegiatan remidial harus dilakukan. 

5. Konsep Penilaian dalam Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 tidak terlepas dari budaya bangsa yang dimiliki oleh bangsa 

ini dalam pengembangan kurikulum. Prestasi bangsa di berbagai bidang kehidupan di 

masa lampau adalah sesuatu yang harus termuat dalam isi kurikulum untuk dipelajari 

peserta didik. Proses pendidikan adalah suatu proses yang memberi kesempatan 

kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya menjadi kemampuan 

berpikir rasional dan kecemerlangan akademik dengan memberikan makna terhadap 

apa yang dilihat, didengar, dibaca, dipelajari dari warisan budaya berdasarkan makna 

yang ditentukan oleh lensa budayanya dan sesuai dengan tingkat kematangan 

psikologis serta kematangan fisik peserta didik. Selain mengembangkan kemampuan 

berpikir rasional dan cemerlang dalam akademik, Kurikulum 2013 memposisikan 

keunggulan budaya tersebut dipelajari untuk menimbullkan rasa bangga, 

diaplikasikan dan dimanifestasikan dalam kehidupan pribadi, dalam interaksi sosial 

di masyarakat sekitarnya, dan dalam kehidupan berbangsa masa kini. 

Memiliki komitmen dan sikap untuk mewujudkan keadilan dan 

kesejahteraan rakyat dan seluruh bangsa Indonesia. Karakter berkeadilan sosial 

tercermin dalam perbuatan yang menjaga adanya kebersamaan, kekeluargaan dan 

kegotongroyongan, menjadi harmonisasi antara hak dan kewajiban, hormat terhadap 

hak-hak orang lain, suka menolong orang lain, menjauhi sikap pemerasan terhadap 

orang lain, tidak boros, tidak bergaya hidup mewah, suka bekerja keras, menghargai 

karya orang lain. Karakter individu yang dijiwai oleh sila-sila Pancasila, yang 

dikembangkan dari buku Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa 2010-2025 
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yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2010 lalu, antara lain dapat 

dikemukakan sebagai berikut; 70 

1. Karakter yang bersumber dari olah hati, antara lain beriman dan bertakwa, 

bersyukur, jujur, amanah, adil, tertib, sabar, disiplin, tata aturan, bertanggung 

jawab, berempati, punya rasa iba (compassion), berani mengambil risiko, 

pantang menyerah, menghargai lingkungan, rela berkorban dan berjiwa 

patriotik. 

2. Karakter yang bersumber dari olah piker antara lain cerdas, kritis, kreatif, 

inovatif, analitis, ingin tahu (kuriositas, kepenasaranan intelektual), produktif, 

berorientasi ipteks, dan reflektif. 

3. Karakter yang bersumber dari olahraga/kinestetika antara lain bersih dan sehat, 

sportif, tangguh, andal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif, determinatif, 

kompetitif, ceria, ulet, dan gigih. 

4. Karakter yang bersumber dari oleh rasa dan karsa antara lain kemanusiaan, 

saling menghargai, saling mengasihi, gotong royong, kebersamaan, ramah, 

peduli, hormat, toleran, nasionalis, kosmopolit (mendunia), mengutamakan 

kepentingan umum, cinta tanah air (patriotis), bangga menggunakan bahasa dan 

produk Indonesia,  dinamis, kerja keras, dan beretos kerja.
71

 

Manusia Indonesia yang terbentuk melalui pendidikan karakter yang 

berkelanjutan mulai dari tingkat TK sampai ke perguruan tinggi selayaknya mampu 

mewujudkan keterpaduan nilai-nilai karakter yang terkandung dalam prinsip empat 
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olah tersebut di atas. Landasan yuridis formal bagi implementasi pendidikan karakter 

di Indonesia tentu saja adalah konstitusi nasional Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-

nilai universal yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 harus terus dipertahankan 

menjadi norma konstitusional bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dalam proses pendidikan di dalam sekolah tidak terlepas dari kegiatan 

pengukuran dan penilaian. Penilaian di sini dimaksudkan untuk mendapatkan 

gambaran perkembangan siswa selama dalam proses pembelajaran. Penilaian ini bisa 

didapatkan lewat tes dan nontes yang dilakukan oleh guru. Jika dalam penilaian 

tersebut ada hasil yang tidak atau kurang optimal, maka guru akan melakukan 

perbaikan agar siswa tersebut bisa mendapatkan hasil yang optimal. 

Penilaian dalam Kurikulum 2013 mengacu pada Permendikbud Nomor 66 

Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Penilaian pendidikan sebagai 

proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil 

belajar peserta didik mencakup: penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis 

portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir 

semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, 

dan ujian sekolah/madrasah.
 72 

Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014 menetapkan bahwa penilaian hasil 

belajar oleh pendidik dilaksanakan dalam bentuk penilaian autentik dan 

nonautentik.
12 

Bentuk penilaian tersebut masih digunakan dalam Permendikbud 

Nomor 53 tahun 2015.
 73

 Menurut aturan tersebut penilaian autentik harus 
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merupakan pendekatan utama dalam penilaian hasil belajar oleh pendidik. Bentuk 

penilaian autentik tersebut mencakup penilaian berdasrkan pengamatan, tugas ke 

lapangan, portofolio, proyek, produk, jurnal, kerja laboratorium, dan unjuk kerja, 

serta penilaian diri. Guru juga dapat menggunakan penilaian teman sebaya untuk 

memperkuat penilaian autentuk dan nonautentik.
13  

Penilaian autentik mencakup tiga ranah hasil belajar yaitu ranah sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan. Terminologi autentik merupakan sinonim dari asli, 

nyata atau sebenarnya, valid, atau reliabel. Secara konseptual penilaian autentik lebih 

bermakna secara signifikan dibandingkan dengan tes pilihan ganda terstandar sekali 

pun. Atas dasar tersebut, guru dapat mengidentifikasi materi apa yang sudah layak 

dilanjutkan dan untuk materi apa pula kegiatan remidial harus dilakukan. 

Selanjutnya peraturan tersebut disempunakan Permendikbud Nomor 23 

Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Dalam bab VI pasal 9 dijelaskan 

bahwa Mekanisme penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah sebagai berikut: (1) 

perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan silabus; (2) penilaian aspek 

sikap dilakukan melalui observasi/pengamatan dan teknik penilaian lain yang 

relevan, dan pelaporannya menjadi tanggungjawab wali kelas atau guru kelas; (3) 

penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan 

sesuai dengan kompetensi yang dinilai; (4) penilaian keterampilan dilakukan melalui 

praktik, produk, proyek, portofolio, dan/atau teknik lain sesuai dengan kompetensi 

yang dinilai; (5) peserta didik yang belum mencapai KKM satuan pendidikan harus 

mengikuti pembelajaran remedi; dan (6) hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan 
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keterampilan peserta didik disampaikan dalam bentuk angka dan/atau deskripsi.
74

 

Salah satu penekanan dalam kurikulum 2013 adalah penilaian autentik 

(authentic assessment). Sebenarnya dalam kurikulum sebelumnya, yakni Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sudah memberi ruang terhadap penilaian 

autentik, tetapi dalam implementasi di lapangan belum berjalan optimal. Melalui 

kurikulum 2013 ini penilaian autentik menjadi penekanan yang serius di mana guru 

dalam melakukan penilaian hasil belajar peserta didik benar-benar memperhatikan 

penilaian autentik. Sebelum mendefinisikan pengertian penilaian autentik sebaiknya 

kita mendefinisikan terlebih dahulu pengertian penilaian. Penilaian (assessment) 

adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran 

perkembangan belajar siswa. Gambaran perkembangan belajar peserta didik perlu 

diketahui oleh guru agar bisa memastikan bahwa peserta didik mengalami proses 

pembelajaran dengan benar. Penilaian autentik adalah kegiatan menilai peserta didik 

yang menekankan pada apa yang seharusnya dinilai, baik proses maupun hasil dengan 

berbagai instrumen penilaian yang disesuaikan dengan tuntutan kompetensi yang ada 

di Standar Kompetensi (SK) atau Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD). 

6. Teknik dan Pelaksanaan Penilaian Autentik dalam Kurikulum 2013  

Berikut pemaparan teknik penilaian autentik dalam ranah penilaian sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan:  

a. Penilaian Sikap 

 Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ada 

asumsi bahwa sikap seseorang terhadap sesuatu bisa dipengaruhi dari pengetahuan 

yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu itu. Dengan demikian antara sikap dan 
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pengetahuan memiliki hubungan yang sangat erat dan saling memengaruhi. Ranah 

afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, atau nilai. 

Ketiga ranah tersebut merupakan karakteristik manusia sebagai ahsil belajar dalam 

bidang pendidikan. Kemampuan afektif berhubungan dengan minat dan sikap yang 

dapat berbentuk tanggungjawab, kerja sama, disiplin, komitmen, percaya diri, jujur, 

menghargai pendapat orang lain, dan kemampuan mengendalikan diri. Semua 

kemampuan ini herus menjadi bagian dari tujuan pembelajaran di sekolah, yang akan 

dicapai melalui kegiatan pembelajaran yang tepat.
 75

 

 Sikap menentukan keberhasilan belajar seseorang. Orang yang tidak 

memiliki minat pada pembelajaran tertentu sulit untuk mencapai keberhasilan belajar 

secara optimal. Seseorang yang berminat dalam suatumata pelajaran diharapkan akan 

mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Oleh karena itu, semua pendidik harus 

mampu membangkitkan minat semua peserta didik untuk mencapai kompetensi yang 

telah ditentukan.
 76

 Selain itu ikatan emosional sering diperlukan untuk membangun 

semangat kebersamaan, semangat persatuan, semangat nasionalisme, rasa sosial, dan 

sebagainya. Untuk itu semua dalam merancang program pembelajaran satuan 

pendidikan harus memerhatikan ranah afektif. 

 Berdasarkan penjelasan tentang pengertian sikap di atas dapat dikemukakan 

bahwa penilaian kompetensi sikap adalah penilaian yang dilakukan guru untuk 

mengukur tingkat pencapaian kompetensi sikap dari peserta didik yang meliputi 

aspek menerima atau memerhatikan (receiving atau attending), merespons atau 
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menanggapi (responding), menilai atau menghargai (valuing), mengorganisasi atau 

mengelola (organization), dan berkarakter (characterization). Dalam kurikulum 2013 

sikap dibagi menjadi dua, yakni sikap spiritual dan sikap sosial.  

b. Penilaian Pengetahuan  

Penilaian kompetensi pengetahuan atau kognitif adalah penilaian yang 

dilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian atau penguasaan peserta 

didik dalam aspek pengetahuan yang meliputi ingatan atau hafalan, pemahaman, 

penerapan atau aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Dalam kurikulum 2013 

kompetensi pengetahuan menjadi kompetensi inti dengan kode kompetensi inti 3 (KI 

3). Kompetensi pengetahuan merefleksikan konsep-konsep keilmuan yang harus 

dikuasai oleh peserta didik melalui proses belajar mengajar. 

Penilaian menggunakan tes lebih baik dilakukan dengan kondisi tertentu 

sehingga lebih dapat dipertanggungjawabkan dan dapat lebih autentik mengukur 

penguasaan pengetahuan peserta didik. Kondisi yang umumnya diterapkan dalam 

pelaksanaan tes adalah sebagai berikut.  

1) Diselesaikan dalam waktu terbatas. Peserta didik harus menyelesaikan soal 

tes dalam waktu yang telah ditentukan.  

2) Dilakukan dengan pengawasan agar peserta didik dapat menyelesaikan tes 

secara tertib dan tidak melakukan kecurangan.  

3) Dilakukan dengan kemampuan sendiri oleh pesert didik, tanpa meminta 

bantuan orang lain. Jika tes bersifat tutup buku, maka peserta didik tidak 

diperbolehkan menggunakan sumber lain, selain infromasi yang diberikan 

dalam soal tes.77 
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c. Penilaian Ketrampilan  

    Sebelum menjelaskan pengertian penilaian kompetensi keterampilan perlu 

dijelaskan terlebih dahulu pengertian keterampilan (psikomotorik). Ranah 

psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan (skill) atau 

kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. 

Psikomotorik berhubungan dengan hasil belajar ayng pencapaiannya melalui 

keterampilan (skill) sebagai hasil dari tercapainya kompetensi pengetahuan. Hal ini 

berarti kompetensi keterampilan itu sebagai implikasi dari tercapainya kompetensi 

pengetahuan peserta didik. Keterampilan itu sendiri menunjukkan tingkat keahlian 

seseorang dalam suatu tugas atau sekumpulan tugas tertentu.
 78 

Pendidik menilai 

kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut 

peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes 

kinerja atau unjuk kerja, proyek, dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan 

berupa daftar cek atau skala penilaian (rating scale) yang dilengkapi rubrik. 

C. Pemahaman Peserta Didik 

1. Pengertian Pemahaman  

Pemahaman ini berasal dari kata ‚Faham‛ yang memiliki 
 

tanggap, mengerti 

benar, pandangan, ajaran.
79

 Disini ada pengertian tentang pemahamn yaitu 

kemampuan memahami arti suatu bahan pelajaran, seperti menafsirkan. Pemahaman 

merupakan tingkat berikutnya dari tujuan ranah kognitif berupa kemampuan 

memahami atau mengerti tentang isi pelajaran yang dipelajari tanpa perlu 
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mempertimbangkan atau memperhubungkanya dengan isi pelajaran lainnya. 

Pemahaman adalah kemampuan seseorag untuk mengerti atau memahami sesuatu 

setelah sesuatu itu diketahui atau diingat. Dengan kata lain memahami adalah 

mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.  

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami 

sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat. Dengan kata lain memahami adalah 

mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seorang siswa 

dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi 

uraian lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata -katanya sendiri.
80

 

Untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap pelajaran yang disampaikan 

guru dalam proses belajar – mengajar, maka diperlukan adanya penyusunan item tes 

pemahamn. Adanya sebagian item pemahamn dapat diberikan dalam bentuk gambar, 

denah, diagram dan grafik, sedangkan bentuk dalam tes objektif biasanya digunakan 

tipe pilihan ganda dan tipe benar – salah. Hal ini dapat dijumpai dalam tes formatif, 

subformatif, dan sumatif.
81

 Artinya bahwa Pemahaman adalah kesanggupan untuk 

mendefenisikan, merumuskan kata yang sulit dengan perkataan sendiri. Dapat pula 

merupakan kesanggupan untuk menafsirkan suatu teori atau melihat konsekwensi 

atau implikasi, meramalkan kemungkinan atau akibat sasuatu. 

Ngalim Purwanto mengemukakan bahwa pemahaman atau komprehensi 

adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan testee mampu memahami arti atau 

konsep, situasi, serta fakto yang diketahuinya. Dalam hal ini testee tidak hanya hafal 

cara verbalistis, tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan. 
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Pemahaman dapat diartikan menguasai sesuatu dengan fikiran dan pemahaman 

mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari.
 82

 

Seorang siswa dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan 

penjelasan atau memberi uraian lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata - 

katanya sendiri.
83

Untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap pelajaran yang 

disampaikan guru dalam proses belajar – mengajar, maka diperlukan adanya 

penyusunan item tes pemahamn. Adanya sebagian item pemahamn dapat diberikan 

dalam bentuk gambar, denah, diagram dan grafik, sedangkan bentuk dalam tes 

objektif biasanya digunakan tipe  pilihan ganda dan tipe benar - salah. Hal ini dapat 

dijumpai dalam tes formatif, subformatif, dan sumatif.
84

 Jadi dari pengertian tentang 

pemahaman siswa diatas dapat disimpulkan bahwa setiap siswa mengerti serta 

mampu untuk menjelaskan kembali dengan kata – katanya sendiri materi pelajaran 

yang telah disampaikan guru, bahkan mampu menerapkan kedalam   konsep – 

konsep lain dalam standarisasi master learning. Master learning yaitu penguasaan 

secara keseluruhan bahan yang dipelajari ( yang diberikan guru) untuk siswa, ini 

disebut dengan ‚ Belajar Tuntas‛.
85

  

Berdasarkan pengertian tentang pemahaman peserta didik diatas, maka 

dapat disimpulkan bahwa setiap siswa mengerti serta mampu untuk menjelaskan 

kembali dengan kata- katanya sendiri materi pelajaran yang telah disampaikan guru, 

bahkan mampu menerapkan kedalam konsep – konsep lain dalam standarisasi master 
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learning. Master learning yaitu penguasaan secara keseluruhan bahan yang dipelajari ( 

yang diberikan guru) untuk siswa, ini disebut dengan ‚ Belajar Tuntas‛. Pemahaman 

siswa adalah kesanggupan siswa untuk dapat mendefinisikan sesuatu dan mengusai 

hal tersebut dengan memahami makna tersebut. Dengan demikian pemahaman 

merupakan kemampuan dalam memaknai hal-hal yang terkandung dalam suatu teori 

maupun konsep-konsep yang dipelajari. 

2. Tolak Ukur Untuk Mengetahui Pemahaman Siswa  

 Untuk menyatakan bahwa suatu proses belajar dapat -– masing sejalan 

dengan filosofinya. Namun, untuk menyamakan prepepsi sebaiknya kita berpedoman 

pada kurikulum yang sudah berlaku saat ini. Untuk mengetahui tercapai tidaknya 

proses belajar mengajar maka guru perlu mengadakan tes formatif selesai menyajikan 

suatu bahan bahasan kepada siswa. Tes formatif ini untuk mengetahui  sejauh 

mana siswa menguasai materi pembelajaran.
86

  dikatakan berhasil, selanjutnya sikap 

guru memiliki pandangan masing-– masing sejalan dengan filosofinya. Namun, untuk 

menyamakan prepepsi sebaiknya kita berpedoman pada kurikulum yang sudah 

berlaku saat ini. Untuk mengetahui tercapai tidaknya proses belajar mengajar maka 

guru perlu mengadakan tes formatif selesai menyajikan suatu bahan bahasan kepada 

siswa. Tes formatif ini untuk mengetahui tercapai tidaknya proses belajar mengajar 

maka guru perlu mengadakan tes formatif selesai menyajikan suatu bahan bahasan 

kepada siswa.  

Tes formatif ini untuk mengetahui  sejauh mana siswa menguasai materi 

pembelajaran.
87

 Sebagai suatu indikator yang dijadikan tolak ukur dalam menyatakan 
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bahwa dalam suatu proses belajar mengajar dapat dikatakan berhasil adalah 

berdasarkan pada kekuatan kurikulum yang saat ini digunakan yaitu:sejauh mana 

siswa menguasai materi pembelajaran.
88

  

a. Daya serap terhadap bahan pengajar yang diajarkan mencapai  prestasi 

tinggi baik secara individu maupun kelompok.  

b. Perilaku yang digariskan dan tujuan pengajaran telah dicapai siswa baik secara 

individu maupun kelompok.  

   Kedua macam tolak ukur di atas adalah dapat digunakan sebagai acuan dalam 

menentukan tingkat keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Namun, yang 

banyak dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan dari keduanya adalah daya serap 

atau pemahamn siswa kepada pengajaran.
89

 Untuk mengetahui tingkat keberhasilan 

belajar siswa terhadap proses belajar mengajar, maka kita menggunakan acuan 

tingkat keberhasilan tersebut sejauh mana dengan kurikulum yang saat ini sebagai 

berikut.  

 Istimewa atau maksimal yaitu apabila seluruh bahan pengajaran yang 

diaajarkan itu dapat dikuasai oleh siswa yaitu: Baik sekali atau optimal yaitu apabila 

sebagian besar (85% - 94%) bahan pelajaran yang diajarkan dapat dikuasai siswa. 

Baik atau maksimal yaitu apabila bahan pelajaran yang diajarkan hanya (75% - 84%) 

bahan pelajaran yang diajarkan dapat dikuasai oleh siswa. Kurang dari 75%, apabila 

bahan pelajaran yang diajarkan dapat  dikuasai siswa. Untuk mengukur dan 

mengevaluasi tingkat daya serap pemahamn siswa, maka dapat dilakukan tes prestasi 

belajar dapat digolongkan dalam jenis penilaian sebagai berikut: Tes formatif, Tes 
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Subsumatif dan Tes Sumatif.
90

  

3. Faktor Pemahaman Belajar Siswa  

  Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi pemahaman sekaligus 

keberhasilan belajar siswa dari segi komponen pendidikan adalah sebagai berikut: 

a. Tujuan  

 Tujuan adalah pedoman sebagai sasaran yang akan dicapai dalam kegiatan belajar 

-mengajar. Tujuan ini akan mempengaruhi pengajaran yang diberikan guru dan 

kepada kegiatan belajar siswa di sekolah. Hal ini guru berpedoman dan memiliki 

alasan sebagai berikut:  

1) Mengatasi tugas dan menghilangkan segala kesulitan dalam pembelajaran.  

2) Menjamin dilaksanakan proses pengukuran dan penilaian yang tepat dalam 

menetapkan kualitas dan efektifitas pengalaman belajar siswa.  

3) Dapat membantu guru dalam menentukan strategi yang optimal  untuk 

keberhasilan belajar.  

4) Berfungsi sebagai rangkuman pelajaran yang akan diberikan sebagai 

pedoman awal dalam pembelajaran.  

b. Guru  

   Adalah orang yang tugasnya terkait dengan upaya mencerdaskan kehidupan 

bangsa dalam semua aspek baik dari spiritual, emosional, intelektual, maupun aspek 

yang lain. Ada juga pengertian dari guru yaitu, tenaga pendidik yang memberikan 

sejumlah ilmu pengetahuan kepada siswa di sekolah.
91

  

c. Anak didik  

                                                     

90
 Syaiful Bahri, Strategi Belajar Mengajar, 121.  

91
 Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 30.  



75 
 

 

 

Salah satu komponen dalam pengajaran disamping faktor guru, tujuan dan 

metode pengajaran sebagai salah satu komponen maka dapat dikatakan bahwa siswa 

adalah komponen yang terpenting dalam hubungan proses belajar mengajar. 

d. Kegiatan pengajaran.  

Adalah proses terjadinya interaksi antara guru dengan murid dalam kegiatan 

belajar mengajar. Kegiatan pengajaran ini meliputi bagaimana cara guru menciptakan 

lingkungan belajar yang sehat, strategi belajar yang digunakan dalam pendekatan 

metode dan media pembelajaran serta evaluasi pembelajaran. Dimana hal – hal 

tersebut diperoleh dan digunakan secara tepat maka mempengaruhi keberhasilan 

proses belajar – mengajar.  

e. Bahan dan alat evaluasi  

  Bahan evaluasi adalah suatu bahan yang terdapat dalam kurikulum yang 

sudah dipelajari oleh siswa guna kepentingan dalam rangka ulangan (evaluasi). Cara – 

cara alat evaluasi adalah benar salah, pilihan ganda, menjodohkan, melengkapi dan 

essay.
92

 

f. Suasana evaluasi  

Keadaan kelas yang aman, tenag dan disiplin waktu itu termasuk 

mempengaruhi terhadap tingkat pemahaman siswa pada ujian yang berlangsung 

karena dengan pemahaman materi (soal) berarti dapat mempengaruhi jawaban yang 

diberikan siswa. Jika tingkat pemahaman siswa itu berhasil maka proses belajar siswa 

tersebut akan tercapai. Disini ada dua faktor yaitu: internal dan eksternal, 

penjelasanya adalah sebagai berikut:
 93
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1) Faktor Internal (dari diri sendiri atau pribadi) yang diantaranya:  

a) Faktor jasmani (Fisiologis) yakni meliputi keadaan panca indera yang sehat 

dan tidak mengalami cacat tubuhnya, Faktor psikologi yaitu intelektual 

atau kecerdasan yang menyangkut minat, bakat, kemampuan, dan potensi 

yang dimiliki.  

b) Faktor kematangan fisik atau psikis.  

2). Faktor Eksternal (dari luar diri sendiri) yang diantaranya:  

a) Faktor sosial: lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan  lingkungan 

masyarakat.  

b) Faktor budaya: kebiasaan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

kesenian atau keterampilan.  

c) Faktor lingkungan fisik: faktor yang memiliki fasilitas  rumah, fasilitas 

sekolah dalam lingkungan pembelajaran.  

d) Faktor lingkungan spiritual (keagamaan)  

4.  Langkah – Langkah dalam Meningkatkan Pemahaman Siswa.  

  Langkah – langkah dalam meningkatkan pemahaman siswa  diantaranya:
94

  

a. Memperbaiki proses pengajaran  

Langkah ini merupakan langkah dalam meningkatkan proses pemahaman 

siswa dalam belajar. Perbaikan proses pembelajaran meliputi: memperbaiki tujuan 

pembelajaran, bahan pelajaran, metode dalam proses pembelajaran, media dalam 

proses pengajaran dan evaluasi belajar dimana evaluasi ini bertujuan untuk 

mengetahui seberapa jauh tingkat pemahamn siswa terhadap materi yang diajarkan.  

b. Adanya kegiatan bimbingan belajar  
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    Ada para ahli yang mendifinisikan layanan bimbingan itu dengan cara 

bervariasi, akan  tetapi pengertian tentang bimbingan belajar diringkas oleh mereka 

menjadi:
 95

 

1)  Layanan bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu.  

2) Melalui proses pengenalan, pemahaman, penyesuaian diri, baik terhadap dirinya 

sendiri maupun terhadap lingkungannya, penerimaan, pengarahan dan 

perwujutan.  

Adapun tujuan bimbingan belajar secara umum adalah membantu siswa agar 

mendapat penyesuaian yang baik di dalam situasi belajar, sehingga setiap siswa dapat 

belajar dengan efektif  sesuai dengan kemampuan dan mencapai perkembangan yang  

 optimal.  

c. Pengadaan waktu belajar dan feed back  

Siswa dalam belajarnya harus diberi waktu yang sesuai sehingga siswa dapat 

belajar dan mencapai pemahaman yang optimal. Guru juga harus selalu mengadakan 

umpan balik sebagai pemantapan belajar.  

d. Motivasi Belajar  

Secara etimologis kata motivasi berasal dari kata motiv yang artinya dorongan 

kehendak. Motivasi adalah tenaga – tenaga yang membangkitkan dan mengarahkan 

kelakuan individu. 
96

Upaya peningkatan minat yang dapat mempengaruhi motivasi 

dengan cara mendengarkan penjelasan guru, dan membangkitkan motivasi belajar 

dengan menentukan tujuan belajar dan target tugas.  

e. Kemampuan Belajar  
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 Adanya kemauan dapat memperlancar belajar dan sebaliknya tidak adanya 

kemauan dapat memperlambat belajar. Kemauan belajar merupakan hal yang 

terpenting dalam belajar, karena kemauan merupakan fungsi jiwa untuk dapat 

mencapai tujuan dan merupakan kekuatan dari dalam jiwa seseorang artinya 

seseorang siswa mempunyai sesuatu kekuatan dari dalam jiwanya untuk melakukan 

aktivitas belajar 

f. Pengajaran Perbaikan  

Adalah suatu pengajaran yang bersifat menimbulkan (pengajaran yang 

membuat jadi baik) dalam proses belajar mengajar siswa diharapkan dapat mencapai 

pemahaman yang optimal, jika ternyata siswa masih belum berhasil dalam belajar, 

maka diadakan remidial teaching (pengajaran perbaikan) dalam rangka membantu 

dalam mencapai hasil belajar 

g. Keterampilan Mengadakan Variasi  

Variasi adalah suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi belajar 

mengajar yang ditunjukkan untuk mengatasi kebosanan murid sehingga dalam situasi 

belajar mengajar, siswa senantiasa menunjukkan ketekunan, antusiasme, serta penuh 

partisipasi.  

5. Kategori Pemahaman Pemahaman 

 Kategori pemahaman dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:
 97

 1) Pemahaman 

terjemahan yakni kesanggupan memahami makna yang terkandung di dalamnya. 2) 

Pemahaman penafsiran, misalnya membedakan dua konsep yang berbeda. 3) 

Pemahaman estra polasi yakni kesanggupan melihat di balik yang tertulis, tersirat dan 

tersurat, meramalkan sesuatu dan memperluaskan wawasan.  
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Sejalan dengan pendapat tersebut Sudjana juga mengelompokkan pemahaman 

ke dalam tiga kategori yaitu sebagai berikut:
 98

  

 1) Tingkat terendah Pemahaman tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan. 

 2) Tingkat kedua Pemahaman penafsiran adalah menghubungkan bagian-bagian 

terdahulu dengan yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan beberapa 

bagian dari grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dan yang bukan 

pokok. 

 3) Pemahaman tingkat ketiga Pemahaman tingkat ketiga atau tingkat tertinggi 

adala pemahaman ekstrapolasi. Dengan ekstrapolasi diharapkan seorang mampu 

melihat balik yang tertulis, dapat membuat ramalan tentang konsekuensi atau 

dapat memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun 

masalahnya. 

Pemahaman dalam pemecahan masalah merupakan pengaitan antara 

skemata yang telah dimiliki oleh seseorang dengan langkah-langkah pemecahan 

masalah yang dimiliki sebelumnya. Berdasarkan langkah-langkah Polya dalam 

pemahaman penyelesaian masalah meliputi: 1) pemahaman dalam memahami 

masalah, 2) pemahaman dalam perencanaan pemecahan masalah, 3) pemahaman 

dalam pelaksanaan perencanaan pemecahan masalah, 4) pemahaman dalam 

pengecekan kembali pemecahan masalah.
 99 

Pemahaman merupakan salah satu patokan kompetensi yang dicapai setelah 

siswa melakukan kegiatan belajar. Dalam proses pembelajaran, setiap siswa memiliki 

kemampuan yang berbedabeda dalam memahami apa yang dipelajari. Ada yang 
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mampu memahami materi secara menyeluruh dan ada juga yang sama sekali tidak 

dapat mengambil makna dari apa yang telah dia pelajari, sehingga yang dicapai hanya 

sebatas mengetahui. Untuk itulah terdapat kategori dalam memahami. 
100

 

6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman  

a. Faktor Interen  

Yaitu intelegensi, orang berpikir mengunakan inteleknya. Cepat tidaknya dan 

terpecahkan atau tidaknya sesuatu masala tergantung kepadakemampuan 

intelegensinya. Dilihat dari intergensinya,kita dapat mengatakan seseorang itu pandai 

ataubodoh, pandai sekali atau cerdas (jeniyus) atau pardir, dengun (idiot). Berpikir 

adalah salah satu kreaktipfan pribadi manusia yang mengakibatkan penemuan yang 

terarah kepada sesuatu tujuan. Kita berpikir untuk menemukan pemahaman atau 

pengertian yang kita kehendaki. 

b. Faktor Eksteren  

Yaitu berupa faktor dari orang yang menyapaikan,karena penyampaiyan akan 

berpengaruh pada pemahaman. Jika bagus cara penyampaian maka orang akan lebih 

mudah memahami apa yang kita sampaikan, begitu juga sebaliknya.
 101 

 Pemahaman merupakan salah satu patokan kompetensi yang dicapai setelah 

siswa melakukan kegiatan belajar. Dalam proses pembelajaran, setiap siswa memiliki 

kemampuan yang berbeda-beda dalam memahami apa yang dipelajari. Pemahaman 

yang berkaitan dengan kemampuan dalam menerjemahkan kalimat dalam soal ke 
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dalam kalimat lain, misalnya menyebutkan variabel-variabel yang diketahui dan 

ditanyakan.
102

 Sehingga kemampuan translasi (menerjemahkan) merupakan 

pengalihan dari bahasa konsep kedalam bahasa sendiri, atau pengalihan dari konsep 

abstrak ke suatu model yang lebih real yang dapat mempermudah orang untuk 

mempelajarinya. 

  Pemahaman yang berkaitan dengan kemampuan dalam menentukan konsep-

konsep yang tepat untuk digunakan dalam menyelesaikan soal. Dengan kata lain, 

interpretasi merupakan proses penataan kembali materi atau pengetahuan yang ada 

yang disajikan ke dalam konsep baru dalam pikiran. Siswa harus memahami 

hubungan antara ide-ide yang disajikan dan dapat mengidentifikasi ide-ide tersebut 

agar dapat menyusunnya dalam suatu konsep yang baru.
 103 

Pemahaman yang berkaitan dengan kemampuan dalam menentukan konsep-

konsep yang tepat untuk digunakan dalam menyelesaikan soal.
 104 

Dengan kata lain, 

interpretasi merupakan proses penataan kembali materi atau pengetahuan yang ada 

yang disajikan ke dalam konsep baru dalam pikiran. Siswa harus memahami 

hubungan antara ide-ide yang disajikan dan dapat mengidentifikasi ide-ide tersebut 

agar dapat menyusunnya dalam suatu konsep yang baru. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sebagai suatu 

metode penelitian, penelitian kualitatif ini juga sering dikenal dengan berbagai nama 

dalam beberapa disiplin ilmu. Antropologi menamakan etnografi kepada pendekatan 

kualitatif, sosiologi menyebutkan versthen atau pengamatan terlibat; psikologi 

dengan folklore. Lingusitik, etnomuskologi, etnometodologi, dan banyak disiplin 

ilmu lainnya, menggunakan istilah-istilah seperti study kasus, interpretative inquiry, 

natural inquiry, dan phenomenology sebagai sebutan dari pendekatan kualitatif.
1
 

Menurut Norman K. Denzim, professor sosiologi university of Ionis dan yonna 

S, Lincoln, professor higher education texas A&M University bahwa ‚pendekatan 

kualitatif merupakan fokus perhatian dengan beragam metode, yang mencakup 

pendekatan interpretative dan naturalistic terhadap subjek kajiannya.‛
2
Artinya 

peneliti kualitatif mempelajari benda-benda didalam konteks alamiahnya, yang 

berupaya untuk memahami, atau menafsirkan, fenomena dilihat dari sisi makna yang 

dilekatkan pada manusia (peneliti) kepadanya. Hal yang menjadi catatan bahwa: 

‚penelitian kualitatif mencakup penggunaan subjek yang dikaji dan kumpulan 

berbagai data empiris-studi kasus, pengalaman pribadi, introspeksi, perjalanan hidup, 

wawancara, teks-teks hasil pengamatan, historis,interaksional, dan visual yang 
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menggambarkan saat-saat dan makna keseharian problematik dalam kehidupan 

seseorang. 

Terkait dengan penelitian kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana 

dikutip oleh Lexy J. Moleong, bahwa ‚metodologi kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang diamati‛. Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami 

bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data berupa 

hasil keterangan informan melalui wawancara yang dikuatkan dengan data uraian 

hasil pengamatan peneliti terhadap masalah yang diteliti. 

Salah satu bagian penting dalam kegiatan penelitian adalah menyusun 

rancangan mengenai penelitian yang akan dilakukan. Rancangan penelitian 

merupakan bagian integral dari tahapan-tahapan dalam rangkaian proses penelitian. 

Rancangan penelitian yang digunakan penulis yaitu suatu rancangan penelitian yang 

meneliti beberapa kejadian yang terjadi pada suatu komunitas.  

Bailey dalam Burhan Bungin mengemukakan: 

Menyusun rancangan adalah tahapan kedua dari lima tahapan penting dalam 
proses penelitian, yakni memilih masalah (dan merumuskan hipotesis), jika 
penelitian itu menggunakan pendekatan kuantitatif, menyusun rancangan 
penelitian, melakukan pengumpulan data, membuat kode dan analisis data, dan 
melakukan interpretasi data.

3
 

 

Rancangan penelitian akan memberikan gambaran awal yang jelas dan terarah 

kepada penelitian tentang proses kegiatan penelitian. Jadi, sebagai sebuah gambaran 

awal, rancangan penelitian diharapkan dapat menjadi suatu acuan bagi peneliti untuk 
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memasuki tahapan-tahapan penelitian selanjutnya, terutama pengumpulan data dan 

analisis data. 

Rancangan pada dasarnya merencanakan suatu kegiatan sebelum 

dilaksanakan. Karena dimana kegiatan merencanakan mencakup komponen-

komponen penelitian yang diperlukan. Sehubungan dengan hal ini Lincoln dan Guba 

dalam buku lexy J. Moleong, mendefinisikan ‚rancangan penelitian sebagai usaha 

merencanakan kemungkinan-kemungkinan tertentu secara luas tanpa menunjukan 

secara pasti apa yang akan dikerjakan dalam hubungan dengan unsurnya masing-

masing‛.
4
 

2. Lokasi Penelitian 

Adapun Lokasi penelitian proposal Tesis ini terletak di SMA Negeri 1 Bungku 

Kabupaten Morowali. 

B. Kehadiran Penelitian 

Pengamatan terlibat atau observasi harus dilakukan sendiri atau dibantu orang 

lain demi untuk melihat langsung kondisi objektif yang ada di laporan. Sebagaimana 

dikemukakan di atas bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka 

kehadiran peneliti dilokasi penelitian mutlak dilakukan sebagai bagian dari 

instrument penelitian. Kehadiran peneliti dilokasi penelitian dalam penelitian 

kualitatif mutlak hukumnya, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan dan 

mengumpulkan data yang akurat di lapangan, maka peneliti harus terjun lansung di 

lokasi penelitian tersebut. Dalam penelitian kulitatif kedudukan peneliti merupakan 

perencana, instrumen utama, pengumpul data, penganalisis data sampai pada 
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 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet.XXIX, (Bandung: Remaja 
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akhirnya peneliti adalah sebagai orang yang melaporkan hasil penelitian. Hal 

sebagaimana dikemukakan ileh S. Margono tentang kehadiran peneliti di lokasi 

penelitian, Manusia sebagai alat (Instrument) utama pengumpul data. Penelitian 

kualitaif menghendaki penelitian dengan bantuan orang lain sebagai alat utama 

pengumpul data. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah mengadakan penyesuaian 

terhadap kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan
5
. 

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bhwa, kehadiran peneliti di 

lapangan sangat urgen, karena dalam penelitian kualitatif, data-data penelitian berupa 

informasi-informasi yang dibutuhkan diperoleh melalui orang lain (informan). Oleh 

karena itu, peneliti harus hadir di lokasi penelitian untuk memperoleh data tersebut. 

Dengan demikian, peneliti bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati secara 

intens terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Untuk itu, para 

informan yang akan diwawancarai oleh Penulis akan diupayakan mengetahui status 

Penulis yaitu sebagai peneliti, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi yang 

akurat dan valid.  

C. Sumber Data 

Sumber Data merupakan informasi yang diperoleh dari sumber 

data/penelitian. Sumber data adalah subjek dari mana suatu informasi yang diperoleh, 

bisa berupa orang, benda-benda, di mana tempat peneliti mengamati, membaca 

dengan teliti atau mendapatkan beberapa informasi tentang data tertentu yang 

diidentifikasi dengan masalah penelitian.
6 Proses penelitian dianggap valid apabila 
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criteria data yang diperlukan dapat terpenuhi. Oleh karena itu, data merupakan hal 

yang mutlak diperlukan demi kelengkapan penyusunan proposal tesis, karena data 

penelitian adalah informasi utama untuk memperoleh gambaran dari permasalahan 

yang diteliti. Data penelitian dapat diklasifikasi menjadi tiga yaitu data primer, data 

sekunder dan data kepustakaan, hal ini Penulis uraikan sebagai berikut: 

1. Data primer 

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung 

dengan melakukan observasi terhadap gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang 

berkenaan dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Adapun sumber data 

dalam penelitian kualitatif disebut informan, yaitu orang yang memberikan informasi 

pada peneliti melalui serangkaian proses interview. Menurut Burhan Bungin, ‚data 

primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama 

dilapangan‛
7
. Sejalan dengan pendapat tersebut, Husein Umar mengemukakan bahwa 

‚data primer merupakan data yang terdapat dari sumber pertama, baik individu atau 

perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang biasa 

dilakukan oleh peneliti‛
8
. Berdasarkan kedua pendapat di atas dapat dipahami bahwa 

data primer merupakan data utama penelitian kualitatif yang merupakan subjek 

pertama yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti. 

2. Data sekunder. 

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumentasi dan catatan-

catatan yang berkenaan dengan objek penelitian. Husein Umar mengemukakan ‚data 
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sekunder merupakan data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh 

pihak pengumpul data primer atau pihak lain misalnya dalam bentuk tabel atau 

diagram‛
9
. Dengan demikian, data sekunder merupakan data pendukung kelengkapan 

data atau informasi hasil penelitian yang berupa catatan-catatan kegiatan, rancangan 

kegiatan dan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh informan. 

3. Data kepustakaan 

Data kepustakaan merupakan sejumlah data yang diperoleh dari buku-buku 

dan referensi lain yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian 

ini. Data kepustakaan juga memiliki peranan yang penting terhadap kelengkapan 

penelitian, karena isi studi kepustakaan dapat berbentuk ‚kajian teoritis yang 

pembahasannya difokuskan pada informasi sekitar permasalahan penelitian yang 

hendak dipecahkan melalui penelitian‛ Oleh karena itu, data kepustakaan dapat 

digunakan sebagai kerangka teori yang menjadi pijakan dalam penelitian yang 

berfungsi sebagai pembanding antara hasil penelitian dilapangan dengan teori yang 

digunakan. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan suatu informasi atau data yang diperlukan, hal ini dapat 

diperoleh dengan menggunakan metode Penelitian sangat memerlukan teknik dan alat 

pengumpul data yang akurat dan relevan. Lexy J. Moleong mengemukakan 

‚penggunaan teknik dan alat pengumpul data yang relevan memungkinkan 

diperolehnya data yang objektif‛
10

. Dengan demikian, penentuan teknik atau alat 
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untuk mengumpulkan data yang tepat sangat penting, karena berfungsi sebagai sarana 

untuk memperoleh data yang akurat. Untuk memperoleh data yang objektif maka 

dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang Penulis akan 

gunakan. Obervasi merupakan pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh 

peneliti terhadab permasalahan di lokasi penelitian. LexyJ.Moleong mengemukakan 

bahwa observasi adalah ‚pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap gejala 

yang tampak pada objek penelitian‛
11

, sementara Burhan Bungin menambahkan 

bahwa pengamatan dan pencatatan langsung tersebut ‚…menggunakan panca 

indera‛
12

. Andi Prastowo menambahkan bahwa observasi merupakan ‚kemapuan 

sesorang untuk menggunakan pengamatan melalui hasil kerja indra dibantu dengan 

panca indera yang lain‛
13

. Dengan demikian, teknik observasi merupakan metode 

pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek kajian yang diteliti 

yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan melakukan pencatatan untuk 

membantu mengingat data hasil observasi tersebut. Pengamatan dan pencatatan yang 

dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga 

observasi berada bersama objek yang diselidiki, dalam hal ini untuk memperoleh data 

yang akurat, valid dan memadai. Teknik observasi dalam penelitian sangat penting 

dilakukan, hal ini dijelaskan oleh Robert KYin bahwa:  
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Bukti observasi seringkali bermanfaat untuk memberikan tambahan tentang 
topik yang akan diteliti misalnya observasi teknologi pada pekerjaan 
merupakan peralatan yang berharga untuk pemahaman lebih lanjut tentang 
batas-batas atau persoalan-persoalan teknologi yang dimaksud sehingga peneliti 
bisa mengambil foto-foto…ini akan membatu memuat karakteristik-
karakteristik kasus penting bagi para pengamat luar

14
. 

 

Berdasarkan paparan di atas dapat dipahami bahwa, teknik observasi memiliki 

kedudukan penting dalam penelitian, karena hasil observasi merupakan tambahan 

data yang sangat penting untuk menemukan secara langsung data informasi mengenai 

permasalahan yang diteliti. Informasi tersebut berguna bagi peneliti, yaitu peneliti 

dapat pembandingkan data hasil observasi, data hasil wawancara dan data 

dokumentasi, sehingga saling menguatkan dan menambah derajat kepercayaan, 

sehingga diperoleh data yang valid sesuai dengan kriteria data ilmiah yang harus 

ditemukan oleh peneliti yang bersangkutan. Adapun teknik observasi yang akan 

Penulis lakukan sebagai berikut: pertama, peneliti secara langsung dating ke lokasi 

penelitian untuk melakukan pengamatan dan kedua, peneliti mencatat objek 

pengamatan yang sedang terjadi dilokasi penelitian sesuai dengan fokus 

permasalahan. 

2. Wawancara (interview) 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengajukan 

pertanyaan secara langsung kepada informan, jawaban-jawaban atau informasi dicatat 

atau direkam dengan memakai alat perekam. Lexy J. Moleong mengemukakan 

‚wawancara yaitu cara mengumpulkan data melalui kontak atau hubungan pribadi 

antara pengumpul data dan sumber data‛
15

. Seangkan Prabowo dalam Andi Prastowo 
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Robert KYin, Case Study Design and Methods, diterjemahkan oleh M. Djauzi Mudzakir 
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menambahkan wawancara adalah ‚metode pengambilan data dengan cara 

menanyakan sesuatu kepada responden, caranya adalah dengan bercakap-cakap secara 

tatap muka‛
16

. Dengan demikian, teknik wawancara dapat memperjelas informasi 

atau data yang dibutuhkan oleh peneliti, karena melalui wawancara peneliti dapat 

memperoleh data yang dibutukan secara rinci. Untuk itu diperlukan metode 

wawancara yang akan membantu mengarahkan peneliti dalam pengumpulan data 

secara tepat dan terperinci. 

Penulis memilih wawancara sebagai salah satu teknik pengumpulan data 

untuk memperoleh informasi atau data secara lebih rinci dan teknik wawancara yang 

akan digunakan adalah teknik wawancara bertahap. Burhan Bungin memberikan 

definisi dari teknik wawancara ini yakni ‚wawancara terarah yang dilakukan secara 

bebas dan mendalam (in-depth), tetapi kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok 

permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan 

sebelumnya oleh pewawancara‛
17

.   

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa teknik wawancara 

bertahap merupakan teknik wawancara dimana pewawancara bertatap muka dengan 

yang diwawancarai (informan) dan menanyakan informasi yang diperlukan secara 

bertahap melalui pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya telah dipersiapkan. Dengan 

demikian, peneliti dapat kembali melakukan wawancara kepada informan, apabila 

data yang diperlukan belum lengkap dengan menggunakan metode yang sama. 

Karakter utama teknik wawancara ini adalah ‚pewawancara tidak harus terlibat 
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dalam kehidupan sosial informan‛
18

. Hal ini menggambarkan, posisi peneliti dalam 

penelitian untuk mengumpulkan data tersebut yaitu bersifat non partisipan, artinya 

peneliti hanya sekedar melaksanakan proses penelitian dan tidak terlibat dalam 

menentukan kebijakan tetang pelaksanaan pendidikan karakter berbasis keagamaan. 

Berdasarkan uraian tersebut, pelaksanaan proses pengumpulan data dengan 

teknik wawancara bertahap yang akan Penulis laksanakan sebagai berikut: pertama, 

peneliti harus memahami materi atau informasi dari permasalahan yang akan diteliti. 

Kedua, peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang dianggap perlu ditanyakan 

atau diajukan sesuai permasalahan kepada informan. Ketiga, peneliti mengadakan 

pertemuan dengan informan untuk menentukan waktu dilaksanakannya wawancara 

tersebut. Keempat, menyiapkan alat atau instrumen yang akan digunakan untuk 

merekam hasil wawancara, dalam hal ini alat tulis menulis dan alat perekam, dan 

kelima, melaksanakan wawancara sesuai waktu yang telah ditentukan. Keenam, 

peneliti mencatat atau merekam data atau informasi yang diberikan oleh informan. 

Sebagai langkah akhir, peneliti harus menganalisis hasil wawancara untuk melihat 

data-data yang belum jelas agar dapat dilakukan wawancara kembali dengan 

informan untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara menyeluruh dan akurat, 

sehingga dapat memenuhi kriteria keakuratan data dalam karya ilmiah. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan menelaah 

dokumen penting yang menunjang kelengkapan data atau melalui peninggalan 

tertulis, berupa arsip-arsip, buku-buku dan lain-lain yang berhubungan dengan 
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masalah yang akan diteliti. Sugiyono mengmukakan bahwa dokumen yakni ‚catatan 

peristiwa yang sudah berlalu yaitu setiap catatan tertulis yang berhubungan dengan 

peristiwa masa lalu‛
19

. Dokumentasi juga adalah teknik pengumpulan data secara 

tidak langsung kepada objek penelitian. Menurut Irawan Suhartono dokumentasi 

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: a) Dokumentasi primer yaitu jika dokumen 

ditulis langsung oleh orang yang mengalami peristiwa dan b) Dokumen sekunder, jika 

peristiwa dilaporkan kepada orang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang tersebut
20

. 

Berdasarkan uraian tersebut, dokumentasi yang ditulis oleh orang yang mengalami 

peristiwa dan orang yang tidak mengalami peristiwa secara langsung dapat 

membantu peneliti dalam meneliti masalah yang diangkat dalam penelitian ini.  

Robert K Yin mengemukakan bahwa penggunaan dokumen pada penelitian 

adalah ‚mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber lain‛
21

. Sedangkan 

Nasution dalam Andi Prastowo mengemukakan ‚keuntungan bahan tulisan ini antara 

lain adalah bahan itu telah ada, telah siap sedia dan siap pakai
22

‛. Dengan demikian 

penggunaan dokumen memainkan peran yang penting dalam pengumpulan data, 

karena data dari dokumen berisi kebenaran atas kegiatan yang dilaksanakan informan, 

sehingga dapat melengkapi data yang dibutuhkan oleh peneliti. Hal ini merupakan 

langkah atau tindakan yang dilakukan oleh Penulis untuk memperoleh data yang 

valid.  
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Penggunaan dokumen untuk keperluan penelitian itu dikarenakan beberapa 

alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, menurut Moleong alasan tersebut sebagai 

berikut: 

1. Dokumen digunakan karena merupakan sumber data yang stabil, kaya dan 

mendorong; 

2. Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian; 

3. Berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif, karena sifatnya sangat 

alamiah sesuai dengan kontekas; 

4. Murah dan tidak sukar diperoleh, dan 

5. Hasil kafian isi akan membuka kesempatan dan untuk lebih memperluas 

pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki
23

. 

 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa penggunaan data yang 

berasal dari dokumentasi sangat penting dalam penelitian, karena data dokumen 

dapat menjelaskan masalah yang menjadi fokus penelitian secara gamblang, hal 

tersebut sangat menguntungkan bagi peneliti. Adapun langkah-langkah yang akan 

Penulis lakukan untuk memperolah data dokumentasi yaitu: pertama, Penulis 

menanyakan kepada informan mengenai tulisan-tulisan berupa rancangan kegiatan 

atau hasil kegiatan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Kedua, Penulis meminta 

izin kepada informan untuk menduplikasi atau mengkopi data tersebut. Ketiga, 

Penulis mereview data tersebut dan menganalisisnya secara cermat dan keempat, 

penulis mencatat hasil analisis data tersebut untuk dijadikan sebagai salah satu 

temuan dalam penelitian. 
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E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang dapat digunakan untuk mengumpulkan 

data penelitian. Tanpa instrumen yang tepat, penelitian tidak akan menghasilkan 

sesuatu yang diharapkan. Banyak instrumen yang dapat digunakan untuk 

mengumpulkan data, namun penggunaannya sangat tergantung kepada jenis 

permasalahan yang akan diteliti.
24 

F. Teknik Pengolahan dan Analis Data 

1. Teknik Pengolahan 

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau 

angka ringkasan dengan menggunakan caracara atau rumus-rumus tertentu. 

Pengolahan data bertujuan mengubah data mentah dari hasil pengukuran menjadi data 

yang lebih halus sehingga memberikan arah untuk pengkajian lebih lanjut. 

2. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, yaitu 

mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. 

Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokuman, dan 

sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap 

kenyataan atau realitas.
25

 Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak 

sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. 

Dalam hal ini Nasution menyatakan: ‚Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan 

menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai 

                                                     

24
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 
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penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya 

sampai jika mungkin, teori yang grounded. Namun dalam penelitian kualitatif, 

analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersama dengan 

pengumpulan data. In fact, data analysis in qualitative research is an ongoning 

activity tha occurs throughout the investigative process rather than after process. 

Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan 

data daripada setelah selesai pengumpulan data.‛
26

Analisis data versi Miles dan 

Huberman, bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta 

penarikan kesimpulan atau verifikasi.
27

 

a. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data ‚kasar‛ yang muncul dari 

catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan 

membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo, dan lain 

sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, 

kemudian data tersebut diverifikasi.  

b. Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan 

tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk 

yang padu dan mudah dipahami. 
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c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir penelitian 

kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik 

dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat 

penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji 

kebenaran, kecocokan, dan kekokohannya. Peneliti harus menyadari bahwa dalam 

mencari makna, ia harus menggunakan pendektan emik, yaitu dari kacamata key 

information, dan bukan penafsiran makna menurut pandangan peneliti 

(pandangan etik) 

G. Pengujian Keabsahan Data  

Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan kriteria 

kredibilitas. Untuk mendapatkan data yang relevan, maka peneliti melakukan 

pengecekan keabsahan data hasil penelitian dengan cara: 

1. Perpanjangan Pengamatan Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai 

kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan 

memungkinan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.
28

 

Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali pakah data 

yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli 

atau sumber data lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan 

pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang 

pasti kebenarannya.
29

 Dalam penelitian ini peneliti melakukan perpanjangan 
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pengamatan, dengan kembali lagi ke lapangan untuk memastikan apakah data 

yang telah penulis peroleh sudah benar atau masih ada yang salah. 

2. Ketekunan pengamatan Meningkatkan ketekunan berarti melakukan 

pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut 

maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan 

sistematis.
30

 Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soalsoal, atau 

makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak. Dengan 

meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan 

kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga 

dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi 

data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.
31

 Sebagai bekal 

peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai 

referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasidokumentasi yang 

terkait dengan pelaksanaan Pendidikan Agama Islam bagi anak tunanetra. 

3. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data 

dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan 

demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, 

dan waktu.
32

 Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. 

Triangulasi sumber digunakan untuk pengecekan data tentang keabsahannya, 
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membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan 

memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. 

Dalam hal ini penulis membandingkan data hasil observasi dengan data hasil 

wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara 

lainnya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasi Penelitian 

1. Penerapan Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dan Penilaian Autentik 
(Autentik Assesment) untuk Meningkatkan Pemahaman Peserta didik di SMA 
Negeri 1 Bungku Kabupaten morowali 

Guru dalam melaksanakan proses pembelajaran memberikan pemahaman 

kepada peserta didik dalam mengenal dan memahami materi pembelajaran 

menggunakan pendekatan ilmiah. Menurut kepala sekolah SMA Negeri 1 Bungku 

Kabupaten morowali. yang menerapkan kurikulum 2013 ini dalam penggunaan 

saintifik tidak ada masalah, kemampuan guru tersebut diinisiasi oleh adanya 

bimbingan teknis dan berbagai macam kegiatan workshop terkait dengan 

menyongsong kurikulum 2013 dan hal tersebut langsung diterapkan oleh guru dan 

aplikasinya tidak terdapat masalah dalam pembelajaran bahkan sudah berjalan dengan 

baik sesuai dengan kurikulum 2013. Model problem based learning juga memberikan 

arah yang jelas terhadap pembelajaran dan kekhasan dibandingkan model lainnya 

seperti discovery learning dan project based learning. Model problem based learning 

membawa untuk menemukan pemahaman yang nyata berdasarkan pengalaman 

peserta didik sehingga mereka dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi 

sesuai dengan kemampuannya. 

Pelaksanaan pembelajaran meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan 

proses pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan. Berikut peneliti akan 

memaparkan hasil penelitian tentang penerapan model problem based learning dan 

pen . 



100 
 

 

 

Dalam perencanaan pembelajaran membutuhkan pedoman yang dapat menjadi 

acuan bagaimana seharusnya proses pembelajaran yang akan berlangsung. 

Perencanaan merupakan rancangan apa saja yang akan dilakukan selama 

pembelajaran serta bagaimana melaksanakan rencana tersebut dalam sebuah tindakan 

pembelajaran. Dalam hal ini guru SMA Negeri 1 Bungku Kabupaten morowali 

menyiapkan silabus dan RPP sebagai kerangka pelaksanaan pembelajaran. 

Perencanaan pembelajaran membutuhkan pedoman yang dapat menjadi acuan 

bagaimana seharusnya proses pembelajaran yang akan berlangsung. Perencanaan 

merupakan rancangan apa saja yang akan dilakukan selama pembelajaran serta 

bagaimana melaksanakan rencana tersebut dalam sebuah tindakan pembelajaran. 

Dalam hal ini guru Di SMA Negeri 1 Bungku Kabupaten morowali menyiapkan 

silabus dan RPP sebagai kerangka pelaksanaan pembelajaran.  

a. Silabus  

Penyusunan silabus di tiap lembaga berbeda-beda, baik sekolah itu sendiri 

yang menyusunnya atau mengacu pada silabus yang dikeluarkan pemerintah. Silabus 

menjadi kerangka awal dan utama bagaimana sebuah pembelajaran akan berlangsung. 

Maka setelah melihat silabus yang dipakai pada pelaksanaan pembelajaran di SMA 

Negeri 1 Bungku Kabupaten morowali pertama-tama akan dianalisis kesesuaiannya 

dengan Permendikbud No. 22 Tahun 2016 Tentang Standar  

Pada susunan silabus ini guru Di SMA Negeri 1 Bungku Kabupaten morowali 

mengembangkan KI-3 yang dijabarkan pada KD karena menurut Ahmad, salah 

seorang guru kompetensi tersebut dapat langsung diamati perkembangannya. Beliau 

menegaskan: ‚. . . saya mengembangkan KI-3 karena dapat diamati langsung efeknya. 

Jadi kita mudah menentukan tolok ukurnya‛. Pernyataan tersebut tergambar dalam 
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proses kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan, yaitu berupa pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik yang meliputi mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan 

mengkomunikasikan dengan mengacu pada kompetensi yang dikembangkan.  

Komponen sumber belajar mencakup media pembelajaran seperti papan tulis, 

LCD, laptop, dan sarana pendukung yang lain. Dari ulasan tersebut dapat diketahui 

bahwa silabus yang disusun Di SMA Negeri 1 Bungku Kabupaten morowali 

komponennya sudah terpenuhi. Hal ini berarti bahwa silabus yang dipakai sudah 

sesuai dengan pedoman acuan dari Permendikbud. 

b. RPP (Rencana Pelaksanakan Pembelajaran)  

Sebelum guru membuat RPP tentu guru harus memperhatikan beberapa hal 

agar perencanaan pembelajaran tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan 

pembelajaran, peserta didik dan lingkungan. Rencana yang dicanangkan harus 

mengacu pada Kl dan KD serta memiliki indikator yang jelas, kegiatan pembelajaran 

yang inovatif, menyenangkan, menantang, inspiratif, dan efisien. Satu RPP idealnya 

digunakan hanya untuk satu pertemuan, namun RPP yang dijadikan sampel kali ini 

digunakan untuk tiga kali pertemuan karena menurut Pak Rahman materi pekan 

depan masih akan membahas tema yang sama. . Dari ungkapan guru di SMA Negeri 1 

Bungku Kabupaten morowali di atas dapat diasumsikan bahwa keberadaan RPP lebih 

dilihat dari segi fungsinya, bukan sebagai tuntunan paten yaitu sebagai kerangka 

acuan bagaimana sebuah proses pembelajaran berlangsung. Artinya bahwa RPP tetap 

memegang peranan penting dalam apa yang tertulis di RPP bisa saja mengalami 

perubahan ketika diterapkan dalam kelas pembelajaran.  

Terlepas dari pandangan di atas, peneliti tetap menganggap perlu untuk 

melihat kesesuaian penyusunan RPP Pendidikan Agama Islam Di SMA Negeri 1 
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Bungku Kabupaten morowali dengan keputusan Permendikbud No. 22 Tahun 2016 

Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah yang memuat tentang 

komponen-komponen wajib yang harus dipenuhi. 

2. Kendalah dalam proses Penerapan Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 
dan Penilaian Autentik (Autentik Assesment) untuk Meningkatkan Pemahaman 
Peserta didik di SMA Negeri 1 Bungku Kabupaten morowali? 

Berdasarkan hasil analisis penelitian, maka dapat diketahui bahwa guru 

menghadapi berbagai kendala dalam menerapkan model pembelajaran pada 

pembelajaran tematik berdasarkan kurikulum 2013. Hasil observasi menunjukkan 

terdapat beberapa kegiatan yang belum maksimal dilakukan oleh guru. Kendala yang 

dihadapi guru dalam menerapkan model pembelajaran discovery learning. Kendala 

dalam pembagian kelompok dikarenakan siswa dan siswi ingin menentukan kelompok 

sendiri sehingga ada beberapa siswa yang tidak memiliki kelompok. terkendala guru 

kurang paham tentang sintak yang ada pada model pembelajaran, sehingga 

pembelajaran tidak berjalan sempurna sesuai sintak model dan langkah kegiatan 

pembelajaran. Kurang mengingat setiap fase pada sintak model pembelajaran 

sehingga saat proses pembelajaran tiap fase tidak dilakukan secara berurut‛. 

terkendala dalam mengarahkan siswa bekerjasama dalam kelompok, hanya beberapa 

siswa yang terlibat aktif dalam proses pembelajaran.  

Guru EL menyatakan bahwa ‚Saat melakukan pengawasan siswa saling 

berdiskusi dan aktif belajar, akan tetapi pada saat guru mengawasi kelompok lain, 

beberapa siswa yang tidak diawasi lagi akan berdiam diri dan tidak banyak 

memberikan pendapat atau ide dalam diskusi kelompok‛ beberapa kendala dalam 

menerapkan model pembelajaran problem beased learning.  
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B. Pembahasaan  

 Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan didapatkan data bahwa untuk 

item identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas dan semester, materi pokok, 

alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan indikator pencapaian 

kompetensi, guru harus mengacu pada silabus yang sudah ada, lihat pada lampiran 

sedangkan untuk item materi pembelajaran, metode pembelajaran, media 

pembelajaran, sumber belajar, langkahlangkah pembelajaran dan penilaian hasil 

pembelajaran akan penulis paparkan di bawah ini. 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan melalui metode wawancara, guru 

mengidentifikasi materi pembelajaran dengan cukup menyesuaikan materi yang 

terdapat di buku guru dan peserta didik kurikulum 2013 untuk dijadikan materi 

pembelajaran. Materi yang terdapat di buku peserta didik sudah disinkronkan dengan 

kompetensi inti dan kompetensi dasar. Jadi dapat dikatakan guru hanya menyalin 

materi yang sudah ada di buku peserta didik ke dalam rencana pelaksanaan 

pembelajaran. Guru juga mengidentifikasi materi pembelajaran yang tepat sasaran 

dan dapat mendukung tema yang diangkat sesuai dengan lingkungan peserta didik, 

mereka pernah mengalami hal tersebut dan masih dalam taraf jangkauannya. Seperti 

yang diungkapkan Bapak Sudarsono berikut: " jadi saya juga memutar otak 

bagaimana saya memunculkan sebuah konsep dalam peta pikiran yang ini tepat 

sasaran bisa support dengan tema yang diangkat dan itu dekat dengan peserta didik 

dan saya juga mempunyai kriteria, indikator apa yang saya angkat itu bisa dipahami 

peserta didik, peserta didik pemah mengalami dan itu dalam taraf jangkauan peserta 

didik. Tentu peserta didik tidak akan mengada atau membuat sebuah indikator yang 

itu jauh, dimana peserta didik itu bengong, tidak bisa karena tentunya ada tahapan-
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tahapan toh, proses penalaran anak itu. Pertamakan memahami dulu nanti 

menganalisis dengan teori itu dari knowledge, comprehension. Jadi sekali lagi kalau 

masalah itu dikembalikan ke gurunya. 

Menurut Pak Heri, kemampuan guru dalam mengidentifikasi materi 

pembelajaran sangat penting. Beliau hanya mempersiapkan materi tersebut sesuai 

dengan model problem based learning sebelum pembelajaran dimulai. Namun dari 

materi yang disampaikan terlihat sangat menarik dan menumbuhkan keaktifan 

peserta didik. Berdasarkan paparan di atas dapat terlihat bahwa guru sangat baik 

dalam mengindentifikasi materi pembelajaran yaitu dengan menggunakan materi 

yang terdapat pada buku guru dan peserta didik kurikulum 2013, menyesuaiakannya 

dengan kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran dan menyajikan 

materi yang memuat fakta, konsep, materi yang dekat dengan lingkungan peserta 

didik kemudian guru juga mengambil materi yang masih dalam taraf jangkauan 

peserta didik serta menyesuaikannya dengan pendekatan saintifik model problem 

based learning..  

Dalam proses pelaksanaannya suatu proses pembelajaran memiliki komponen 

pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Ketiga komponen tersebut merupakan 

implementasi dari RPP yang telah disusun guru SMA Negeri 1 Bungku Kabupaten 

morowali dengan mengacu pada kaidah-kaidah modelProblem Based Learnig ( PBL). 

Pada rangkaian kegiatan ini akan terlihat bagaimana peran penting RPP dalam 

mengawal pelaksanaan pendekatan saintifik model PBL. Pembelajaran dengan 

menggunakan model problem based learning merupakan proses pembelajaran yang 

dilalui peserta didik dengan mengamati masalah-masalah yang ada pada materi 

pembelajaran, menanyakan hal-hal yang belum diketahui karena rasa 
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keingintahuannya, menalar masalah dengan pengetahuan yang mereka miliki, 

kemudian mencoba memecahkan masalah-masalah tersebut, mengkomunikasikan 

melalui presentasi hasil pemecahan masalah dan yang terakhir yaitu mengevaluasi 

hasil pembelajaran bersama-sama. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan 

pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik model problem 

based learning SMA Negeri 1 Bungku Kabupaten morowali dan analisis kesesuiannya 

dengan kaidah model PBL dan assessment saintifik sebagaimana Kurikulum 2013 

adalah sebagai berikut: 

1. Kegiatan Pendahuluan  

Pada kerangka teori telah dijelaskan bahwa mengacu pada pedoman 

Permendikbud tentang kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran, maka langkah-

langkah yang diterapkan meliputi pengkondisian peserta didik, mendiskusikan 

pelajaran yang lalu, penyampaian kompetensi yang akan dipelajari, penjelasan garis 

besar materi serta kegiatan yang akan dilakukan, dan menyampaikan teknik penilaian 

yang akan digunakan. Sedangkan dalam kegiatan pendahuluan guru di SMA Negeri 1 

Bungku Kabupaten morowali melakukan langkah-langkah berikut: 

a. Mengkondisikan peserta didik dalam suasana yang nyaman dan tertib serta siap 

fisik-psikis untuk mengikuti pembelajaran yang akan berlangsung.  

b. Mengucapkan salam kemudian dilanjutkan dengan membaca doa bersama-sama. 

 c. Memulai komunikasi dengan perkenalan dengan peserta didik, karena 

pembelajaran kali ini ada kali pertama tatap muka dengan guru,.  

d. Memberikan stimulasi melalui pertanyaan seputar hal-hal terkait dengan materi.  
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e. Menjelaskan secara ringkas tentang materi yang akan dipelajari dari segi 

kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator yang akan dicapai serta aktifitas yang 

akan dilakukan selama proses berlangsung.  

Melihat proses pendahuluan yang ditempuh diketahui bahwa terdapat satu 

tahapan yang tidak dilaksanakan, yaitu ‚penyampaian teknik penilaian yang akan 

diterapkan‛. Kegiatan ini berfungsi untuk memberitahukan apa saja yang akan dinilai 

agar peserta didik semakin giat dan berlomba-lomba meningkatkan prestasi. Selain 

itu, gambaran penilaian juga berperan sebagai warning terhadap sikap maupun 

performance yang ditampilkan peserta didik dalam kegiatan sehan-hari. Berawal dari 

tuntutan tersebut peserta didik diharapkan akan terbiasa mengontrol prilaku diri dan 

membudayakan karakter tekun belajar. 

2. Kegiatan Inti  

Pada kegiatan inti pelaksanaan pembelajaran SMA Negeri 1 Bungku Kabupaten 

morowali dengan menggunakan model problem based learning dan penilaian saitifik, 

meliputi:  

a. Guru mengorientasikan peserta didik pada masalah dan peserta didik mengamati 

masalah  

Langkah pertama dalam adalah mengamati sedangkan langkah pertama dalam 

model problem based learning adalah mengorientasikan peserta didik pada masalah 

yang akan diamati. Jadi, langkah pertama dalam pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan saintifik model problem based learning adalah guru mengorientasikan 

peserta didik pada masalah dan peserta didik mengamati masalah. Sebelum memasuki 

pembelajaran guru mengkondisikan peserta didik dan meminta peserta didik untuk 

bekerjasama agar pembelajaran berjalan lancar karena ada penelitian. Sebelum 
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mengajak peserta didik mengamati masalah guru meminta peserta didik membuka 

buku peserta didik dan memperhatikan gambar yang ada di buku siswa. Metode 

mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik sehingga 

proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Dengan metode observasi 

peserta didik menemukan fakta bahwa ada hubungan antara obyek yang dianalisis 

dengan materi pembelajaran yang digunakan oleh guru.  

Langkah mengamati sangat bagus untuk memberikan stimulus dan 

menumbuhkan rasa ingin tahu yang tinggi kepada peserta didik. Pada awal 

pembelajaran guru mengorientasikan peserta didik pada beberapa masalah 

diantaranya adalah pada observasi pembelajaran yang pertama. Pada kegiatan 

mengamati ini, peserta didik difasilitasi dan dibimbing untuk melihat, menyimak, 

mendengar, dan membaca dari Wawancara dengan Ahmad, S.Pd., M.Pd di SMA 

Negeri 1 Bungku Kabupaten morowali ‛berbagai sumber belajar untuk menemukan 

sendiri fakta, konsep, prinsip, proses atau prosedur tentang dan atau konten yang 

terkait dengan hal yang sedang dipelajari. 

 Kegiatan mengamati ini menurut Heri, S.Pd. dapat menciptakan cara berpikir 

peserta didik yang kritis dan analitis, meskipun meraka tidak mengetahui cara berfikir 

analitis. Hal tersebut terlihat dengan pertanyaan, ide dan pendapat yang banyak 

muncul dari peserta didik. Cara guru mengorientasikan peserta didik ke beberapa 

masalah tersebut adalah meminta peserta didik untuk melihat gambar di buku peserta 

didik berkaitan pelajaran,  

Berdasarkan hasil penelitian mengamati masalah ini merupakan sebuah 

langkah agar peserta didik lebih terfokus, antusias, serius dan tumbuh rasa ingin 

tahunya dalam pembelajaran. Disebutkan bahwa kompetensi yang dikembangkan 
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dalam aktivitas 'mengamati' adalah melatih kesungguhan dan ketelitian dalam 

mencari informasi. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tingkat mengamati 

dari peserta didik SMA Negeri 1 Bungku Kabupaten morowali cukup tinggi. Hal ini 

ditunjukkan sikap mereka yang serius dalam menyimak bacaan yang ada dalam buku. 

Bahkan beberapa di antara peserta didik menggunakan stabilo untuk menandai 

bacaan-bacaan yang tidak dipahami. 

 Kemudian setelah mengamati masalah-masalah tersebut, pembelajaran 

dikelola agar peserta didik berkelompok untuk memecahkan masalah. Dari pemaparan 

di atas guru terlihat sudah sangat menguasai bagaimana melaksanakan kegiatan 

pengorientasian peserta didik untuk mengamati masalah.  

b. Bertanya Bertanya merupakan suatu kewajaran dari respon peserta didik untuk 

mengetahui suatu objek atau masalah. 

 Langkah kedua dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan model 

problem based Iearninng adalah bertanya. Menanya yaitu kegiatan peserta didik 

untuk menyatakan rasa ingin tahunya atau apa yang ingin diketahuinya. Dalam 

kegiatan menanya, peserta didik mengajukan pertannyaan kepada guru, narasumber, 

atau kepada peserta didik lainnya. Pertanyaan dapat berupa pertanyaan secara lisan 

dan tulisan. Bentuk pertanyaan dapat berupa meminta informasi, konfirmasi, 

menyamakan pendapat atau bersifat hipotetif. Dalam aktivitas menanya guru 

menyampaikan bahwa peserta didik bebas mengemukakan permasalahan-

permasalahan seputar materi pembelajaran belum bisa dipahami. Apalagi sebelumnya 

sudah dicermati dan ditandai bagian-bagian yang belum dimengerti, maka di sesi 

menanya peserta didik langsung bisa mengemukakan keraguannya.  
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Selain dari pihak peserta didik, guru SMA Negeri 1 Bungku Kabupaten 

morowali juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat merangsang rasa ingin 

tahu peserta didik. Hasilnya, banyak di antara peserta didik yang menanggapi positif 

kesempatan tersebut dengan mengacungkan tangan untuk bertanya lebih detail. 

Secara teoritik aktivitas 'menanya' mengembangkan kompetensi kreativitas, rasa 

ingin tahu, serta kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran 

kritis. Jika melihat pertanyaan peserta didik yang ketika itu berlangsung di kelas, 

sudah mulai terindikasi adanya rasa penasaran dalam diri mereka. Kemudian guru 

mengumpulkan berbagai jawaban dari peserta didik lainnya untuk memberikan 

jawaban yang konkrit. 

 Berdasarkan paparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan 

kegiatan bertanya berjalan dengan baik, baik dari cara guru memberikan stimulus 

agar peserta didik bertanya maupun peran peserta didik dalam bertanya, namun masih 

terdapat beberapa peserta didik yang sama sekali belum pernah bertanya dan hal ini 

tugas guru untuk melatih peserta didik ini agar terbiasa bertanya. Guru membimbing 

pengalaman belajar peserta didik dan peserta didik mencoba serta menalar pemecahan 

masalah  

Mencoba dan menalar merupakan langkah ketiga dan keempat dalam 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik model PBL. Eksperimen 

(mencoba) merupakan kegiatan berupa mengumpulkan data melalui kegiatan 

observasi, wawancara atau uji coba di laboratorium. Kegiatan mengumpulkan dapat 

dilakukan dengan berbagai macam cara seperti membaca buku, mengumpulkan data 

sekunder, observasi lapangan, uji coba (eksperimen), wawancara, dan lain-lain. Data 
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yang diperoleh memiliki sifat yang dapat dianalisis, dipertanggungjawabkan dan 

disimpulkan.  

Penulis menggabungkan kegiatan mencoba dan menalar ke dalam satu 

bahasan karena berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, kedua langkah tni 

merupakan langkah yang dilakukan secara bersamaan dalam pembelajaran meskipun 

sebenarnya kegiatan menalar terdapat pada setiap langkah pendekatan saintifik. 

Sebelum memasuki kegiatan mencoba dan menalar pemecahan masalah, guru 

membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok. 

 Kegiatan mencoba, porsi menalar di sini lebih banyak ditekankan sehingga 

terjadi tukar ide dan pendapat antar teman yang akhirnya menimbulkan persetujuan 

dan sanggahan serta kegiatan mencoba dan menalar pada observasi kedua ini terlihat 

lebih hidup karena jumlah anggota kelompoknya lebih banyak sehingga ide dan 

pendapat yang keluarpun semakin banyak. Selain itu di dalam kegiatan mencoba ini 

peserta didik Juga mencoba menuliskan pemahaman yang mereka dapatkan untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di buku peserta didik, kegiatan 

inipun tidak terlepas dari penalaran peserta didik.  

Ahmad juga mengatakan bahwa mempresentasikan merupakan bagian dari 

kegiatan mencoba. Mempresentasikan di sini maksudnya menanyakan jawaban 

peserta didik kepada guru untuk meyakinkan jawaban mereka. Pada pembelajaran 

kegiatan menalar peserta didik sudah berjalan, sebagian dari mereka menalar dengan 

kritis sehingga memunculkan banyak pertanyaan seperti pada kegiatan mengamati. 

Selain itu peserta didik juga berpikir secara hipotetik, rasional dan objektif. Berpikir 

hipotetik ketika peserta didik mencoba mencari jawaban tentu dapat diterima oleh 

pikiran mereka sehingga dapat dikatakan berpikir rasional sedangkan berpikir objektif 
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terlihat dari jawaban mereka yang variatif dan muncul dari pikiran peserta didik tanpa 

dipengaruhi temannya. Kegiatan mencoba dan menalar ini membuat peserta didik 

lebih fokus dan antusias, banyak sekali pertanyaan yang ditanyakan peserta didik 

terkait jawaban yang diperolehnya kepada guru. Peserta didik banyak yang belum 

yakin terhadap jawaban mereka sehingga mereka sering bertanya kepada guru apakah 

jawaban mereka sudah benar atau belum. Perilaku peserta didik bertanya kepada guru 

terlihat kurang tertib sehingga suasana kelas kurang kondusif. 

 Oleh karena itu peran guru di dalam kegiatan mencoba ini sangat penting 

sebagai pembimbing dengan cara berkeliling membimbing dan memantau pekerjaan 

peserta didik dan fasilitator ketika peserta didik kurang paham dan mengajukan 

pertanyaan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa guru sangat baik dalam 

melaksanakan kegiatan mencoba dan menalar, guru juga cukup baik menjalankan 

perannya sebagai pembimbing sekaligus fasilitator dengan cara berkeliling memeriksa 

kerjasama peserta didik, namun pengelolaan kelas yang dilakukan guru terlihat 

kurang haik dan perlu diperbaiki karena beberapa peserta didik terlihat ramai dan 

kurang kondusif saat kegiatan mencoba dan menalar. d. Mengkomunikasikan melalui 

presentasi hasil pemecahan masalah Langkah selanjutnya setelah peserta didik 

mencoba dan menalar adalah mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan yaitu 

kegiatan peserta didik untuk menyampaikan hasil temuannya atau hasil yang 

dipelajarinya kepada orang lain baik itu guru atau temannya. Kegiatan 

mengkomunikasikan dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan dan yang dapat 

dibantu oleh perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Artinya, peserta didik 

dapat menyampaikan dalam forum diskusi kelas. Mengkomunikasikan melalui 
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presentasi hasil pemecahan masalah merupakan langkah keempat dalam pendekatan 

saintifik dari model problem based learning.  

Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik 

untuk menyajikan dan menyampaikan hasil karya mereka kepada orang lain. Pada 

kegiatan ini guru meminta salah satu perwakilan kelompok untuk mempresentasikan 

hasil kerjanya di depan kelas. Pada observasi pembelajaran yang pertama, hampir 

semua perwakilan peserta didik yang mempresentasikan hasil pemecahan masalah di 

depan kelas terlihat malu dan kurang percaya diri dengan suara pelan sedangkan 

peserta didik lainnya sebagian bermain dan bergurau. Tetapi pada observasi 

pembelajaran yang kedua hampir semua perwakilan peserta didik yang 

mempresentasikan hasil pemecahan masalah terlihat percaya diri dan bersuara lantang 

kemudian teman-teman yang lain juga mendengarkan dengan seksama. Hal ini terjadi 

karena guru menghimbau dan mengontrol peserta didik untuk menghargai teman 

yang presentasi di depan kelas. Sedangkan pada observasi pembelajaran yang ketiga 

peserta didik mempresentasikan hasil karyanya di tempat duduk masing-masing 

dengan berdiri dan hasilnya cukup baik karena semua peserta didik mendengar 

dengan seksama. 

Berdasarkan paparan di atas diketahui bahwa guru dan peserta didik cukup 

baik dalam melaksanakan kegiatan mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil 

pemecahan masalah hanya saja sebagian peserta didik kurang memperhatikan 

temannya yang sedang mempresentasikan hasil pemecahan masalah di depan kelas. 

Observasi pembelajaran di kelas SMA Negeri 1 Bungku Kabupaten morowali, 

Tanggal 25 November 2022, mengevaluasi proses pemecahan masalah  
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Kegiatan ini merupakan langkah terakhir dalam pembelajaran dengan 

menggunakan model problem based learning. Setelah mengkomunikasikan hasil 

pemecahan masalah, hasil tersebut disampaikan oleh peserta didik di kelas dan dinilai 

oleh guru sebagai hasil belajar peserta didik atau kelompok peserta didik dalam 

kegiatan tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan yang lebih sesuai dan 

memberikan penjelasan lebih terhadap Jawaban peserta didik. 

 Pada kegiatan mengevaluasi proses pemecahan masalah ini dilakukan dengan 

langkah penilaian autentik. Setiap jawaban yang disampaikan peserta didik yang 

membutuhkan penyesuaian langsung dengan cara disesuaikan dengan jawaban 

kelompok lainnya sebagai koreksi dan guru meminta peserta didik untuk 

memperhatikan dengan seksama jawaban temannya dan jawaban penyesuaian dari 

guru. Di samping itu, peserta didik juga memberikan tanggapan dengan bertanya 

kepada guru tentang pendapat mereka. 

Penilaian autentik merupakan penilaian yang dipakai dalam kurikulum 2013 

yang mencakup penilaian kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan 

kompetensi keterampilan. Dalam ranah pengetahuan penilaian berperan untuk 

melihat nilai potensi intelektual peserta didik sehingga dapat diketahui kemampua 

yang diperoleh peserta didik. 

Wawancara dengan Bapak Rahman, S.Pd di SMA Negeri 1 Bungku 

Kabupaten morowali, tanggal 24 November 2022, tingkat kemajuan atau bahkan 

mengalami kemerosotan. Sedangkan dalam ranah keterampilan, penilaian autentik 

berfungsi untuk melihat kualifikasi kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan 

kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan apa yang dipelajari di sekolah. 
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 Kompetensi Sikap Penilaian dalam ranah sikap baik spiritual maupun sosial 

berguna untuk mengukur hasil dari suatu program proses pembelajaran sekaligus 

menjadi refleksi pemahaman dan kemajuan sikap peserta didik secara individual. 

Peneliti mengambil sampel penilaian pada 10 orang peserta didik dari jumlah 

keseluruhan peserta didik kelas X yaitu 32 orang peserta didik.  

Bapak Rahman melaksanakan penilaian melalui teknik observasi, penilaian 

diri, dan penilaian antar teman, namun tidak melaksanakan teknik jurnal. Beliau 

memaparkan: "Saya anggap penilaian jurnal itu sebagai pelengkap observasi saja, 

saya tetap melaksanakan penilaian setiap proses pembelajaran berupa catatan-catatan 

kecil bagi peserta didik yang saya anggap kurang dalam pembelajaraanya".  

Pernyataan di atas merupakan pemahaman lain yang dimiliki guru di SMA 

Negeri 1 Bungku Kabupaten morowali tentang pelaksanaan penilaian jurnal namun 

melalui lembaga yang terkait langsung dengan kehidupan peserta didik sehari-hari, di 

luar maupun di dalam kelas. Hal ini, sesuai dengan penjelasan teoritik sebelumnya 

yang mengatakan bahwa jurnal merupakan catatan berkesinambungan dari observasi. 

Jadi sejatinya jurnal dan observasi merupakan teknik penilaian yang sama namun 

berbeda dalam detail penilaian. Jika jurnal sifatnya rinci dan berkesinambungan, 

maka observasi berupa catatan-catatan kecil yang general.  

Data hasil dari penilaian proses peserta didik melalui observasi dan 

pengambilan dokumen penilaian, dimana peneliti mengambil 10 orang peserta didik 

sebagai sampel dari jumlah keseluruhan kelas SMA Negeri 1 Bungku Kabupaten 

morowali. Indikator penilaian terhadap KI 1 dan KI 2 dengan melihat KD 1.3, 2.3, 

yaitu KD 1.3 ‚Meyakini bahwa Allah Maha Mengetahui, Maha Waspada, Maha 

Mendengar, dan Maha Melihat‛, KD 2.3 ‚Menghayati perilaku percaya diri, tekun, 
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teliti, dan kerja keras sebagai implementasi yang meliputi sikap spiritual dan sosial 

diwakili dengan menilai tentang akhlak peserta didik, kejujuran, disiplin, dan 

kerjasama.  

Hasil penilaian proses pada kompetensi sikap peserta didik menunjukkan 

bahwa semua peserta didik memilik sikap yang baik dibuktikan dengan perolehan 

predikat akhir seluruh peserta didik, yakni Namun begitu hasil yang demikian butuh 

didukung oleh data valid yang menunjukkan keabsahan penilaian. Maka dari itu 

peneliti mencoba berbaur dan bergaul dengan peserta didik selama penelitian kurang 

lebih satu bulan untuk melihat tingkah dan sikap yang menjadi kriteria penilaian 

guru.  

Berdasarkan tindakan ini peneliti menyimpulkan bahwa sikap yang dimiliki 

dan ditunjukkan peserta didik SMA Negeri 1 Bungku Kabupaten morowali memang 

baik. Mereka mau dan aktif dalam kerjasama di kelas, ramah dan sopan kepada siapa 

saja, tidak nyontek saat ulangan, disiplin waktu dan disiplin tugas. Maka hasil 

penilaian yang diperoleh sesuai dengan kondisi rill peserta didik dan teknik penilaian 

sikap sudah sesuai dengan penilaian autentik. 

 Kompetensi Pengetahuan Dalam menilai tingkat pengetahuan peserta didik 

guru di SMA Negeri 1 Bungku Kabupaten morowali menggunakan tekni tes tulis, tes 

lisan, dan penugasan selama mempelajari satu bab. Poin penilaian SMA Negeri 1 

Bungku Kabupaten morowali untuk kompetensi pengetahuan di setiap bidang studi 

terakumulasi pada KI 3 dengan KD 3.3. Tes tulis dilaksanakan dengan cara guru 

meminta peserta didik menjawab soal-soal yang tertera pada buku panduan siswa. 

Tes lisan dilaksanakan dengan guru meminta siswa secara bergiliran berdiri di bangku 
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masing-masing kemudian menjawab pertanyaan, Sedangkan untuk penugasan 

dilaksanakan melalui pekerjaan rumah (PR) 

 Sesuai hasil observasi dan pengambilan dokumen penilaian diketahui bahwa 

penilaian untuk kompetensi pengetahuan peserta didik di SMA Negeri 1 Bungku 

Kabupaten morowali sudah memenuhi kaidah penilaian autentik, yakni meliputi tes 

tulis, tes lisan, dan penugasan. Hasil dari evaluasi proses peserta didik di mana 

peneliti mengambil 10 orang peserta didik sebagai sampel dari jumlah keseluruhan 

SMA Negeri 1 Bungku Kabupaten morowali adalah 32 orang peserta didik (lihat 

lampiran). Penilaian tersebut juga dilengkapi dengan deskripsi yang menjelaskan 

tingkat pengetahuan peserta didik untuk sementara waktu. Pencapaian nilai A yang 

hampir diperoleh semua peserta didik. Namun tetap saja dibutuhkan validasi melalui 

tanya-jawab langsung dengan peserta didik SMA Negeri 1 Bungku Kabupaten 

morowali. Dari perbincangan yang intensif diketahui bahwa hasil yang didapatkan 

tidak sesuai kondisi riil peserta  

Wawancara dengan Kepala sekolah di SMA Negeri 1 Bungku Kabupaten 

morowali, didik dengan beberapa penemuan. Pertama, banyak di antara peserta didik 

yang masih terbata-bata menjawab pertanyaan sederhana yang dilontarkan peneliti. 

Kedua, dari buku tugas didapati beberapa di antaranya ada yang mendapat nilai di 

bawah SO. Hal ini berarti bahwa nilai A yang didapatkan peserta didik memerlukan 

cek ulang oleh guru bidang studi agar diperoleh nilai yang absah dan sesuai kondisi 

peserta didik. Terlepas dari sejumlah kejanggalan tersebut, fokus kajian yang diteliti 

adalah teknik penilaian yang dipakai. Maka pada penilaian yang dilaksanakan oleh 

guru di SMA Negeri 1 Bungku Kabupaten morowali sudah memenuhi kaidah 

penilaian autentik yang meliputi teknik tes tulis, tes lisan, dan penugasan.  
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Penilaian Keterampilan merupakan kumpulan informasi keterampilan peserta 

didik baik dalam bentuk lisan maupun tulisan yang diukur dengan tes praktik melalui 

teknik proyek dan portofolio. Hal ini berarti bahwa baik dalam penilaian kompetensi 

sikap maupun kompetensi pengetahuan, di dalamnya mengandung aktifitas-aktifitas 

dan tindakan-tindakan yang menggambarkan tingkat keterampilan peserta didik.  

Maka dari itu antara tiga kategori penilaian tidak akan bisa dipisahkan karena 

satu dan lainnya memiliki keterkaitan yang erat. Antara penilaian sikap, pengetahuan 

dan keterampilan, tidak bisa dipisahkan satu sama lain, semua berkesinambungan dan 

terintegrasi. Pada penilaian pengetahuan di atas disebutkan bahwa guru 

melaksanakan tes lisan dan tulis dan tes penugasan. Pada kegiatan tersebut juga 

sekaligus terdapat tes terhadap penilaian keterampilan melalui tes praktik. Tes 

praktek dengan penilain proyek yaitu siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

dan menjawab secara lisan di depan kelas. Sedangkan penilaian portofolio dengan 

cara siswa menulis kosakata tentang hukum tadjwid.  

Kendala – kendala tersebut antara lain guru terkendala dalam memberi 

penjelasan kepada siswa tentang cara membuat laporan mengenai masalah yang siswa 

temukan dikarena tidak semua siswa mendengar penjelasan guru dengan baik, saat 

guru menanyakan kembali tugas apa harus dilakukan siswa, banyak siswa yang 

terdiam dan kurang paham apa yang dijelaskan guru. Terkendala lainnya adalah guru 

terkendala untuk mengarahkan siswa dalam menyelesaikan tugas berdasarkan 

permasalahan yang ditemukan.  

Adapun kendala yang dihadapi oleh guru dalam peberapan model 

pembelajaran Problem Based Learning adalah terkendala dalam melakukan apersepsi 

dengan mengaitkan pembelajaran hari ini dengan pembelajaran yang telah lalu yang 
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dimana terkendala dalam siswa secara kelompok menentukan masalah yang akan 

dipecahkan sehingga dalam merancang tahapan penyelesaian pemecahan masalah 

hanya beberapa kelompok yang mengerjakan penyelesaian masalah dari awal sampai 

akhir pengelolahan. Penggunaan model pembelajaran ini mengarahkan guru untuk 

mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan.  

Guru terkendala dalam mengarah siswa menyusun pemecahan masalah secara 

berkelompok dikarenakan kendala yang sama seperti guru lainnya sukar untuk 

mengarahkan siswa yang kurang pintar untuk terlibat aktif dalam menyelesaikan 

masalah, siswa yang kurang pintar lebih banyak diam atau mengganggu siswa 

kelompok lainnya. Penilaian yang diberikan dalam didasarkan kepada hasil kerja 

kelompok. Namun demikian, guru perlu menyadari, bahwa sebenarnya prestasi yang 

diharapkan adalah pemahaman setiap individu siswa, sehingga siswa tidak merasa 

takut tidak mendapatkan nilai meskipun ia tidak terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran.  

Keberhasilan pembelajaran dalam upaya mengembangkan kesadaran 

berkelompok memerlukan periode yang cukup panjang, dan hal ini tidak mungkin 

dapat tercapai hanya dengan satu kali penerapan strategi ini. Walaupun kemauan 

bekerjasama merupakan kemampuan yang sangat baik untuk siswa, akan tetapi 

banyak aktivitas dalam kehidupan yang hanya didasarkan kepada kemampuan secara 

individual. 

Oleh karena idealnya melalui model pembelajaran selain siswa belajar 

bekerjasama, siswa juga harus belajar bagaimana membangun kepercayaan diri. 

Untuk mencapai kedua hal itu dalam proses pembelajaran memang bukan pekerjaan 

yang mudah. Sehingga peranan guru sangat diperlukan dalam proses pembelajaran 
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agar dapat mengarahkan siswa belajar secara maksimal. 

Perencanaan pembelajaran guru mengalami hambatan atau kendala sulitnya 

menentukan masalah yang tepat untuk didiskusikan siswa secara berkelompok. Walau 

pembagian kelompok sudah dilakukan secara heterogen, siswa berkemampuan rendah 

cenderung pasif dalam kelompoknya. Masalah yang disajikan guru dianggap 

menantang bagi kelompok tinggi, namun siswa kelompok rendah merasa tidak bisa 

berbuat apa-apa. Seharusnya kerjasama kelompok terjalin dengan baik, justru terjadi 

sebaliknya. 

 Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dengan membuat perangkat 

pembelajaran pada awal semester akan memudahkan guru untuk menyusun bahan ajar 

sesuai dengan ketentuan sekolah. Dan guru pun diharuskan mempersiapkan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebelum mengajar. 

 P(Penanya): Apakah bapak/ibu guru mengetahui tentang model pembelajaran PBL? 

Bapak Rahman: Tentang model PBL yang saya ketahui siswa dibebaskan untuk 

menemukan cara belajar mereka sendiri. Dengan diberikan suatu masalah yang 

memiliki konteks dengan dunia nyata dan siswa bebas berpikir untuk memecahkan 

masalah tersebut.‛  

Bapak Heri: Model PBL itu menurut saya sama seperti model-model lain, tetapi 

bedanya dalam PBL itu siswa mencari masalah sendiri dan memecahkannya sendiri 

dan guru hanya sebagai fasilitator.  

Bapak Syarifuddin: Model PBL itu menurut saya sama saja dengan model-model 

pembelajaran lainnya, seperti PBI, PBJL, discovery dan lain-lain, karena semuanya 

sama-sama menjadikan siswa agar lebih aktif.‛ P(Penanya): Apakah bapak/ibu guru 

mengetahui langkah-langkah pembelajaran yang sesuai dengan sintaks dari model 
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pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dan bisa bp/ibu sebutkan sintaks nya? 

 Bapak Hasrul : Ya kami mengetahuinya ,adapun langkah-langkah pembelajaran / 

sintaks dari model pembelajaran Problem Based Learning yaitu : (1) orientasi atau 

pengenalan masalah pada peserta didik. (2) mengorganisir peserta didik untuk belajar. 

(3) membimbing peserta didik untuk melakukan penyelidikan. (4) mengembangkan 

dan menyajkan hasil karya. (5) menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan 

masalah.  

Pernyataan-pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa guru-guru 

Matematika di SMAN 3 Banjar sudah mengetahui tentang model pembelajaran PBL 

dari hasil pengamatan dan wawancara di SMA Negeri 3. Hal ini dijelaskan oleh wakil 

kepala sekolah bidang kurikulum sebagai berikut:‚Yang saya ketahui tahap awalnya 

yaitu guru memberikan suatu permasalahan yang ada di materi tersebut dan 

dipecahkan dalam dunia nyata dengan cara berdiskusi kelompok, kemudian 

dipresentasikan di depan kelas dan pelaksanaannya cukup baik di sekolah ini.‛  

Penggunaan model pembelajaran PBL memiliki kelebihan, salah satunya yaitu 

dapat meningkatkan motivasi dan aktivitas siswa dalam pembelajaran, sehingga 

siswa lebih mudah dalam menguasai materi pelajaran guna memecahkan suatu 

masalah. Seperti yang diungkapkan oleh guru sebagai berikut : ‚Kelebihannya yaitu 

meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa, memudahkan siswa dalam 

menguasai konsep-konsep yang dipelajari guna memecahkan masalah di dunia nyata.‛ 

Selain meningkatkan motivasi dan aktivitas belajar, kelebihan model PBL dapat 

membuat siswa menjadi lebih kreatif, siswa mampu mencari solusi untuk 

memecahkan suatu permasalahan.  

Kelebihannya yang pertama adalah membuat siswa lebih kreatif. Selain itu 
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siswa juga menjadi lebih aktif selama mengikuti pelajaran. Tidak ada yang malu-malu 

lagi dalam berpendapat. Karena yang namanya belajar itu tidak ada yang salah 

menurut saya. Hanya saja siswa belum menemukan cara yang tepat. Untuk itu dengan 

diberikan kesempatan untuk bereksplorasi secara bebas, akan banyak pengalaman.‛ 

Hal serupa juga dinyatakan oleh guru SMA Negeri 1 Bungku Kabupaten morowali 

sebagai berikut: ‚Dalam model PBL, fokus pembelajaran ada pada masalah yang 

dipilih sehingga pembelajaran tidak saja mempelajari konsep-konsep yang 

berhubungan dengan masalah tetapi juga metode ilmiah untuk memecahkan masalah 

tersebut.‛ Setelah mendapatkan informasi mengenai persepsi atau pandangan serta 

upaya yang dilakukan oleh guru mengenai model pembelajaran PBL (Problem Based 

Learning) dalam pembelajaran. 

Peneliti melajutkan wawancara mengenai kendala yang dialami oleh guru 

dalam menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning. Bagi guru di SMA 

Negeri 1 Bungku Kabupaten morowali yang menjadi responden menyatakan bahwa 

kesulitan dalam menerapkan model PBL karena ada siswa yang kurang paham 

mengenai model PBL. 

 Kesulitan lain dalam penerapan model PBL sebagaimana diungkapkan guru 

SMA Negeri 1 Bungku Kabupaten morowali yaitu :‛ pemilihan topik permasalahan 

yang sesuai dengan tema pembelajaran yang sedang dipelajari oleh peserta didik. 

Selain itu kendala dalam pemilihan topik ini juga disebabkan oleh beragamnya 

background kemampuan juga pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik dalam 

kelas‛. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Heri,saat kegiatan wawancara 

sebagai berikut: ‚Itu kendalanya ada di pemilihan permasalahannya. Memilih 

permasalahan yang sesuai dengan topik pembelajaran apalagi kan background tiap 
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anak juga berbeda. Jadi kita sebagai guru juga harus cermat dalam memilih 

permasalahan yang akan dibahas. Sehingga kalau pertama kali mungkin harus diberi 

stimulus atau pancingan sedikit.‛ 

 Hal ini dinyatakan oleh guru di SMA Negeri 1 Bungku Kabupaten morowali 

Kesulitan lain dalam penerapan model PBL yaitu adanya siswa yang pendiam, 

menjadikan siswa tersebut tidak aktif dalam berdiskusi. Hal ini dinyatakan oleh guru 

sebagai berikut : ‚Kesulitannya adalah jika ada siswa yang agak pendiam dan kurang 

berinteraksi dengan teman-temannya, apalagi jika berinteraksi dengan guru. 

Kemudian ada juga yang malas untuk bekerjasama dalam diskusi kelompok karena 

siswa kurang paham mengenai PBL.‛ 

 Dari pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa guru harus membangkitkan 

minat dari dalam diri peserta didik. Guru dapat memberikan rangsangan berupa 

masalah yang berkaitan dengan materi pelajaran agar kemampuan siswa untuk 

menganalisis suatu permasalahan yang berdasarkan teori yang sesuai akan mampu 

melahirkan suatu pengetahuan baru dan cara baru dalam mengatasi berbagai masalah 

yang berkaitan dengan materi pelajaran yang dipelajari.  

Dari beberapa kendala yang dialami guru dalam penerapan Problem Based 

Learning sebagian besar disebabkan oleh faktor kemampuan awal peserta didik, 

tingkat kemampuan dalam berpikir, hingga tingkat kepercayaan diri peserta didik, 

serta berbagai faktor-faktor lain yang bersifat heterogen dari dalam diri peserta didik. 

Selain itu kurangnya sumber belajar serta perbandingan yang cukup jauh antara 

jumlah peserta didik dan guru dalam kelas sehingga menyulitkan mobilitas guru 

untuk mengamati peserta didik secara menyeluruh juga menjadi kendala tersendiri 

bagi guru dalam penerapan model Problem Based Learning pada pembelajaran 
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matematika. mengemukakan mengenai ciri PBL sebagai berikut:  

1). Mula-mula masalah diberikan kepada siswa.  

2). Siswa mendiskusikan masalah itu dalam kelompok. Mereka mengklarifikasi fakta, 

mendefinisikan apa masalahnya. Menggali gagasan berdasarkan pengetahuan 

sebelumnya. Mengenali apa yang mesti diketahui (dipelajari) untuk memecahkan 

masalah itu (isu belajar terletak di sini). Bernalar melalui masalah dan 

menentukan apa tindakan atas masalah tersebut.  

3). Setiap siswa secara perorangan aktif terlibat mempelajari pengetahuan yang 

diperlukan untuk menyelesaikan masalah mereka.  

4). Bekerja kembali berkelompok untuk menyelesaikan masalah 

 5). Menyajikan penyelesaian atas masalah 

 6). Melihat dan menilai kembali apa yang telah mereka pelajari dari pengalaman 

memecahkan masalah itu.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Penerapan Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dan Penilaian Autentik 

(Autentik Assesment) untuk Meningkatkan Pemahaman Peserta didik di SMA 

Negeri 1 Bungku Kabupaten morowali, Guru dalam melaksanakan proses 

pembelajaran memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal 

dan memahami materi pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah da 

kemampuan guru tersebut diinisiasi oleh adanya bimbingan teknis dan berbagai 

macam kegiatan workshop terkait dengan menyongsong kurikulum 2013 dan 

hal tersebut langsung diterapkan oleh guru dan aplikasinya tidak terdapat 

masalah dalam pembelajaran bahkan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan 

kurikulum 2013. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik model problem based 

learning SMA Negeri 1 Bungku Kabupaten morowali dan analisis kesesuiannya 

dengan kaidah model PBL dan assessment autentik  

2. Kendalah dalam proses Penerapan Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

dan Penilaian Autentik (Autentik Assesment) untuk Meningkatkan Pemahaman 

Peserta didik di SMA Negeri 1 Bungku Kabupaten morowali Berdasarkan hasil 

analisis penelitian, maka dapat diketahui bahwa guru menghadapi berbagai 

kendala dalam menerapkan model pembelajaran pada pembelajaran tematik 

berdasarkan kurikulum 2013. Hasil observasi menunjukkan terdapat beberapa 

kegiatan yang belum maksimal dilakukan oleh guru. Kendala yang dihadapi 

guru dalam menerapkan model pembelajaran discovery learning. Kendala dalam 



125 
 

 

 

pembagian kelompok dikarenakan siswa dan siswi ingin menentukan kelompok 

sendiri sehingga ada beberapa siswa yang tidak memiliki kelompok. terkendala 

guru kurang paham tentang sintak yang ada pada model pembelajaran, sehingga 

pembelajaran tidak berjalan sempurna sesuai sintak model dan langkah kegiatan 

pembelajaran. Kurang mengingat setiap fase pada sintak model pembelajaran 

sehingga saat proses pembelajaran tiap fase tidak dilakukan secara berurut‛. 

terkendala dalam mengarahkan siswa bekerjasama dalam kelompok, hanya 

beberapa siswa yang terlibat aktif dalam proses pembelajaran.  

B. Implikasi Penelitian 

  Penelitian telah menghasilkan kesimpulan yang berimplikasi pada beberapa 

hal, yaitu: 

1. Penerapan Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dan Penilaian Autentik 

(Autentik Assesment) untuk meningkatkan pemahaman peserta didik di SMA 

Negeri 1 Bungku Kabupaten morowali menjadi salah satu solusi dalam memlih 

model pembelajaran utuk diterapkan dalam pembelajaran 

2. Kendalah dalam proses penerapan pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

dan Penilaian Autentik (Autentik Assesment) untuk meningkatkan pemahaman 

Peserta didik di SMA Negeri 1 Bungku Kabupaten morowali, perlu diperhatikan 

sehingga guru mengembangka kompetensi untuk mengembangkan diri. 

Terkait isu dan permasalahan yang seringkali ditemui pada lembaga 

pendidikan SMA Negeri 1 Bungku Kabupaten morowali , baik mengenai aturan, sarana 

prasarana, kebijakan, pelaksanaan pembelajaran, termasuk tentang materi bahan ajar 

yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Belum lagi jika berbicara tentang 

proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Bungku Kabupaten morowali yang menyangkut 
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pada aspek pembelajaran. Sehingga kedepannya penelitian ini perlu dilanjutkan 

kembali dengan memberikan penekanan terhadap penggunaan model pembelajaran 

Problem based learing.  
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