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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 
 ف 

 
fa 
 

f 
 

Ef 
 ق 

 
qaf 

 
q 
 

Qi 
 ك 

 
kaf 

 
k 
 

Ka 
 ل 

 
lam 

 
l 
 

El 
 م 

 
mim 

 
m 
 

Em 
 ن 

 
nun 

 
n 
 

En 
 و 

 
wau 

 
w 
 

We 
 هـ 

 
ha 
 

h 
 

Ha 
 ء 

 
hamzah 

 
’ 
 

Apostrof 
 ى 

 
ya 
 

y 
 

Ye 
 

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

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

(’). 



 

 

x 

 

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 : هَوْلَ  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

Contoh: 

 ma>ta : مَاتَ 

 <rama : رَمَى

 qi>la : قِيْلَ  

 yamu>tu : يََوُْتُ 

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  ْى  ـَ
 

fath}ah dan wau au a dan u  ْو  ـَ

Nama 
Harakat dan 

Huruf 

Huruf dan  

Tanda 
Nama 

fath}ah dan alif atau ya>’ ا | ... َ ى َ ... 
 

d}ammah dan wau و  ـُ

a> 

u> 

a dan garis di atas 

kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas 

u dan garis di atas 

 ـى
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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  الَأطْفَالِ 

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

 al-h}ikmah :  ُ الحِْكْمَة

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 : ربََّناَ 

 <najjaina : نَََّيْناَ 

 al-h}aqq :  ُالَْحقَّ 

 nu“ima : نُـعِّمَ 

 aduwwun‘ : عَدُو  

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

kasrah ( ّـــــِى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 

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

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

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufال 
(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: 
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 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّمْسُ 

 al-zalzalah (az-zalzalah) :  ُالَزَّلْزلََة

 al-falsafah :  ُالَْفَلْسَفَة

 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: 

 ta’muru>na : تََْمُرُوْنَ 

 ‘al-nau : الَنـَّوعُْ 

 syai’un : شَيْء  

 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 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 ( الل) 

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 اللِ 

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  هُمْ فِْ رَحَْْةِ اللِ 
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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> 

(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 

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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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 
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ABSTRAK 

Nama : Sunarsih 

NIM : 8020221121 

Judul : Implementasi Model Project Based Learningpada  

  Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti  

  Berorientasi Kurikulum Merdeka Di SMP Negeri 2 Bumi  

  Raya Morowali 
 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) Penyelenggaraan 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti berorientasi kurikulum 

merdeka di SMP Negeri 2 Bumi Raya Morowali. 2) Implementasi model Project 

Based Learningpada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

berorientasi kurikulum merdeka di SMP Negeri 2 Bumi Raya Morowali 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subyek 

penelitian ini adalah Guru PAI, dan peserta didik SMP Negeri 2 Bumi Raya 

Morowali. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Peneliti merupakan instrumen utama dalam 

melakukan penelitian, yang dibantu dengan pertanyaan penelitian, pedoman 

wawancara, dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah 

display data, reduksi data, dan pengambilan kesimpulan. Triangulasi yang 

dilakukan untuk menjelaskan keabsahan data dengan menggunakan sumber dan 

metode. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penyelenggaraan Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Berorientasi Kurikulum Merdeka di 

SMP Negeri 2 Bumi Raya Morowali, meliputi; a) Perencanaan pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti yang berorientasi pada 

kurikulum Merdeka b) Pelaksanaan menunjukkan komitmen tinggi dalam 

persiapan mengajar, pemahaman materi yang mendalam, riset berkala, 

perencanaan yang cermat, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi 

(TIK) yang bijaksana. Ini menciptakan dasar yang kuat untuk pengajaran yang 

berkualitas. c) Penilaian mencakup beragam instrumen seperti ujian tertulis, 

proyek, presentasi, pengamatan, dan diskusi kelas. Guru berfokus pada 

objektivitas, transparansi, dan keadilan dalam penilaian dengan menggunakan 

rubrik penilaian yang jelas. 2) Implementasi Model Project Based LearningPada 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Berorientasi Kurikulum 

Merdeka Di SMP Negeri 2 Bumi Raya Morowali, meliputi: 1) Menyiapkan 

pertanyaan atau penugasan proyek yang dimulai dari pertanyaan esensial, 2) 

Menyusun jadwal aktivitas guru dan peserta didik secara kolaboratif dalam 

menyelesaikan proyek. 3) Memonitor kegiatan dan perkembangan proyek. 4) 

Menguji hasil pembelajaran. 5) Mengevaluasi kegiatan/pengalaman dalam 
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pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti berorientasi kurikulum 

merdeka.  

Implikasi dari penelitian ini adalah PBL mendorong pengembangan 

keterampilan selain pengetahuan, seperti pemecahan masalah, kerjasama tim, 

manajemen waktu, dan refleksi diri. Temuan ini untuk membantu siswa 

mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan nyata, 

sehingga berpotensi untuk meningkatkan mutu pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti, tidak hanya di SMP Negeri 2 Bumi Raya Morowali 

tetapi juga dalam konteks pendidikan lebih luas. Hal ini mendorong pendekatan 

pembelajaran yang lebih kontekstual, relevan, dan berpusat pada siswa dalam 

upaya membangun karakter yang baik dan pemahaman agama yang mendalam. 

 

  



 

 

xvii 

 

ABSTRACT 

Name  : Sunarsih 
Student’s ID  : 8020221121 

Title  : Implementation of the Project-Based Learning Model in  
Independent Curriculum-Oriented Islamic Religious 
Education and Character Learning at The State Junior High 
School 2 Bumi Raya Morowali 

 

This research aims to describe: 1) Implementation of independent 

curriculum-oriented Islamic Religious Education and Character education 

learning at The State Junior High School 2 Bumi Raya Morowali. 2) 

Implementation of the Project-Based Learning model in independent curriculum-

oriented Islamic Religious Education and Character learning at The State Junior 

High School 2 Bumi Raya Morowali 

This research is a qualitative descriptive study. The subjects of this 

research were PAI teachers and students at The State Junior High School 2 Bumi 

Raya Morowali. Data collection was carried out using observation, interview, 

and documentation techniques. The researcher is the main instrument in 

conducting research, assisted by research questions, interview guidelines, and 

documentation. The techniques used in data analysis are data display, data 

reduction, and conclusion. Triangulation is carried out to explain the validity of 

the data using sources and methods. 

The results of the research show that: 1) Implementation of Independent 

Curriculum-oriented Islamic Religious Education and Character Learning at The 

State Junior High School 2 Bumi Raya Morowali includes a) Planning, learning 

planning for Islamic Religious Education and Characteristics oriented towards 

the Independent curriculum b) Implementation, showing high commitment in 

teaching preparation, in-depth understanding of the material, regular research, 

careful planning, and use of information and communication technology ( ICT) 

wise. This thing creates a solid foundation for quality teaching. c) Assessment 

includes written exams, projects, presentations, observations, and class 

discussions. Teachers use clear assessment rubrics to focus on objectivity, 

transparency, and fairness in assessments. 2) Implementation of the Project-

Based Learning Model in the Independent Curriculum-oriented Islamic Religious 

Education and Character Learning at The State Junior High School 2 Bumi Raya 

Morowali, including 1) Preparing questions or project assignments starting from 

essential questions, 2) Arranging a detailed schedule of teacher and student 

activities Collaborative in completing projects. 3) Monitor project activities and 

developments. 4) Testing learning outcomes. 5) Evaluate activities/experiences 

in learning Islamic Religious Education and Character Education oriented 
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towards an independent curriculum. 

This research implies that PBL encourages the development of skills 

other than knowledge, such as problem-solving, teamwork, time management, 

and self-reflection. These findings help students develop skills needed in real life 

to improve the quality of learning in Islamic Religious Education and Character, 

not only at The State Junior High School 2 Bumi Raya Morowali but also in the 

broader educational context. This encourages a more contextual, relevant, 

student-centered learning approach to build good character and a deep 

understanding of religion. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan sangat penting dalam kehidupan sebagai dasar dari 

pembangunan manusia seutuhnya dan kemajuan dari suatu bangsa. Melalui 

pendidikan manusia dapat mengembangkan potensi dirinya untuk mencapai 

kedewasaan yang didapatkan melalui ilmu pengetahuan. Manusia yang belajar 

dan menuntut ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT sebagaimana 

firman-Nya pada QS. Al-Mujadalah/58: 11 yang berbunyi : 

وَاِ  لَكُمْْۚ   ُ اللّّٓ يَـفْسَحِ  فاَفْسَحُوْا  الْمَجٓلِسِ  فِِ  تَـفَسَّحُوْا  لَكُمْ  قِيْلَ  اذَِا  آمَنـُواْا  الَّذِيْنَ  يَّـُهَا  انْشُزُوْا  يٰآ قِيْلَ  ذَا 
ُ بِاَ تَـعْمَ  ُ الَّذِيْنَ آمَنـُوْا مِنْكُمْْۙ وَالَّذِيْنَ اوُْتوُا الْعِلْمَ دَرَجٓت ٍۗ وَاللّّٓ  لُوْنَ خَبِيْ  فاَنْشُزُوْا يَـرْفَعِ اللّّٓ

Terjemahnya:  

Hai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, Berilah 
kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah 
akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan “Berdirilah 
kamu” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-
orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 
pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu 
kerjakan. 

 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti adalah sebuah proses 

pengembangan diri untuk mempersiapkan manusia supaya hidup dengan 

sempurna dan berbahagia, mencintai tanah air, sehat jasmaninya, sempurna budi 

pekertinya (akhlaknya), teratur pikirannya, mahir dalam pekerjaannya, manis 

tutur katanya baik lisan maupun tulisan. 1 Pendidikan Agama Islam merupakan 

bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum Agama Islam menuju 

kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran - ukuran Islam. 

Bimbingan jasmni dan rohani seiring sejalan memacu keseimbangan hidup untuk 

 

1Anni Muyani, Belajar dan Pembelajaran, (Cet;I:Jakarta: Rineka Cipta, 2009,) h. 250.  
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mewujudkan keteraturan hidup yang sempurna. 2 Tujuan utama dari Pendidikan 

Agama Islam dan budi pekerti adalah membina dan mendasari kehidupan anak 

didik dengan nilai-nilai agama sekaligus mengajarkan ilmu agama islam sehingga 

ia mampu mengamalkan syariat islam sesuai pengetahuan yang dimiliki. 

 Pembelajaan dalam Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti terjadi 

interaksi antara berbagai komponen yaitu guru, peserta didik, tujuan, bahan, alat, 

metode dan lain-lain. Masing-masing komponen saling mempengaruhi dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. Peserta didik adalah komponen yang paling 

utama dalam kegiatan belajar mengajar, karena yang harus mencapai tujuan 

penting dalam pembelajaran adalah peserta didik yang belajar. 3 Maka 

pemahaman terhadap peserta didik adalah penting bagi guru agar dapat 

menciptakan situasi yang tepat sert memberi pengaruh yang optimal bagi peserta 

didik untuk dapat belajar dan mendaptkan hasil belajar yang maksimal. 

  Guru sebagai aktor dan sutradara dalam proses pembelajaran harus 

memperhatikan pemilihan strategi yang tepat untuk membelajarkan peserta didik 

agar peserta didik dapat belajar secara efektif dan efisien, dan mencapai tujuan 

yang diharapkan. Hal penting yang harus diperhatikan adalah menempatkan kelas 

sebagai ruang belajar yang mendidik, memberi kepuasan tersendiri, dan 

menghasilkan praktik pendidikan yang bermutu. Ruang kelas yang sempurna 

membuat peserta didik mampu mengalami proses pembelajaran dengan baik dan 

mampu membangun pengetahuan yang diperolehnya menjadi sesuatu yang 

berarti dan bermakna dalam memaknai hidup dan penghidupan sejalan dengan 

anjuran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti.  

 

2Muhammad Muntahibun Nafis, Ilmu Pendidikan Islam (Yogyakarta: Sukses Offset, 

2011), h.  

3Ella Yulaelawati, Kurikulum dan Pembelajaran, Filosofi, Teori dan Aplikasi (Jakarta: 

Pakar Raya, 2007), h. 126. 
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Searah dengan itu, teori konstruktivisme mendasarkan argumentasinya 

pada pengalaman dan pengetahuan dalam diri manusia sebagai dasar untuk 

membangun pengetahuan baru. Pengetahuan yang diperoleh seseorang 

sesungguhnya bukanlah sesuatu yang murni datangnya dari luar, tetapi berasal 

dari pengalaman-pengalaman peserta didik yang dikonstruksikannya menjadi 

pengetahuan baru. Pada konteks ini, guru atau pengajar tugasnya sekedar sebagai 

fasilitator yang menstimulasi keluarnya pengetahuan dan pengalaman yang sudah 

ada di dalam diri peserta didik.4 Sebagai fasilitator, guru membutuhkan kiat-kiat 

dalam melaksanakan pembelajaran yang baik dan menyenangkan. 

Pendidikan Islam merupakan sarana penting untuk menamamkan akhlak 

yang baik pada peserta didik dan menjadikan mereka sebagai insan kamil. 

Pendidikan Islam juga mempunyai tujuan berupa self realization yaitu sebuah 

tindakan berdasarkan ilmu yang telah dia pelajari baik di sekolah, keluarga dan 

lingkungan sehingga antara ilmu dan amal itu seimbang, tidak hanya sekadar 

pengetahuan saja tanpa aksi yang baik.  

Pendidikan pada hakekatnya merupakan unsur vital dalam kehidupan dan 

merupakan kebutuhan serta tentunya yang penting untuk menjamin 

perkembangan, kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan 

dan kelangsungan suatu bangsa dan negara lebih tergantung pada kualitas sumber 

daya manusianya bukan sumber daya alamnya.5 Kualitas yang dikehendaki itu 

tergantung pula dari keberhasilan penyelenggaraan sistem pendidikannya. 

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tidak hanya sekedar pemindahan 

pengetahuan saja, tetapi lebih pada pembentukan kepribadian seseorang sehingga 

 

4Muhammad Muntahibun Nafis, Ilmu Pendidikan Islam (Yogyakarta: Sukses Offset, 

2011), h.  

5Anni Muyani, Belajar dan Pembelajaran, (Cet;I:Jakarta: Rineka Cipta, 2009,), h. 250.  
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dapat mengenal potensi diri dan selanjutnya dapat mengembangkan potensinya 

sebagai suatu usaha untuk mencapai tujuan hidupnya. 

Proses pembelajaran pendidikan agama Islam masih menjadi hal yang 

hangat untuk diperbincangkan dan diteliti dikarenakan penerapan pembelajaran 

pendidikan agama Islam masih belum maksimal.2 Proses belajar mengajar masih 

rendah sekali bagi peserta didik yang berani untuk menyampaikan sebuah 

pertanyaan ataupun menjawab pertanyaan dari seorang pendidik. Lemahnya 

pendidikan di Indonesia dikarenakan sistem pembelajaran yang keliru yang 

membentuk peserta didik menjadi manusia pasif.  

Mengajar pada hakikatnya adalah suatu proses, yaitu proses mengatur, 

proses melakukan proses belajar.6 Guru dituntut untuk mengetahui serta 

menguasai beberapa strategi pembelajaran (metode) salah satu adalah inkuiri, 

dengan harapan guru tidak hanya menguasai teori saja tetapi guru dituntut 

memilih metode yang tepat untuk mengoperasikan dalam proses belajar mengajar 

dengan baik. Jadi guru dituntut untuk benar-benar mengetahui dan mengerti 

metode yang cocok dalam proses belajar mengajar yang disesuaikan dengan 

kondisi dan kemampuan peserta didik dan akhirnya bisa mencapai tujuan yang 

diinginkan serta mendapat hasil yang maksimal. 

Strategi pembelajaran inkuiri adalah suatu rangkaian kegiatan belajar 

yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk 

mencapai dan menyelidik secara sistematis, kritis, logis, analisis, sehingga 

mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri.7 

Langkah-langkah dalam proses inkuiri adalah menyadarkan keingintahuan 

terhadap sesuatu, memperdugakan suatu jawaban serta menarik kesimpulan dan 

 

6Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta:PT.Rineka 

Cipta), h. 10.  

7NK,Roestiya.Strategi Belajar Mengajar.(Eet.I: Rineka Cipta:,Jakarta,.2001), h.7 .  
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membuat keputusan yang valid untuk menjawab permasalahan yang didukung 

oleh bukti-bukti. Pembelajaran dengan model inkuiri memberikan kebebasan 

kepada peserta didik untuk menemukan langsung permasalahan dan 

menyelesaikan masalah yang diberikan dalam ruang kelas 

Pembelajaran inkuiri memerlukan lingkungan kelas dimana peserta didik 

merasa bebas untuk berkarya, berpendapat, membuat kesimpulan dan membuat 

dugaan-dugaan. Pembelajaran inkuiri merupakan kegiatan pembelajaran yang 

melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan 

menyelidiki sesuatu (benda, manusia, peristiwa) secara sistematis, kritis, logis, 

serta analisi sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan 

percaya diri. Untuk membentuk kepribadian seeorang merupakan sebuah 

tuntutan untuk mencapai hal itu, maka dari itu diperlukannya bimbingan 

mengenai pendidikan agama, karena agama memiliki peran penting dalam proses 

pembentukan kepribadian seseorang.8 Mengingat arti pentingnya peran agama 

bagi perkembangan kepribadian manusia, maka salah satu usaha yang tepat 

adalah dengan memberikan kesempatan bagi anak-anak yang sekolah umum 

untuk belajar pendidikan agama.  

Belajar merupakan kunci paling pokok atau utama dalam setiap usaha 

pendidikann, sehingga tanpa belajar sesungguhnya tidak pernah adanya 

pendidikan.9 Belajar merupakan jendela dunia, dengan belajar kita bisa 

mengetahui banyak hal karena hasil dari kita belajar yaitu kita memiliki ilmu 

pengetahuan. Sehubungan dengan itu, Islam menekankan masalah belajar ini 

sangat penting. Bagi seorang peserta didik belajar merupakan suatu kewajiban, 

 

8Hamzah B. Uno, Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang 

Kreatif dan Efektif, (Cet: II ; Bumi Aksara, Bandung, 2008),h. 30 . 

9Hamzah B. Uno, Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang 

Kreatif dan Efektif,,h. 32 . 
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hal ini sejalan dengan pandangan Agama Islam yang mengutamakan menuntut 

ilmu (belajar) bagi setiap orang yang beriman, agar memperoleh ilmu 

pengetahuan dalam rangka meningkatkan derajat kehidupan mereka. 

 Permasalahan sering muncul dalam proses belajar mengajar adalah guru 

lebih aktif dari pada peserta didik. Guru banyak mengambil inisiatif dalam 

menambah dan menemukan cara memecahkan masala segala sesuatu 

diinformasikan secara cermat kepada anak didiknya, sehingga anak didik tinggal 

menerimanya. Kegiatan seperti itu memang mengasyikkan bagi guru, tapi 

membosankan bagi peserta didik karena peserta didik hanya sebagai pendengar. 

Namun selain itu, banyak permasalahan-permasalahan pembelajaran yang terjadi 

di sekolah seperti rendahnya hasil belajar peserta didik, masalah belajar dan tidak 

terlalu mementingkan masalah sekolah, mereka lebih memilih bermain dari pada 

belajar. Permasalahan seperti ini rata-rata di miliki setiap lembaga pendidikan. 

Hal itu yang kemungkinan terjadi tanggung jawab dari pihak sekolah dan guru 

untuk selalu memperbaiki keadaan tersebut, agar peserta didik mampu menjadi 

manusia yang berpengetahuan dan bermoral tinggi dan berlandasan agama. 

Proses pembelajaran pendidikan agama Islam cenderung membosankan 

bagi peserta didik dikarenakan seorang pendidik yang kurang kreatif, inovatif 

dan salah memilih model pembelajaran yang digunakan. Pendidik juga cenderung 

menggunakan metode ceramah yang terkesan lebih efektif dan efisien. 10 

Pemilihan metode atau model pembelajaran sangat berpengaruh bagi peserta 

didik. Peserta didik yang pasif sejatinya dikarenakan mereka tidak menerima 

pembelajaran yang seutuhnya atau bermakna. Terkait dengan itu, guru hrus 

memiliki kompetensi dan kemampuan dalam memilih dan menerapkan stategi 

pembelajaran yang tepat untuk memenuhi semua tipe belajar peserta didik yang 

 

10Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta. 

Kencana, 2009).h. 196.  
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dihadapinya. Kondisi demikian membuat guru berani keluar dari zona nyaman 

dengan meninggalkan pembelajaran yang menjadikan guru sebagai satu-satunya 

sumber belajar. 

 Model pembelajaran PAI yang masih bersifat tradisonal sementara zaman 

sudah semakin mencapai titik klimaks. Sejauh ini proses pembelajaran PAI hanya 

berorientasi pada materi-materi tanpa dan sedikit sekali aplikasi. Realitas di 

lapangan juga menunjukkan bahwa metode ceramah merupakan suatu hal yang 

lumrah dalam proses belajar mengajar untuk PAI. Akan tetapi, implementasi 

metode ceramah belum bisa menghasilkan proses belajar mengajar yang 

bermakna. 11 Hal tersebut disimpulkan berdasarkan situasi kelas yang tidak 

kondusif dalam proses belajar mengajar, peserta didik sangat pasif, dan tidak 

mampu menjadikan peserta didik aktif dalam pembelajaran sehingga proses 

belajar mengajar dapat dikatakan kurang efektif. Kekurang efektifan 

pembelajaran mengakibatkan dampak yang kurang baik kepada peserta didik. 

Pada realitasnya, diketahui bahwa zaman semakin berkembang dan 

banyak mengalami perubahan baik dalam sisi pemikiran, konsumsi maupun gaya 

hidup (life style). Maka hal ini mengharuskan proses pembelajaran mengikuti 

perkembangan zaman baik dari filosofi, visi dan misi, metode, tujuan, evaluasi, 

sumber daya manusia, dan arah pendidikan untuk kemajuan masa depan.12 Pada 

zaman revolusi industri 4.0 ini pendidik dituntut mampu melakukan inovasi 

dalam proses belajar mengajar dan mengarahkan peserta didik untuk tidak 

terpaku pada guru sebagai pemberi informasi satu-satunya. dalam penelitiannya 

memberikan sebuah pandangan bahwa pembelajaran PAI harus memiliki 

 

11Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, 

(Jakarta:PT.Rineka Cipta), h. 10-13.  

12Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, 

(Jakarta:PT.Rineka Cipta), h. 10.  
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semangat untuk mengarah kepada masa depan dengan nilai-nilai agama dan 

karakter bukan sekadar pemahan kognitif yang dijabarkan dengan angka-angka 

belaka. 

Berdasarakan hal tersebut, untuk menjadikan peserta didik lebih aktif, 

berpikir kritis dan memiliki daya nalar yang mumpuni atau dapat dikatakan 

sebagai Higher Order Thinnking Skills (HOTS) seorang pendidik perlu 

melakukan inovasi model pembelajaran. 13 Penelitian ini berupa implementasi 

model pembelajaran inkuiri dalam materi toleransi agar dapat terealisasi di 

kehidupan nyata. 

Impelementasi model pembelajaran profect Based learning baik dari segi 

manfaat, kelebihan dan kekurangannya untuk menjadikan peserta didik 

memahami ilmu agama seutuhnya khususnya dalam hal toleransi. Sehingga, 

peserta didik tidak menjadi orang-orang yang intoleran terhadap organisasi-

organisasi lain, dan umat beragama lainnya dan diharapkan mampu menjadi 

muslim yang kaffah dan memiliki sikap tasamuh. Model ini diharapkan mampu 

mendobrak proses pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta 

didik. 

 Berbagai cara yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan telah 

dilaksanakan, salah satunya adalah memilih dan menentukan gaya belajar yang 

sesuai dengan materi dan tidak membuat peserta didik bosan dalam 

pembelajaran. Salah satu kendala bagi peserta didik saat belajar adalah kesulitan 

dalam menahami, mengulang atau mengingat kembali materi yang dibaca. 

Karena mereka hanya membaca dan tidak mampu mengingat kembali ketika 

ditanyakan kembali materi yang telah dibacanya.14 Mereka membutuhkan sebuah 

 

13Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, h. 196.  

14NK,Roestiya.Strategi Belajar Mengajar.(Eet.I: Rineka Cipta:,Jakarta,.2001), h.9 .  
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cara atau jalan keluar untuk mengatasi masalah yang tengah mereka hadapi. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan guru untuk membantu peserta didik 

keluardari masalah mereka adalah dengan menuntun belajar membaca materi 

dengan metode atau cara yang berbeda dari yang biasa mereka lakukan. Karena 

dianggap gaya membaca materi yang biasa dilakukan oleh peserta didik kurang 

efektif jika masih diterapkan. 

 Transformasi paradigmatis dalam dunia pendidikan merupakan buah dari 

kritik terhadap sistem pembelajaran konvensional yang didominasi oleh guru. 

Peserta didik diposisikan tidak ubahnya seperti “botol kosong” yang dapat diisi 

air semaunya, bukan memandang peserta didik itu sebagai individu yang 

memiliki pengalaman dan pengetahuan yang dapat dikembangkan.  

 Pendidikan tradisional yang menggunakan sistem “pembelajaran gaya 

bank” tidak mendekatkan peserta didik dengan realitas sosial, sehingga peserta 

didik kurang kritis dalam proses pembelajaran. 15 Salah satu permasalahan dalam 

bidang pendidikan adalah kurangnya implementasi metode pembelajaran inovatif 

dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang 

mengarah pada paradigma pembelajaran berpusat pada peserta didik. Metode 

yang digunakan dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam masih 

didominasi oleh guru, sehingga peserta didik kurang kritis dan kreatif dalam 

memahami materi pembelajaran. Permasalahan ini menuntut adanya metode 

alternatif yang dapat mengubah kondisi pembelajaran yang masih didominasi 

oleh guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. 16 Salah satu metode yang 

relevan digunakan dalam proses pemelajaran Pendidikan Agama Islam adalah 

strategi Inkuiri. Tujuannya adalah agar proses pembelajaran Pendidikan Agama 

 

15Abdul majid, strategi pembelajaran, (Cet.!: Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016).h.7. 

16Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, h. 10.  
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Islam dan Budi Pekerti mengarahkan peserta didik lebih aktif dan kritis dalam 

proses pembelajaran.  

 Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di SMP Negeri 

2 Bumi Raya Morowali, diperoleh hasil bahwa pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti yang disampaikan cederung dikuasai oleh guru dengan 

metode ceramahnya yang monoton, Peserta didik cenderung pasif ketika proses 

pembelajaran berlangsung. Peserta didik mengantuk dan bosan saat guru 

menjelaskan materi serta hasil nilai belajar peserta didik yang masih di bawah 

kriteria ketuntasan minimal (KKM). 

 Hal tersebut disebabkan karena kurang bervariasinya penggunaan model 

pembelajaran yang sesuai dengan materi ajar dan kondisi peserta didik. Keadaan 

ini sangatlah tidak menguntungkan terutama bagi peserta didik dalam 

pencapaian hasil belajar mereka. terungkap juga masih banyak peserta didik yang 

kurang memperhatikan penjelasan guru ketika proses penjelasan. Mereka 

membutuhkan sebuah cara atau jalan keluar untuk mengatasi masalah yang 

tengah mereka hadapi. Salah satu cara yang dapat dilakukan guru untuk 

membantu peserta didik keluar dari masalah mereka adalah dengan menuntun 

belajar membaca materi dengan model pembelajaran yang berbeda dari yang 

biasa mereka lakukan. Karena dianggap gaya membaca materi yang biasa 

dilakukan oleh peserta didik kurang efektif jika masih diterapkan. 

 Kondisi tersebut membutuhkan inovasi model pembelajaran baru untuk 

merangsang daya tarik peserta didik dalam meningkatkan hasil Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Salah satu alternatif guru dalam 

proses pembelajaran di kelas dalam Penerapan model Project Based Learing pada 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti berorientasi kurikulum 

merdeka di SMP Negeri 2 Bumi Raya Morowali. Problem Based Learning 
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merupakan suatu model pengajaran dengan pendekatan pembelajaran peserta 

didik pada masalah autentik. Masalah autentik dapat diartikan sebagai suatu 

masalah yang sering ditemukan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari 

 Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian 

tersebut sebagai bahan penelitian tesis dengan judul “Implementasi Model 

Problem Based Learning dalam meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Agama 

Islam SMP Negeri 2 Bumi Raya Morowali”. 

B. Fukus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

 Fokus penelitian dalam pandangan Sugiyono adalah batasan masalah 

dengan memilih satu masalah penting dari luasnya masalah untuk penelitian 

kualitatif yang bersifat menyeluruh dalam kesatuan yang tidak terpisahkan 

(holistik).17 

 Berdasar pada konteks fokus penelitian di atas, maka masalah dibatasi 

pada “Implementasi model Project Based Learningpada Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti berorientasi kurikulum merdeka.” sebagai fokus 

penelitian dari sejumlah masalah yang diidentifikasi melalui studi pendahuluan. 

Fokus penelitian tersebut, selanjutnya dideskripsikan dalam bentuk tabel berikut. 

Tabel 1.1 

Deskripsi Fokus 

Dimensi Deskripsi 

Pembelajaran 

Pendidikan 

Agama Islam 

dan Budi Pekerti 

berorientasi 

kurikulum 

merdeka 

Perencanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti berorientasi kurikulum merdeka 

Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti berorientasi kurikulum merdeka  

Penilaian pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti berorientasi kurikulum merdeka  

Implementasi Menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek yang dimulai 

 

17Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Cet. XIX; Bandung: 

Alfabeta, 2013), h. 207. 
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model Project 

Based 

Learningpada 

pembelajaran 

Pendidikan 

Agama Islam 

dan Budi Pekerti 

berorientasi 

kurikulum 

merdeka 

dari pertanyaan esensial dalam pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti berorientasi kurikulum 

merdeka  

Menyusun jadwal aktivitas guru dan peserta didik secara 

kolaboratif dalam menyelesaikan proyek dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti berorientasi 

kurikulum merdeka  

Memonitor kegiatan dan perkembangan proyek dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

berorientasi kurikulum merdeka  

Menguji hasil pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti berorientasi kurikulum merdeka 

Mengevaluasi kegiatan/pengalaman dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti berorientasi 

kurikulum merdeka  

C. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti berorientasi kurikulum merdeka di SMP Negeri 2 Bumi Raya 

Morowali? 

2. Bagaimana implementasi model Project Based Learningpada pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti berorientasi kurikulum merdeka 

di SMP Negeri 2 Bumi Raya Morowali? 

D. Kajian Pustaka 

 Sebelum adanya penelitian ini, sudah ada beberapa penelitian atau tulisan 

yang telah dilakukan oleh beberapa penelitian dengan penggunaan model 

Problem Based Learning. Pada bagian ini penelitian akan memaparkan penelitian 

terdahulu yang menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning.  

Penelitian yang telah dilakukan oleh Budi Eko Setiyono Riau dan Iwan 

Junaedi dalam Jurnal vol.5 Universitas Negeri Semarang yang berjudul “Analisis 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Peserta didik Kelas VII 
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Berdasarkan Gaya Belajar Pada Pembelajaran Problem Based Learning.”18 

Persamaan keduanya adalah pada jenis penelitian yang dipilih yaitu jenis 

penelitian kualitatif. Perbedaannya adalah pada penelitian yang dilakukan oleh 

Budi Eko Setiyono Riau dan Iwan Junaedi bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah pada bidang studi Matematika, sedangkan 

dalam proposal ini peneliti bertujuan untuk mengungkap implementasi model 

pembelajaran Project Based Learningterhadap pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti berorientasi kurikulum merdeka.  

   Penelitian oleh Eka Wahyuni dengan judul “Implementasi Model 

Pembelajaran Project Based Learning (PBL) Dalam Meningkatkan Hasil Belajar 

Peserta Didik pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 7 Kota 

Tangerang” Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan Tadarus Tarbawy.19 Hasil 

penelitian ini mengkaji tentang implementasi dengan menghasilkan kesimpulan 

bahwa dengan model pembelajaran Project Based Learning (PBL) berdasarkan 

Indikator keberhasilan aktivitas peserta didik setiap sepuluh menit dicatat 

menggunakan lembar observasi aktivitas, kemudian dihitung banyaknya aktivitas 

yang dilakukan peserta didik. Persamaaan dengan penelitian ini adalah jenis 

penelitian yang dipilih yaitu jenis penelitian kualitatif. Perbedaannya terletak 

pada objek penelitian. Penelitian terdahulu mengkaji tentang hasil belajar 

Pendidikan Agama Islam sementara penelitin ini pengkaji tentang pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang berorientasi pada kurikulum 

merdeka. 

 

18Budi Eko Setiyono Riau dan Iwan Junaedi, “Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematika Peserta didik Kelas VII Berdasarkan Gaya Belajar Pada Pembelajaran Problem Based 

Learning”, Jurnal Universitas Negeri Semarang5, no.2 ( 2016) 

19Eka Wahyuni, “Implementasi Model Pembelajaran Project Based Learning (PJBL) 

Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peserta  Didik pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

SMP Negeri 7 Kota Tangerang” Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan Tadarus Tarbawy3, no. 1 

(2021) h. 3 

https://jurnal.umt.ac.id/index.php/JKIP/issue/view/409
https://jurnal.umt.ac.id/index.php/JKIP/issue/view/409


14 

 

 

 

  Penelitian Noviyanti Dwiastuti, dkk, “Penerapan Pembelajaran Berbasis 

Proyek (Project Based Learning) Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

Dan Budi Pekerti” Jurnal Prosiding Pendidikan Agama Islam5, no. 2 (2019), 

1.20Penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan 

pembelajaran berbasis proyek pada mata pelajaran PAI dan mengidentifikasi 

hasil penerapan pembelajaran berbasis proyek pada mata pelajaran PAI dan Budi 

Pekerti di kelas X-L1. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

metode yang digunakan merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang terdiri 

dari II siklus. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, catatan 

harian, dan angket. Hasil penelitian menunjukkan. 1) Penerapan 

pembelajaran Project Based Learningini dilakukan dengan beberapa tahap, di 

antaranya tahap penentuan pertanyaan dasar; tahap perencanaan proyek; tahap 

menyusun jadwal; tahap memonitoring kegiatan siswa; tahap menguji hasil; dan 

tahap mengevaluasi pengalaman. 2) Hasil dari penerapan pembelajaran Project 

Based Learningpada pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti menunjukkan 

bahwa pada proses pembelajaran berpusat pada siswa, siswa lebih terlibat aktif 

dalam proses pembelajaran. Selain itu penerapan pembelajaran berbasis proyek 

pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti menunjukkan peningkatan hasil 

belajar di siklus I sebesar 42% dan di siklus II sebesar 83%. Persamaan dengan 

penelitian ini adalah menggunakan model Project Based Learningdan jenis 

penelitian kualitatif. Perbedaannya terletak pada metodenya karena penelitia 

sebelumnya menggunakan metode PTK. 

Mukhamad Haris Amrullah, “ Implementasi Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam dengan model Poroject Based Learning di SMA Al-Ahmad Krian”, 

 

20Noviyanti Dwiastuti, dkk, “Penerapan Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based 

Learning) Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti” Jurnal Prosiding 

Pendidikan Agama Islam5, no. 2 (2019),  h. 1. 
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Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2019. 21 Model 

Project Based Learningyang digunakan untuk fokus penelitiannya, dan juga jenis 

pendekatan yang di gunakan sama-sama pendekana deskriptif kualitatif. 

Kemudian perbedannya  teletak pada objek yang di teliti. Dari hasil ini dapat 

diketahui bahwa penerapan Project Based Learninghasil positif yang diperoleh 

dari model pembelajaran berbasis proyek yaitu keaktifan dan keberanian dalam 

berbicara, berpendapat, dan siswa dapat belajar bekerja sama menyelesaikan 

proyek yang diberikan. Sedangkan hasil negatif yang di peroleh dari model 

pembelajaran berbasis proyek yaitu teman-teman yang notabene agak berkuasa 

hanya mengandalkan temannya yang pintar dan bisa disuruh saja untuk 

mengerjakan proyek, yang lainnya berbicara sendiri-sendiri. 

Penelitian oleh Adji Iman Santoso,” Penerapan Project Basid Learning 

dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas VII di SMP Negeri 2 

Godean Sleman”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada 

tahun 2019.22 Hasil temuan dari penelitian ini adalah siswa cukup bersemangat 

dan siswa mampu berfikir kritis, aktif, bertanggung jawab, berani 

mengungkapkan pendata, dan peserta didik dapat menghargai pendapat orang 

lain. Namun masih ada faktor penghambat dari penerapan Project Based 

Learning pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Masih kurangnya 

keaktifan siswa, ini dikarenakan siswa masih terkesan malu dan kurang percaya 

diri. Minimnya sumber belajar juga membuat siswa terbatas mendapatkan 

informasi. Penyusunan proyek juga terkendala dengan penentuan objek dan 

waktu proyek dan ini menjadi faktor-faktor yang menghambat dari penerapan 

 

21Mukhamad Haris Amrullah, “Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

dengan model Poroject Based Learning di SMA Al-Ahmad Krian,  Universitas Islam Negeri 

Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2019. h. 1. 

22Adji Iman Santoso,”Penerapan Project Basid Learning dalam Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam Kelas VII di SMP Negeri 2 Godean Sleman”, Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2019.. h. 1. 
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Project Based Learningpada pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP 2 

Godean, Sleman, Yogyakart.a. persamaan lainnya adalah jenis atau mata 

pelajaran yang akan di jadikan penelitian, dan juga metode penelitian yang di 

gunakan adalah pendekatan secara deskriptif kualitatif. Kemudian perbedaannya 

terletak pada objek penelitian dan juga proses pembelajarannya. Pada penilitian 

ini akan meneliti tentang model ataupun metode pembelajaran yang sama namun 

di terapkan pada pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran Daring. Sementara 

penelitian ini diterapkan pada pembelajaran tatap muka. 

  Penelitian oleh Nur Anita, “Peningkatan Minat Belajar Peserta Didik 

Melalui Penerapan Model Project Based LearningPada Pemelajaran Pendidikan 

Agama Islam kelas VIII.2 SMP Negeri 2 Suppa Kabupaten Pinrang”. Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2019. 23 Persamaan yang 

terdapat dalam penelitian ini adalah Model Project Based Learningdan mata 

pelajaran Pendidkan Agama Islam yang digunakan untuk fokus penelitiannya. 

Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang di teliti. dan juga proses 

pembelajarannya. Dalam penggunaan metode penelitian karena dalam penelitian 

sebelumnya menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Hasil 

temuan dalam penilitian sebelum penerapan model Project Based Learning (PBL) 

pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dapat dikatakan bahwa minat 

belajar peserta didik berada pada kategori rendah yaitu 2.24. adapun yang 

menjadi faktor rendahnya minat belajar peserta didik dalam pelajaran Pendidikan 

Agama Islam yaitu adanya kesulitan dalam memahami materi tersebut secara 

menyeluruh, karena materi sangat padat dan banyak. Namun setelah penerapan 

model Project Based Learning (PBL), minat belajar peserta didik pada 

 

23Nur Anita, “Peningkatan Minat Belajar Peserta Didik Melalui Penerapan Model 

Project Based Learning Pada Pemelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VIII.2 SMP Negeri 2 

Suppa Kabupaten Pinrang”. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2019.. h. 1. 
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pembelajaran Pendidikan Agam Islam di kelas VIII.2 SMP Negeri 2 Suppa telah 

mengalami peningkatan skor perolehan 5,52. Peningkatan ini berawal pra-siklus 

yaitu sebesar 2,24 kemudian diterapkan model Project Based Learning (PBL) 

melalui siklus I, meningkat menjadi 3,37 dan dilanjutkan pada siklus II, dengan 

peningkatan yang signifikan yaitu 5,52. 

  Penelitian Patonah, “Implementasi model pembelajaran Project Based 

Learning (PBL) dalam pembelajaran PAI untuk meningkatkan kreativitas siswa 

Penelitian di SMA Negeri I Jalancagak Subang., tesis, UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung. 24 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh pada kedua kelompok 

tersebut diolah menggunakan analisis statistik deskriptif, dan diperoleh nilai 

rata-rata kreativitas hasil belajar menggunakan model pembelajaran berbasis 

proyek. Perbandingan data hasil posttest pada kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen menunjukkan nilai rata-rata kreativitas belajar PAI pada kelas 

eksperimen yang menggunakan model pembelajaran berbasis proyek lebih tinggi 

dengan selisih sebesar 8, 47. Adapun kesimpulannya adalah: Penggunaan model 

Project Based Learninglebih efektif untuk meningkatkan kognitif siswa 

dibandingkan dengan model pembelajaran Teacher Centered. Efektivitas tersebut 

dilihat dari hasil skor gain pre-test dan post-test siswa. Skor gain pada kelompok 

eksperimen memiliki rerata nilai sebesar 0,76 sehingga termasuk dalam kategori 

tinggi, sedangkan skor gain pada kelompok kontrol memiliki rerata nilai sebesar 

0,48 sehingga termasuk dalam kategori rendah. Secara analisis, efektivitas dapat 

dilihat melalui uji-t.  

 

24Patonah,“Implementasi model pembelajaran Project Based Learning (PBL) dalam 

pembelajaran PAI untuk meningkatkan kreativitas siswa Penelitian di SMA Negeri I Jalancagak 

Subang., tesis, UIN Sunan Gunung Djati BandungYogyakarta pada tahun 2019.. h. 1. 
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 Penelitian yang dilaksanakan oleh Binti Choirun Ni’mah tahun 

2019Institut Agama Islam Negeri Kediri dengan judul “ Implementasi Kurikulum 

Madrasah Diniyah Takmiliyah Unggulan (MDTU) Wustha (Studi Kasus di 

Madrasah Muallimin Muallimat Al-Muwazanah, Gondang, Plosoklaten, Kediri).” 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif 

melalui pendekatan kurikulum. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan tentang 

implementasi kurikulum yang diterapkan pada manajemen kurikulum terkait 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan atau evaluasi. 

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu untuk mengetahui dan 

mengomparasikan persamaan dan perbedaan implementasi kurikulum PAI di 

SMPIT Subulul Huda Madiun dan Kurikulum PAI sebagai Rumpun di MTs 

Negeri 9 Magetan. Metode yang penulis gunakan adalah metode deskripsi 

kualitatif, yang mendeskripsikan persamaan dan perbedaan implementasi 

kurikulum Pendidikan Agama Islam pada dua sekolah tersebut. 

 Penelitian yang dilakukanoleh Prihadi tahun 2016 Universitas 

Muhammadiyah Ponorogo dengan judul “Implementasi Kurikulum 2013 pada 

Mata Pelajaran Fikih Terhadap Pembentukan Perilaku Siswa di MTs 

Muhammadiyah 6 Beton Siman Ponorogo Tahun Pelajaran 2015/2016 ”. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Tujuan 

penelitian ini adalah mengungkap Implementasi kurikulum 2013 pada mata 55 

pelajaran Fikih terhadap pembentukan perilaku siswa di MTs Muhammadiyah 6 

Beton Siman Ponorogo. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu untuk 

mengetahui dan mengomparasikan persamaan dan perbedaan implementasi 

kurikulum PAI di SMPIT Subulul Huda Madiun dan Kurikulum PAI sebagai 

rumpun di MTsN 9 Magetan. Metode yang penulis gunakan adalah metode 
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deskripsi kualitatif, yang mendeskripsikan persamaan dan perbedaan 

implementasi kurikulum Pendidikan Agama Islam pada dua sekolah tersebut. 

 Muhammadiyah Surakarta dengan judul “Implementasi Kurikulum 2013 

dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Studi Kasus di SDN Girimargo 1 

dan SDN Gilimargo 2 Kecamatan Miri Kabupaten Sragen) Tahun Pelajaran 

2013/2014”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskripsi kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah mengungkap hasil penelitian 

yang tertuju pada pemaparan pelaksanaan dan faktor penghambat kurikulum 

2013 dalam pembelajaran PAI yang berlangsung di SDN Girimargo 1 dan SDN 

Gilirejo 2 Kecamatan miri Kabupaten Sragen tahun pelajaran 2013/2014. 

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu untuk mengetahui dan 

mengomparasikan persamaan dan perbedaan implementasi kurikulumPAI di 

SMPIT Subulul Huda Madiun dan Kurikulum PAI di MTs Negeri 9 Magetan. 

Metode yang penulis gunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yang 

mendeskripsikan persamaan dan perbedaan implementasi kurikulum Pendidikan 

Agama Islam pada dua sekolah tersebut. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka penelitian ini dilakukan 

dengan tujuan: 

a. Untuk mendeskripsikan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti berorientasi kurikulum merdeka di SMP Negeri 2 

Bumi Raya Morowali 
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b. Untuk mendeskripsikan implementasi model Project Based Learningpada 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti berorientasi 

kurikulum merdeka di SMP Negeri 2 Bumi Raya Morowali 

2. Kegunaan penelitian  

a. Kegunaan Teoritis  

1)  Memberikan gambaran tentang konsep iomplementasi model model Project 

Based Learningdalam pembelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti di 

SMP Negeri 2 Bumi Raya Morowali 

2)  Menambah dan memperkaya Khazanah keilmuan dalam dunia pendidikan 

Agama Islam tentang konsep penerapan model Project Based 

Learningpeserta didik di SMP Negeri 2 Bumi Raya Morowali 

b. Kegunaan Praktis  

1) Mengembangkan pengetahuan dan wawasan penulis mengenai penanaman 

nilai-nilai agama Islam melalui pembiasaan praktik keagamaan peserta didik 

di Manfaat Praktis  

2)  Mengembangkan pengetahuan dan wawasan penulis mengenai penggunaan 

pengelolaan pembelajaran melalui Project Based Learningdi SMP Negeri 2 

Bumi Raya Morowali 

3) Tambahan informasi dan rujukan pembaca yang ingin mengembangkan 

penelitian selanjutnya tentang implementasi model Project Based 

Learningpada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

berorientasi kurikulum merdeka di SMP Negeri 2 Bumi Raya Morowali 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Model Project Based Learning 

1. Pengertian Model Pembelajaran 

Model Project Based Learning (PBL) merupakan suatu model 

pembelajaran yang melibatkan suatu proyek dalam proses pembelajaran. Metode 

proyek adalah suatu cara mengajar yang memberikan kesempatan kepada anak 

didik untuk menggunakan unit-unit kehidupan sehari-hari sebagai bahan 

pelajarannya. Bertujuan agar anak didik tertarik untuk belajar. Kata proyek 

sendiri berasal dari bahasa latin, yaitu proyektum yang berarti maksud tujuan, 

rancangan, rencana.1 Model pembelajaran ini bertujuan untuk menkadikan 

peserta didik sebagai pembelajar yang aktif dan memiliki inisiatif untuk 

bertindak. 

Penerapan metode pembelajaran proyek adalah kegiatan belajar mengajar 

yang prosesnya berdasarkan inkuiri. Dalam pembelajaran ini, siswa berfokus pada 

pertanyaan dan permasalahan yang kompleks. Kemudian menjawab pertanyaan 

atau memecahkan masalah memalui proses investigasi yang dilakukan secara 

kolaboratif dalam beberapa waktu. Kebanyakan proyek terlaksana dengan 

melakukan investigasi isu-isu dan topik-topik otentik yang ditemukan di luar 

sekolah, selama proses inkuiri, siswa mempelajari isi, informasi dan fakta-fakta 

yang dibutuhkan untuk menarik kesimpulan dari tiap-tiap pertanyaan. Selama 

proses berlangsung siswa juga mempelajari keterampilan-keterampilan dan 

kebiasaan berpikir yang bernilai.2 

 

 1Noerazizah, “Pengaruh Metode Proyek trehadap hasil Belajar Biologi Siswa kelas X 

pada Konsep Pencemaran Lingkungan” (Universitas Islam Negeri Jakarta, Jakarta, Jakarta, 2008), 

h. 18.  

 2Risa Agustin, Kamus Ilmiyah Populer,  Surabaya: Serba Jaya, 2010), h.  440 64..  
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Strategi pembelajaran bersifat praktik industri pada dasarnya membahas 

tentang strategi pembelajaran bersifat dasar. Artinya, strategi tersebut hanya 

membahas tentang bagaimana mengajarkan keterampilan dasar kejuruan. Jadi, 

strategi tersebut belum membahas tentang bagaimana mengajarkan 

keterampilan-keterampilan yang bersifat kompleks 

Project Based Learningmerupakan tradisi lama pada sekolah umum di 

Amerika Serikat dimulai dari abad ke-19 dengan hasil kerjasama Francis W. 

Parker dan John Dewey. Metode pembelajaran secara umum berdasarkan ide 

proyek, berdasarkan rencana pembelajaran yang dipadukan dengan pertanian dan 

industri, pada tahap awalnya digunakan pada sekolah dasar kemudian ke level 

menengah ataupun universitas. Untuk memahami pembelajaran jenis ini, berikut 

ini dipaparkan terlebih dahulu definisi dari para ahli: 

Model pembelajaran merupakan pola yang digunakan sebagai pedoman 

dalam merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial. Model pembelajaran 

merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang 

disajikan oleh guru di kelas pada kegiatan pembelajaran. Dalam model kegiatan 

pembelajaran terdapat strategi pencapaian kompetensi peserta didik dengan 

pendekatan, pembelajaran secara dan teknik pembelajaran.3 Sebagai pola dalam 

pembelajaran medel Project Based Learningmemerlukan kompetensi bagi guru 

untuk mengplikasikan model pembelajaran yang beragam. 

Konsep pembelajaran adalah suatu proses dimana lingkungan seseorang 

secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku 

tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi 

tertentu, pembelajaran merupakan subset khusus dari pendidikan. Lingkungan 

belajar hendaknya dikelola dengan baik karena pembelajaran memiliki peranan 

 

 3Meda Yuliani, et.al., Pembelajaran Daring untuk Pendidikan, (Yayasan Kita Menulis, 

2020), h. 64..  
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penting dalam pendidikan. Sejalan dengan pendapat Sagala bahwa pembelajaran 

adalah “membelajarakan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori 

belajar merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. 4Pengelolaan 

lingkungan belajar berupa terjadinya interaksi antara guu dengan peserta didik 

dalam mencapai tujuan tertentu. 

Proses belajar mengajar tidak terlepas dari pintarnya seorang pendidik 

dalam menentukan model pembelajaran apa yang hendak digunakan. Peserta 

didik bukan hanya sekadar tugas profesi, tetapi sebuah tanggung jawab kepada 

peserta didik untuk memberikan suasana pembelajaran yang baik dan dengan 

model pembelajaran yang terbaik. 

 Model pembelajaran merupakan sebuah gambaran dari awal hingga akhir 

dan disajikan oleh pendidik dalam proses belajar mengajar. Secara singkatnya, 

model pembelajaran itu berisi mengenai pendekatan, metode, suatu strategi, dan 

teknik yang dipakai oleh pendidik dalam memberikan ilmu atau pengetahuan 

kepada peserta didik.5 Model pembelajaran memiliki arti sebuah prosedur atau 

pola yang sistematis dan digunakan dalam proses belajar mengajar sehingga 

memberikan kemudahan bagi peserta didik. Model pembelajaran suatu hal yang 

berkaitan erat dengan pendekatan, strategi dan teknik mengajar dari seorang 

pendidik.  

Rusman berpendapat bahwa, model pembelajaran adalah cara yang dapat 

digunakan untuk melaksanakan strategi. Pembelajaran adalah prosedur, urutan, 

langkahlangkah, cara yang digunakan guru dalam pencapaian tujuan 

pembelajaran. Dapat dikatakan bahwa pembelajaran secara pembelajaran 

 

 4E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi; Konsep, Karakteristik, Implementasi dan 

Inovasi, (Cet: III; Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003), h. 93.  

 5Meda Yuliani, et.al., Pembelajaran Daring untuk Pendidikan, (Yayasan Kita Menulis, 

2020), h. 64.  
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merupakan jabaran dari pendekatan. Satu pendekatan dapat dijabarkan ke dalam 

berbagai pembelajaran secara pembelajaran. Dapat dikatakan bahwa 

pembelajaran secara pembelajaran adalah prosedur pembelajaran yang difokuskan 

ke pencapaian tujuan. Dari pembelajaran, secara teknik pembelajaran diturunkan 

secara aplikatif dan nyata. 6 

Menurut Trianto, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang 

menggambarkan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan belajar. Fungsi model pembelajaran adalah sebagai 

pedoman bagi perancang pengajaran dan para guru dalam melaksanakan 

pembelajaran. Pemilihan model pembelajaran sangat dipengaruhi oleh sifat dari 

materi yang akan diajarkan, tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran 

tersebut, serta tingkat kemampuan peserta didik.7 Berdasarkan pendapat ahli 

mengenai model pembelajaran diatas, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran adalah suatu proses belajar yang tersusun secara sistematis 

sehingga tercipta perubahan perilaku individu yang baik dan menciptakan 

pembelajaran yang aktif di dalam kelas yaitu antara guru dan peserta didik terjadi 

umpan balik. 8 

2. Model Project Based Learning 

Pemilihan model pembelajaran dari seorang guru tentu berbeda antara 

satu dengan yang lain. Hal ini di kondisikan sesuai kebutuhan peserta didik. 

Pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang menggunakan 

proyek/kegiatan sebagai proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, 

 

 6Rusman, Seri Manajemen Sekolah Bermutu Model-model Pembelajaran 

Mengembangkan Profesionalisme Guru, (Bandung:Rajawali Pers, 2010), 132. 

 7Trianto, Model-model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik, Konsep, 

Landasan Teoritis Praktis dan Implementasinya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 52. 

 8Rusman, Seri Manajemen Sekolah Bermutu Model-model Pembelajaran 

Mengembangkan Profesionalisme Guru), 133. 
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pengetahuan dan keterampilan. Dalam pembelajaran berbasis proyek siswa 

diberikan tugas dengan mengembangkan tema/topik dalam pembelajaran dengan 

melakukan kegiatan proyek yang realistik. Di samping itu, penerapan 

pembelajaran berbasis proyek ini mendorong tumbuhnya kreativitas, 

kemandirian, tanggung jawab, kepercayaan diri, berpikir kritis, dan analitis 

kepada siswa. 

Menurut Padiya, Model Pembelajaran Berbasis Proyek merupakan suatu 

model pembelajaran yang dalam pelaksanaannya dapat mengajarkan siswa untuk 

menguasai keterampilan proses dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

sehingga membuat proses pembelajaran bermakna. Adapun model ini berfokus 

pada konsep-konsep dan prinsip utama dari suatu disiplin ilmu. Dalam 

pelaksanaan model Pembelajaran Berbasis Proyek siswa dilibatkan dalam 

kegiatan untuk memecahkan masalah dan tugas-tugas bermakna lainnya, 

memberi peluang kepada siswa untuk bekerja secara otonom, mengonstruksi 

belajar mereka sendiri, dan pada akhirnya menghasilkan produk nyata yang 

bernilai dan realistik  

Project Based Learning (PBL) adalah metode pembelajaran yang aman 

bagi peserta didik untuk meningkatkan pengetahuan dan psikomotor dengan cara 

bekerja sama dalam rentang waktu yang ditentukan untuk menginvestigasi dan 

memberikan respons terhadap suatu masalah atau sebuah tantangan. 9 Hal ini 

selain memberikan pengetahuan juga diharapkan mampu memberikan 

pengalaman belajar bagi peserta didik dengan menyelesaikan proyek yang 

menjadi tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh guru. Selaian itu, 

diharapkan pula memberi kedisiplinan bagi peserta didik dalam menyelesaikan 

tugas dan berusaha belerja sama dengan tim yang menjadi anggota kelompoknya. 

 

 9Rusman, Seri Manajemen Sekolah Bermutu Model-model Pembelajaran 

Mengembangkan Profesionalisme Guru, (Bandung:Rajawali Pers, 2010), h. 132. 
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Proses membelajarkan peserta didik untuk mengembangkan keterampilan 

berpikir dan keterampilan memecahkan masalah, belajar peranan orang dewasa 

yang otentik serta menjadi pelajar mandiri. Pembelajaran berdasarkan masalah 

tidak dirancang untuk membantu guru memberikan informasi yang sebanyak-

banyaknya kepada peserta didik, akan tetapi pembelajaran berbasis masalah 

dikembangkan untuk membantu peserta didik mengembangkan kemampuan 

berpikir, pemecahan masalah dan keterampilan intelektual, belajar berbagai peran 

orang dewasa melalui pelibatan mereka dalam pengalaman nyata dan menjadi 

pembelajaran yang mandiri dan bermakna. 10 

Menurut Helm dan Katz, Model pembelajaran Berbasis Proyek adalah 

model pembelajaran yang secara mendalam menggali nilai-nilai dari suatu topik 

tertentu yang sedang di pelajari. Kata kunciutama model ini adalah adanya 

kegiatan penelitian yang sengaja dilakukan oleh siswa dengan berfokus pada 

upaya mencari jawaban atas pertanyaan yang diajukan guru. 11 

 Model pembelajaran Berbasis Proyek sebuah model pembelajaran yang 

digunakan sebagai sarana bagi siswa untuk beroleh seperangkat pengetahuan dan 

keterampilan belajar yang baru melalui serangkaian aktivitas merancang, 

merencanakan, dan memproduksi produk tertentu. Aktivitas yang dilakukan 

dalam menyelesaikan tugas sebagai modal bagi peserta didik dalam mewujudkan 

Amanah yang diberikan untuk menyelesaikan tugas dalam bentuk kegiatan 

proyek. Harapannya agar peserta didik mampu bekerja dan berkreasi dalam 

kelompok masing-masing. 

Menurut Mariyaningsih, Model Pembelajaran Berbasis Proyek merupakan 

 

 10Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Cet. II; Jakarta: 

PT Reneka Cipta, 2002), h. 1-2. 

 11Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, h. 5. 
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suatu model pembelajaran yang dalam pelaksanaannya dapat mengajarkan siswa 

untuk menguasai keterampilan proses dan penerapannya dalam kehidupan sehari-

hari sehingga membuat proses pembelajaran bermakna. Adapun model ini 

berfokus pada konsep-konsep dan prinsip utama dari suatu disiplin ilmu. Dalam 

pelaksanaan model Pembelajaran Berbasis Proyek siswa dilibatkan dalam 

kegiatan untuk memecahkan masalah dan tugas-tugas bermakna lainnya, 

memberi peluang kepada siswa untuk bekerja secara otonom, mengkonstruk 

belajar mereka sendiri, dan pada akhirnya menghasilkan produk nyata yang 

bernilai dan realistik. Project Based Learning (PBL) adalah metode pembelajaran 

yang aman siswa meningkatkan pengetahuan dan psikomotor dengan cara 

bekerja sama dalam rentang waktu yang ditentukan untuk menginvestigasi dan 

memberikan respons terhadap suatu masalah atau sebuah tantangan. 12 

3. Langkah-Langkah pembelajaran Project Based Learning 

Tahapan Metode Pembelajaran Berbasis Proyek adalah sebagaimana 

berikut Praproyek13 

a. Fase 1: Menganalisa Masalah Pada tahap ini siswa melakukan pengamatan 

terhadap obyek tertentu. Berdasarkan pengamatannya tersebut, siswa 

mengidentifikasi masalah dan membuat rumusan masalah dalam bentuk 

pertanyaan.  

b. Fase 2: Membuat Desain dan Jadwal Pelaksanaan Proyek Dalam tahapan ini 

siswa secara kolaboratif baik dengan anggota kelompok atau pun dengan guru 

mulai merancang proyek yang akan mereka buat, menentukan penjadwalan 

 

 12Nining Mariyaningsih dan Mistina Hidayati, Bukan Kelas Biasa: Teori dan Praktik 

Berbagai Model dan Metode Pembelajaran Menerapkan Inovasi Pembelajaran di Kelas-kelas 

Inspiratif, (Surakarta: CV Kekata Group, 2018), h. 30. 

 13Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, h. 1-2. 
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pengerjaan proyek, dan melakukan aktivitas persiapan lainnya.  

c. Fase 3: Melaksanakan Penelitian Pada tahap ini siswa melakukan kegiatan 

penelitian awal sebagai model dasar bagi produk yang akan dikembangkan. 

Berdasarkan kegiatan penelitian tersebut siswa mengumpulkan data dan 

selanjutnya menganalisis data tersebut sesuai dengan teknik analisis data yang 

relevan dengan penelitian yang dilakukan.  

d. Fase 4: Menyusun Draf/Prototipe Produk Dalam tahapan ini siswa mulai 

membuat produk awal sebagaimana rencanan dan hasil penelitian yang 

dilakukan.  

e. Fase 5: Mengukur, Menilai, dan, Memperbaiki Produk Pada tahap ini siswa 

melihat kembali produk awal yang dibuat, mencari kelemahan, dan 

memperbaiki produk tersebut. Dalam praktiknya, kegiatan mengukur dan 

menilai produk dapat dilakukan dengan meminta pendapat atau kritik dari 

anggota kelompok dengan meminta penapat atau kritik dari anggota 

kelompok lain ataupun pendapat guru. 21 g. Fase 6: Finalisasi dan Publikasi 

Produk Pada tahapan ini siswa melakukan finalisasi produk. Setelah diyakini 

sesuai dengan harapan kemudian produk dipublikasikan. h. Pascaproyek Dan 

dalam tahapan terakhir ini guru menilai memberikan penguatan, masukan dan 

saran perbaikan atas produk yang telah dihasilkan oleh siswa. 14  

4. Prinsip Pembelajaran Project Bsed Learning 

Sebagai sebuah model pembelajaran, menurut Thomas (2000) Project 

Based Learningmempunyai beberapa prinsip, yaiut:  

a. Prinsip Terpusat (Centrality) PBL bukan merupakan praktik tambahan dan 

aplikasi praktis dari konsep yang sedang dipelajari, melainkan menjadi sentral 

 

 14Rusman, Seri Manajemen Sekolah Bermutu Model-model Pembelajaran 

Mengembangkan Profesionalisme Guru, (Bandung:Rajawali Pers, 2010), h. 132. 
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kegiatan pembelajaran sehingga pembelajaran akan dapat dilaksanakan 

dengan maksimal. Dalam PBL siswa mengalami dan belajar konsep-konsep 

ilmu melalui proyek.  

b. Prinsip pertanyaan pendorong/penuntun (driving question) PBL berpusat pada 

permasalahn atau pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk berjuang 

memperoleh konsep atau prinsip utama. 

c. Prinsip investigasi konstruktif (constructive investigation) Dalam PBL 

terdapat proses yang mengacu pada pencapaian tujuan, mengandung kegiatan 

inkuiri, pembangunan konsep dan resolusi. Dalam kegiatan investigasi 

terdapat proses perancangan, pembuatan keputusan, penemuan masalah, 

pemecahan masalah, discovery dan pembentukan model.  

d. Prinsip Otonomi (autonomy) Dalam PBL dibutuhkan kemandirian siswa 

dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dalam hal ini siswa bebas 

menentukan pilihannya sendiri sehingga guru hanya berperan sebagai 

fasilitator dan motivator untuk mendorong tumbuhnya kemandirian siswa. 

e. Prinsip realistis (realism) Yang dimaksud proyek di sini adalah sesuatu yang 

nyata sesuai dengan apa yang dialami siswa. PBL harus dapat memberikan 

perasaan realistis kepada siswa, termasuk dalam memilih topik, peran konteks, 

kolaborasi kerja, produk, pelanggan, maupun standar produk yang dihasilkan 

peserta didik. 15 

5. Kelebihan dan Kekurangan Project Based Learning (PBL) 

a. Kelebihan Model Project Based Learning 

Kelebihan dari pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning) 

antara lain: 1) Meningkatkan motivasi, dimana siswa tekun dan berusaha keras 

dalam mencapai proyek dan merasa bahwa belajar dalam proyek lebih 

 

 15Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, h. 1-2. 
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menyenangkan dari pada komponen kurikulum lain. 2) Meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah, dari berbagai sumber yang mendeskripsikan 

lingkungan belajar berbasis proyek membuat siswa menjadi lebih aktif dan 

berhasil memecahkan problem kompleks. 3) Meningkatkan kolaborasi, 

pentingnya kerja kelompok dalam proyek memerlukan peserta didik untuk 

mengembangkan dan mempraktikan keterampilan komunikasi. 4) Meningkatkan 

keterampilan mengelola sumber, bila diimpelementasikan secara baik maka 

peserta didik akan belajar.dan praktik dalam mengorganisasi proyek, membuat 

alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan 

tugas. 5) Meningkatkan ketrampilan peserta didik dalam mengelola sumber 

belajar. 6) Mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikan 

keterampilan komunikasi. 7) Menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan 

peserta didik kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dunia nyata. 8) 

Membuat suasana belajar menjadi menyenangkan, sehingga peserta didik 

maupun pendidik menikmati proses pembelajaran. 16 

  Metode proyek adalah metode yang terbaik untuk mendidik muridmurid 

berfikir bebas dan lepas dari pengawasan dari guru. Siswa di sarankan untuk 

berfikir, tidak menghafal kaedah-kaedah, membahas dan bekerja, sehingga 

tercapai hasil yang memuaskan. 17 Penerapan pembelajaran berbasis proyek dapat 

diterapkan dan disesuaikan dengan kondisi yang ada pada kelas atau sekolah. 

Desain khusus untuk sekolah dapat diwujudkan jika keadaan memang ideal. 

Namun, jika sekolah belum bisa mewujudkan desain kelas atau sekolah yang 

sesuai dengan karakter pembelajaran berbasis proyek, maka guru atau staf 

 

 16 Daryanto, Pendekatan Pembelajaran saintifik kurikulum 2013, (Yogyakarta: Penerbit 

Gava Media, 2014), h. 42.  

 17 Mahmud Yunus, Pokok-pokok Pendidikan dan Pengajaran, (Jakarta: PT. Hardika 

Agung, 1990), h. 104 
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sekolah yang lain dapat dimaksimalkan fasilitas yang ada ataupun menyesuaikan 

dengan kemampuan sekolah dan kemampuan murid. Peran guru sangat penting 

dalam pembelajaran berbasis proyek, walaupun keadaan terbatas, guru dapat 

memotivasi siswa dan berinovasi agar pembelajaran yang bermakna dapat 

terwujud. 18  

Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa kelebihan PBL dapat 

membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, serta siswa dapat 

bereksplorasi dengan pikirannya sendiri dan tidak lagi di dekte oleh guru yang 

bersangkutan. 

b. Kekurangan Model Project Based Learning 

Kelemahan Model Project Based LearningSebagai model pembelajaran 

tentu saja model pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning) juga 

memiliki kelemahan pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning) 

adalah19 : 1) Membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah dan 

menghasilkan produk. 2) Membutuhkan biaya yang cukup. 3) Membutuhkan guru 

yang terampil dan mau belajar. 4) Membutuhkan fasilitas, peralatan, dan bahan 

yang memadai. 5) Tidak sesuai untuk peserta didik yang mudah menyerah dan 

tidak memiliki pengetahuan serta ketrampilan yang dibutuhkan. 6) Kesulitan 

melibatkan semua peserta didik dalam kerja kelompok Untuk kekurangan dari 

PBL sendiri tertera pada lingkungan disekitar mereka. Seperti ke kreativitasan 

guru dalam mengolah PBL sendiri di dalam kelas, maupun fasiltas yang tersedia 

di sekolah harus memadai agar menghasilakn output yang maksimal. Serta waktu 

 

 18 Daryanto, Pendekatan Pembelajaran saintifik kurikulum 2013, (Yogyakarta: Penerbit 

Gava Media, 2014), h. 43.  

 19 Mahmud Yunus, Pokok-pokok Pendidikan dan Pengajaran, (Jakarta: PT.Hardika 

Agung, 1990), h. 103 
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yang digunakan untuk PBL adalah 1 semester yang berarti banyak menyita 

waktu. 

6. Penilaian dan Evaluasi 

Penilaian dapat dialkukan dengan teknik yang di kembangkan oleh Pusat 

Penilaian Pendidikan (Puspendik), Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu 

penilaian proyek dan atau penilian produk. 

a. Penilaian Proyek  

Merupakan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaiakan dalam 

periode tertentu berupa investigasi. Sejak dari perencanaan, pengumpulan data, 

pengorganisasian, pengolahan maupun penyajian data. Setidaknya ada 3 hal yang 

perlu dipertimbangka dalam penilaian proyek yaitu: (1) kemampuan pengelolaan, 

(2) relevansi dan (3) keaslian. Alat/instrument penilaian dapat berupa rubrik 

penilain atau menggunakan checklist.  

b.  Penilaian Produk Dalam PBL  

Penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk perlu 

dinilai. Penilaian produk meliputi penilaian kemampuan siswa dalam membuat 

produk. Teknik yang digunakan dapat dilakukan secara holistik maupun analitik. 

Holistik berarti guru dapat memberi penilaian berdasarkan kesan keseluruhan 

dari produk. Cara analitik dilakukan dengan menilai berdasarkan aspek-aspek 

produk, dilakukan terhadap semua kriteria yang terdapat pada semua tahap 

proses pengembangan yang dilakukan. 20 

 Penilaian yang dilakukan terhadap proyek hasil kerja peserta didik 

dijadikan sebagai fortopolio untuk dasar pemberian nilai sesuai instrument yang 

disusun oleh guru. Kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan tugas kualitas 

 

 20Nining Mariyaningsih dan Mistina Hidayati, Bukan Kelas Biasa: Teori dan Praktik 

Berbagai Model dan Metode Pembelajaran Menerapkan Inovasi Pembelajaran di Kelas-kelas 

Inspiratif, (Surakarta: CV Kekata Group, 2018), h. 30. 
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hasil produk yang dihasilkan. Kedua unsur tersebut menjadi perhatian guru dalam 

memberikan penilaian yang autentik dan objektif. 

7. Keunggulan dan Kelemahan Model Pembelajaran Berbasis Proyek 

  Keunggulan Model Pembelajaran Berbasis Proyek sebagaimana 

berikut:21 a). Meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, 

mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting, dan mereka 

perlu untuk dihargai. b). Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. c). 

Membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan 

problemproblem yang kompleks. d). Meningkatkan kolaborasi. e). Mendorong 

peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikan keterampilan 

komunikasi. f). Meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola 

sumber. g). Memberikan pengalaman kepada peserta didik dalam pembelajaran 

dan praktik mengorganisasikan proyek, dan membuat alokasi waktu serta 

sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugasnya. h). 

Menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara kompleks 

dan dirancang untuk berkembang sesuai dunia nyata. i). Melibatkan para peserta 

didik untuk belajar mengambil informasi dan menemukan pengetahuan yang 

dimiliki, kemudian diimplementasikan dengan dunia nyata. j). Membuat suasana 

belajar menjadi menyenangkan, sehingga peserta didik maupun pendidiknya 

menikmati proses pembelajaran.  

Selain memiliki keunggulan, Model pembelajaran Berbasis Proyek ini 

masih dinilai memiliki kelemahan-kelemahan sebagaimana berikut: 22 a). 

Memerlukan banyak waktu dan biaya. b). Memerlukan banyak media dan sumber 

 

 21 Mahmud Yunus, Pokok-pokok Pendidikan dan Pengajaran, (Jakarta: PT. Hardika 

Agung, 1990), 104 

 22 Mahmud Yunus, Pokok-pokok Pendidikan dan Pengajaran, (Jakarta: PT. Hardika 

Agung, 1990), h. 104 
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belajar. c). Memerlukan guru dan siswa yang sama-sama siap belajar dan 

berkembang. d). Ada kekhawatiran siswa hanya akan menguasai satu topik 

tertentu yang dikerjakannya. 

B. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

1. Pengertian Pembelajaran 

 Pembelajaran sebagai unsur dasar dalam kehidupan manusia menjadikan 

pembelajaran perlu ditindak lanjuti dengan baik secara maksimal sehingga 

menghasilkan hasil yang maksimal pula. Pembelajaran merupakan salah satu dari 

beberapa wahana yang dapat mempengaruhi perubahan serta perkembangan 

siswa dalam menuju jalan kehidupan yang telah di berikan oleh Allah SWT dan 

siswa sendiri yang akan memilih, menentukan, dan memutuskan jalan hidup yang 

telah dipelajari dan dipilhnya.23 Sebab itu segala kegiatan dan kondisi 

pembelajaran harus direncanakan dengan sedemikian rupa supaya tujuan 

pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Sehubungan dengan itu, proses 

pembelajaran membutuhkan perencanaan yang matang dengan menyatukan 

semua komponen pembelajaran menjadi satu kesatuan yang saling mendukung 

satu sama lain. Termasuk dengan pemilihan model pembelajaran yang tepat bagi 

peserta didik dan terhadap materi pelajaran yang diajarkan. 

Interaksi duru dengan peserta didik melalui pembelajaran dapat dimaknai 

sebagai suatu proses yang mengatur terjadinya sebuah proses belajar. 

Didalamnya terdapat berbagai aspek bimbingan atau arahan pada peserta didik 

yang sedang melakukan proses belajar. Dalam belajar, pengajar akan dihadapkan 

oleh beragamnya respon dari peserta didik. Ada yang mudah mencerna, namun 

 

 23Jaedun, A. Evaluasi Kinerja Profesional Guru, Disampaikan Pada Pelatihan Refleksi 

Profesi Guru Bersertifikat Profesioal. http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/drs-

amat-jaedunmpd/evaluasi-kinerja-profesional.pdf (2009). h. 57 
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ada juga yang sebaliknya.24 Hal inilah yang dijadikan pengajar sebagai tolak ukur 

pembelajaran, agar sebuah strategi pembelajaran dapat tersistem dengan baik dan 

berjalan secara efektif. 

Istilah pengajaran utuk proses belajar dan mengajar menjadi pembelajaran 

harus diapresiasi dengan baik oleh seluruh stakeholder pendidikan sebagai 

perubahan paradigmatik dalam dunia pendidikan dari model teacher centered 

learning (pembelajaran berpusat pada guru) menjadi student centered 

(pembelajaran berpusat pada peserta didik). Paradigma student centered learning 

sendiri didasari oleh pandangan yang mengatakan, bahwa belajar sesungguhnya 

adalah tindakan aktif yang dilakukan oleh seseorang. Apa yang diperoleh oleh 

peserta didik di dalam pembelajaran tergantung pada sikap aktifnya dalam 

menggali dan mengembangkan potensi diri yang sudah dimilikinya. 25  

Pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah pengetahuan yang 

dikonstruksikan oleh mereka sendiri. Salah satu teori yang relevan menjelaskan 

konsep ini adalah teori pembelajaran konstruktivisme. Tidak berlebihan jika 

dikatakan, bahwa konstruktivisme sebagai basis argumentasi teoretis dari 

perkembangan paradigma belajar student centered learning yang diterapkan 

dalam proses pembelajaran berbasis Problem Based Learning (PBL). 

Melalui kegiatan pembelajaran yang mengajak peserta didik melakukan 

analisis terhadap sebuah masalah akan mengantarkan mereka memahami serta 

menghayati sebuah keadaan dan meresponsnya secara arif dan bijaksana. Peserta 

didik terbiasa berdialektika dengan persoalan nyata yang menjadikannya kritis. 

Selain itu, peserta didik akan memiliki pandangan yang lebih luas dalam melihat 

 

 24 Mahmud Yunus, Pokok-pokok Pendidikan dan Pengajaran, (Jakarta: PT.Hardika 

Agung, 1990), h. 104 

 25Ella Yulaelawati, Kurikulum dan Pembelajaran, Filosofi, Teori dan Aplikasi (Jakarta: 

Pakar Raya, 2007), h. 126. 
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dan merespons sebuah persoalan kehidupan. Pengetahuan peserta didik 

dikonstruksi oleh mereka sendiri melalui pergulatannya dengan sebuah masalah 

dalam kehidupan sehari-hari.26 

Istilah pendidikan secara etimologi berasa dari bahasa Yunani yang terdiri 

dari kata “Pais” artinya seseorang, dan “again” diterjemahkan membimbing. Jadi 

pendidikan (paedogogie) artinya bimbingan yang diberikan pada seseorang. 

pendidikan merupakan bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap 

perkembangan jasmani dan rohani siswa menuju terbentuknya kepribadian yang 

utama.27 Berkaitan dengan hal tersebut, pendidikan dapat dipandang sebagai 

sarana yang memiliki peranan pokok dalam membentuk generasi muda agar 

memiliki kepribadian yang utama. Demikian juga karakter atau akhlak 

mempunyai kedudukan penting dan dianggap mempunyai fungsi yang vital 

dalam memandu kehidupan masyarakat. Sebagaimana firman Allah SWT di 

dalam Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 90 sebagai berikut: 

 يعَِظُكُمْ   وَالْبـَغْيِ   وَالْمُنْكَرِ   الْفَحْشَاۤءِ   عَنِ   وَيَـنـْهٓى  الْقُرْبٓ   ذِى  وَايِْـتَاۤئِ   وَالْاِحْسَانِ   بِِلْعَدْلِ   يََْمُرُ   اللَّّٓ   اِنَّ  
 تَذكََّرُوْنَ  لَعَلَّكُمْ 

Terjemahnya:  

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan 
memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, 
kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar 
kamu selalu ingat. 

 Menurut Ahmad Tafsir, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti adalah 

bimbingan yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang agar ia berkembang 

secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Bila disingkat, Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti adalah bimbingan terhadap seseorang agar menjadi 

 

 26Thomas Lickona, Mendidik untuk Membentuk Karakter, trans. oleh Juma Abdu 

Wamaungo (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 257. 

 27Zuhairini, Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Cet. I: Malang; UIN 

Press, 2004) h.1.  
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muslim semaksimal mungkin.28 Dalam dokumen Kurikulum 2013, PAI 

mendapatkan tambahan kalimat “dan Budi Pekerti” sehingga Menjadi 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dan Budi Pekerti, sehingga dapat 

diartikan sebagai pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk 

sikap, kepribadian, dan keterampilan siswa dalam mengamalkan ajaran agama 

Islam, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua 

jenjang pendidikan.  

 Menurut Muhaimin,29 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dan Budi 

Pekerti adalah pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran dan 

nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam Al-Qur’an dan sunnah. 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dan budi pekerti adalah suatu proses 

pengembangan potensi manusia menuju terbentuknya manusia sejati yang 

berkepribadian Islam (kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. 

Sedangkan Ramayulis30 mengatakan bahwa Pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti adalah proses mempersiapkan manusia supaya hidup dengan 

sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, dan tegap jasmaninya, sempurna budi 

pekertinya (akhlak), teratur pikirannya, halus perasaannya, mahir dalam 

pekerjaanya, manis tutur katanya, baik dengan lisan maupun tulisan. Agama 

Islam adalah suatu usaha sadar untuk membina dan mengasuh siswa agar 

senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh (kaffah), lalu 

menghayati tujuan yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan 

Islam sebagai pandangan hidup. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di 

 

28Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 1992), h. 32   

29 Syamsul Huda Rohmadi, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, 

(Yogyakarta: Araska, 2012), h. 143   

30 Heri Gunawan, Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Bandung: 

Alfabeta, 2013), h. 202   



38 

 

 

 

sekolah, diharapkan mampu membentuk kesalehan pribadi (individu) dan 

kesalehan sosial sehingga pendidikan agama diharapkan jangan sampai, 

menumbuhkan sikap fanatisme, menumbuhkan sikap intoleran di kalangan siswa 

dan masyarakat Indonesia dan memperlemah kerukunan hidup umat beragama 

dan memperlemah persatuan dan kesatuan nasional. 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti diharapkan mampu 

menciptakan ukhuwah Islamiyah dalam arti yang luas, yaitu ukhuwah fi al-

ubudiyah, ukhuwah fi alinsaniyah, ukhuwah fi al-wathaniyah wa al-nasab, dan 

ukhuwah fi din al-islamiyah.31 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dan 

Budi Pekerti mencakup bahan-bahan pendidikan agama berupa kegiatan, atau 

pengetahuan dan pengalaman serta nilai atau norma-norma dan sikap dengan 

sengaja dan sistematis di berikan kepada anak didik dalam rangka mencapai 

tujuan pendidikan agama.32 Materi pembelajaran yang dipilih haruslah yang 

dapat memberikan kecakapan untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan 

sehari-hari dengan menggunakan pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang telah 

di pelajarinya .  

Pendidikam Agama Islam sesuai definisi di atas merupakan unsur yang 

merupakan karakteristik Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Budi Pekerti: 

a. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti terdiri atas bimbingan, latihan, 

pengajaran, secara sadar yang diberikan oleh pendidik terhadap siswa. 

b. Pemberian bimbingan dilaksnakan seseorang melalui proses secara sistematis, 

kontinyu dan berjalan setahap demi setahap sesuai dengan perkembangan 

kematangan siswa.  

c. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti diberikan dengan tujuan agar kelak 

 

31 Heri Gunawan, Kurikulum dan Pembelajaran…, h. 202   

32 Zuhairini, Metodologi Pendidikan Agama, (Solo: Ramadani 1993), h. 54   
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seseorang berpola hidup yang dijiwai oleh nilainilai Islam.  

d. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam pelaksanaan pemberian 

bimbingan tidak terlepas dari pengawasan sebagai proses evaluasi.33 

Tingkat keshalehan seseorang diharapkan mampu memancar keluar dalam 

hubungan keseharian dengan manusia lainnya , baik yang seagama ataupun yang 

tidak seagama serta dalam berbangsa dan bernegara sehingga dapat terwujud 

persatuan dan kesatuan nasional sehingga terwujud persatuan dan kesatuan antar 

sesama manusia. 

2. Tujuan Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti  

Tujuan ialah suatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu usaha atau 

kegiatan selesai. Jika kita melihat kembali pengertian Pendidikan Agama Islam 

dan Budi Pekerti, akan terlihat dengan jelas sesuatu yang diharapkan terwujud 

setelah orang mengalami pendidikan Islam secara keseluruhan, yaitu kepribadian 

seseorang yang membuatnya menjadi “insan kamil” dengan pola taqwa insan 

kamil artinya manusia utuh rohani dan dapat hidup dan berkembang secara wajar 

dan normal karena takwanya kepada Allah SWT. Dalam hal ini ada beberapa 

tujuan Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yaitu:34 

a. Tujuan umum (Institusional)  

Tujuan umum yang dimaksudkan adalah tujuan yang akan dicapai dengan 

semua kegiatan pendidikan, baik dengan pengajaran atau dengan cara lain. 

Tujuan itu meliputi seluruh aspek kemanusiaan yang meliputi sikap, tingkah 

laku, penampilan, kebiasaan, dan pandangan.35Bantuk insan kamil dengan pola 

takwa harus dapat tergambar pada pribadi seseorang yang sudah dididik, 

 

33Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam   h. 23.  

 34Zakiyah Darajat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 30 

 35Zakiyah Darajat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam, h. 31 
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walaupun dalam ukuran kecil dan mutu yang rendah, esuai dengan tingkat-

tingkat tersebut.  

b. Tujuan akhir 

 Pendidikan Islam itu berlangsung selama hidup, maka tujuan akhirnya 

tedapat pada waktu hidup di dunia ini telah berakhir pula. Tujuan umum yang 

berbentuk Insan Kamil dengan pola takwa dapat mengalami naik turun, 

bertambah dan berkurang dalam perjalanan hidup seseorang.36 Berkaitan dengan 

hal tersebut, maka Pendidikan Islam itu berlaku selama hidup untuk 

menumbuhkan, memupuk, mengembangkan, memelihara, dan mempertahankan 

tujuan pendidikan yang telah dicapai.  

c. Tujuan sementara (Instruksional)  

Tujuan sementara adalah tujuan yang akan dicapai setelah seseorang 

didik diberi sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam suatu 

kurikulum pendidikan formal. Pada tujuan sementara bentuk insan kamil dengan 

pola waktu sudah kelihatan meskipun dalam ukuran sementara, sekurang-

kurangnya beberapa ciri pokok sudah kelihatan pada pribadi seseorang didik.  

d. Tujuan Operasinal  

Tujuan Operasional adalah tujuan praktis yang akan dicapai dengan 

sejumlah kegiatan tertentu. Satu unit kegiatan pendidikan dengan bahan-bahan 

yang sudah dipersiapkan dan diperkirakan akan mencapai tujuan tertentu disebut 

tujuan operasional. Tujuan operasional ini lebih banyak dituntut dari seseorang 

didik suatu kemampuan dan keterampilan tertentu. Sifat operasionalnya lebih 

ditonjolkan dari sifat penghayatan dan kepribadian.37Tingkat yang paling rendah, 

sifat yang berisi kemampuan dan keterampilanlah yang ditonjolkan. Misalnya, ia 

 

 36Zakiyah Darajat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam,h. 30-31. 

 37Zakiyah Darajat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam. h. 30 
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dapat berbuat, terampil melakukan, lancer mengucapkan, mengerti, memahami, 

menyakini dan menghayati adalah soal kecil. Pendidikan hal ini terutama 

berkaitan dengan kegiatan lahiriyah, seperti bacaan dari kafiyat shalat, akhlak, 

dan tingkah laku. 

Berdasarkan hal di atas maka dapatl dipahami bahwa tujuan Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti adalah sama dengan tujuan manusia diciptakan, 

yakni untuk berbakti kepada Allah SWT sebenar-benarnya bakti atau dengan 

kata lain untuk membentuk manusia yang bertaqwa, berbudi luhur, serta 

memahami, meyakini, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama, yang menurut 

istilah marimba disebut terbentuknya kepribadian muslim. 

3. Fungsi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti  

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (PAI) untuk sekolah/madrasah 

berfungsi sebagai berikut: 

a. Fungsi Pengembangan 

  Fungsi pengembangan yaitu berupaya mengembangkan dan 

meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa kepada Allah swt. telah 

ditanamkan dalam lingkungan keluarga.38Melalui proses belajar-mengajar 

pendidikan agama diharapkan terjadinya perubahan dalam diri anak baik aspek 

kognitif, afektif maupun psikomotor.  

b. Fungsi Penyaluran 

Fungsi penyaluran mempunyai peran untuk menyalurkan bakat siswa 

khususnya yang memiliki bakat khusus di bidang agama Islam agar bakat 

tersebut dapat berkembang secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk 

dirinya dan bagi orang lain. 

 

 38Abdul Majid dan Dian Andayanis, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi. 

Konsep Dan Implementasi Kurikulum 2004 (Bandung ; Remaja Rosdakarya, 1999) h. 134.  

file:///D:/TESIS/2012/PENDIDIKAN%20ISLAM%202012/ASRUL%20SYAM%20USAHA%20GURU%20PAI%20DALAM%20MENCIPTAKAN%20SUASANA%20KEAGAMAAN%20BERWAWASAN%20MULTIKULTURAL/BAB%20II.rtf%23_ftn15
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c. Fungsi Perbaikan 

Fungsi perbaikan yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, 

kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan siswa dalam keyakinan, 

pemahaman dan pengalaman ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, teruma 

dalam segi keyakinan.39Semua manusia dalam hidupnya di dunia ini, selalu 

membutuhkan adanya suatu pegangan hidup yang disebut agama. 

d. Fungsi Pencegahan 

 Fungsi pencegahan yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari 

lingkungannya atau dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan 

menghambat perkembangannya menjadi manusia Indonesia 

seutuhnya.40Maksudnya adalah bahwa Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

mempunyai peran dalam mengatasi persoalan-persoalan yang timbul di 

masyarakat yang tidak dapat dipecahkan secara empiris karena adanya 

keterbatasan kemampuan dan ketidakpastian. Keberadaan Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti diharapkan menjalankan fungsinya sehingga masyarakat 

merasa sejahtera, aman, stabil, dan sebagainya.  

e.  Penyesuaian Mental 

 Penyesuaian mental yaitu untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya baik lingkungan fisik maupun lingkungan social dan dapat 

mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran agama Islam.41Dapat dikatakan 

bahwa Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti merupakan suatu hal yang 

dijadikan sandaran ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi, Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti adalah ikhtiar manusia dengan jalan bimbingan 

 

 39Abdul Majid dan Dian Andayanis, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi. 

Konsep Dan Implementasi Kurikulum 2004 (Bandung ; Remaja Rosdakarya, 1999) h. 138.  

 40Abdul Majid dan Dian Andayanis, h. 136.  

 41Abdul Majid dan Dian Andayanis, h. 136.  
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dan pimpinan untuk membantu dan mengarahkan fitrah agama siswa menuju 

terbentuknya kepribadian utama sesuai dengan ajaran agama. 

f. Sumber Nilai 

Penanaman nilai sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan 

hidup di dunia dan akhirat.42Sering terjadi kesalahpahaman di antara kita karena 

menganggap bahwa Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti hanya memuat 

pelajaran yang berkaitan dengan akhirat atau kehidupan setelah mati. Bahkan ada 

yang berlebihan kesalahannya karena menganggap bahwa madrasah hanya 

mendidik anak untuk siap meninggal dunia.  

g. Pengajaran 

Fungsi pengajaran yaitu tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara 

umum, sistem dan fungsionalnya.43 Dapat dikatakan bahwa betapa pentingnya 

kedudukan pendidikan agama dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, 

dapat dibuktikan dengan ditempatkannya unsur agama dalam sendi-sendi 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila pertama dalam Pancasila adalah Sila 

Ketuhanan Yang Maha Esa, yang memberikan makna bahwa bangsa kita adalah 

bangsa yang beragama. Untuk membina bangsa yang beragama, pendidikan 

agama ditempatkan pada posisi strategis yang tidak dapat dipisahkan dalam 

sistem pendidikan nasional. 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti memiliki beban yang multi 

paradigma, sebab berusaha memadukan unsur profan dan imanen, dimana dengan 

pemaduan ini, akan membuka kemungkinan terwujudnya tujuan inti pendidikan 

Islam yaitu melahirkan manusia-manusia yang beriman dan berilmu pengetahuan, 

 

 42Abdul Majid dan Dian Andayanis, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi. 

Konsep Dan Implementasi Kurikulum 2004, h. 134.  

 43Muhaemin dkk, ParadigmaPendidikan Agama Islam Berbasis: Upaya Mengefektifkan    

Pendidikan Agama Islam di Sekolah  (Cet. V: Bandung ; Remaja Rosdakarya,2012) h. 78.  
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yang satu sama lainnya saling menunjang. Di samping itu, Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti memberikan bimbingan jasmani rohani berdasarkan 

hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut 

ukuran-ukuran Islam. 

4. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti  

Mata pelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti tidak hanya 

dilihat dari aspek materi atau substansi pelajaran yang hanya mencakup aspek 

kognitif (pengetahuan), tetapi lebih luas yaitu mencakup aspek afektif dan 

psikomotorik. Ruang lingkup mata pelajaran PAI meliputi keserasian, 

keselarasan dan keseimbangan antara: hubungan manusia dengan Allah SWT, 

hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan dirinya 

sendiri, hubungan manusia dengan makhluk lain dan lingkungannya. Adapun 

ruang lingkup bahan pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

meliputi lima aspek, yaitu:44 

a. Al-Quran/Hadis; menekankan pada kemampuan membaca, menulis, dan 

meneijemahkan dengan baik dan benar; 

b. Keimanan; menekankan pada kemampuan memahami dan mempertahankan 

keyakinan, serta menghayati dan mengamalkan nilai-nilai asma’ul husna 

sesuai dengan kemampuan siswa; 

c. Akhlak; menekankan pada pengamalan sikap terpuji dan menghindari akhlak 

tercela; 

d. Fiqih/Ibadah; menekankan pada cara melakukan ibadah dan mu’amalah yang 

baik dan benar; dan 

 

 44Abdul Majid dan Dian Andayanis, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi. 

Konsep Dan Implementasi Kurikulum 2004 (Bandung ; Remaja Rosdakarya, 1999) h. 138.  
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e. Tarikh dan Kebudayaan Islam; menekankan pada kemampuan mengambil 

pelajaran (ibrah) dari peristiwa- peristiwa bersejarah (Islam), meneladani 

tokoh-tokoh muslim yang berprestasi, dan mengaitkannya dengan fenomena-

fenomena sosial, untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan dan 

peradaban Islam. 

5. Hakikat Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti 

Pendidikan Islam berasal dari istilah Islam yaitu al-tarbiyah, al-ta’lim, 

alta’dib. Ketiga istilah tersebut memiliki pengertian yang berbeda, namun secara 

subtansinya adalah sama-sama untuk mendidik, membimbing, dan menjadikan 

seseorang atau peserta didik memiliki sebuah pemahaman mengenai Islam yang 

berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunah45 sehingga peserta didik mampu membuat 

keputusan mengenai mana jalan yang benar dan buruk untuk dirinya sendiri. 

Sementara itu, 

 Pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti adalah proses transfer 

pengetahuan atau ilmu kepada peserta didik agar mereka mampu 

mengembangkan potensinya sebagai pegangan untuk mengendalikan diri, dan 

memiliki akhlak yang mulia. Sementara untuk pengertian singkatnya pendidikan 

agama Islam adalah pemberian pengetahuan kepada peserta didik untuk 

mengajarkan nilai-nilai Islam agar mereka lebih dekat dengan Allah. 

 Menurut Ramayulis kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti dengan tujuan untuk menghasilkan output manusia yang memiliki 

kesempurnaan iman, akhlak, takwa serta berkontribusi dalam membangun sebuah 

peradaban.46 Artinya tujuan Pendidika Agama Islam dan Budi Pekerti berusaha 

untuk menjadikan manusia Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertakwa 

 

 45Muhaemin dkk, ParadigmaPendidikan Agama Islam Berbasis: Upaya Mengefektifkan 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah  (Cet. V: Bandung ; Remaja Rosdakarya,2012) h. 78.  

46Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam   h. 23.  
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kepada Allah dan menjadi pribadi yang paripurna. Menjadi manusia yang 

memiliki akhlak mulia dan beradab dalam bertidak dan berprilaku. 

Kemudian, karakteristik dari materi dalam pendidikan agama Islam 

adalah: 47 (1) Pelajaran yang dikembangkan dari ajaran-ajaran agama Islam. (2) 

PAI sejatinya adalah pelajaran yang penting dan terikat dengan subtansi mata 

pelajaran lain secara tidak langsung. (3) PAI memiliki tujuan menghasilkan 

peserta didik memiliki karakter yang Islam dan menjunjung tinggi adab. (4) 

Pelajaran yang sesuai dengan tuntunan dari Al-Qur’an dan Al-Hadis. (5) Prinsip 

dalam pembelajaran PAI ada tiga yaitu berdasarkan dari akidah, akhlak dan 

syariat.  

Menurut Ningsih (2019) dalam penelitian di Banyumas yang memiliki 

fokus pentingnya pendidikan Islam di era revolusi industri 4.0 adalah: 48 (1) 

Menekan terjadinya penyimpangan dalam moral. (2) Sebagai dasar atau pedoman 

bagi peserta didik. (3) Membentuk karakter dan pribadi menjadi lebih baik 

karena pada dasarnya nilai karakter itu berdasarkan dari tiga sumber yaitu sikap 

religius, jujur dan toleransi. 

C. Kurikulum Merdeka Pada Pembelajaran PAI 

1. Pengertian Kurikulum 

Pengertian kurikulum senantiasa akan berubah dan mengalami 

perubahan. Tidaklah mungkin sebuah kurikulum itu akan mampu bertahan 

sepanjang zaman dengan segala pernak-pernik masalah yang akan ditemui. 

 

 47Abdul Majid dan Dian Andayanis, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi. 

Konsep Dan Implementasi Kurikulum 2004 (Bandung ; Remaja Rosdakarya, 1999) h. 138.  

 48Nining Mariyaningsih dan Mistina Hidayati, Bukan Kelas Biasa: Teori dan Praktik 

Berbagai Model dan Metode Pembelajaran Menerapkan Inovasi Pembelajaran di Kelas-kelas 

Inspiratif, (Surakarta: CV Kekata Group, 2018), h. 31. 

 



47 

 

 

 

Zaman dapat merubah segalanya sesuai dengan kondidi perkembangan akan lebih 

cepat berubah dan berkembang kurikulum bersama era digital sekarang dan yang 

akan datang.49 Misalnya sesuatu pekerjaan atau kegiatan yang harusnya 

dilakukan manual sekarang sudah digantikan dengan kecerdasan buatan (artificial 

intelegence). Teknologi memaksa manusia mempunyai kepandaian lebih dalam 

aspek kognitif dan psikomotorik.  

Dunia modern lebih memaksa orang tua bekerja dan menghiraukan 

putra-putrinya sehingga kurangnya perhatian dan sentuhan lembut dari seorang 

ibu menyebabkan pembentukan karakter yang gagal. Sehingga dititipkanlah 

kepada lembaga-lembaga sehingga orang tua puas dalam bekerja dan tidak repot 

mengurus putra-putrinya, Padahal pendidikan dalam rumah akan menumbuhkan 

karakter bawaan yang lebih kuat daripada karakter-karakter yang disajikan oleh 

lembaga pendidikan. Secara emosional orang tua akan lebih mengerti dan tau 

bagaimana anaknya akan cepat berkembang. Lambat laun kegiatan disekolah 

bukan hanya pelajaran semata, akan tetapi sudah menjamah kegiatan yang lebih 

mendidik di dalam lingkungan maupun diluar lingkungan sekolah layaknya, 

kesehatan jasmani, lalu lintas, kemanan anak, pendidikan seksual anak, sosial, 

agama, entrepreneurship, kepanduan dan lainnya. 50 

Maka muncullah definisi kurikulum yang relevan dengan kondisi saat ini, 

berikut pendapat kurikulum menurut para ahli :  

a. J. Galen Saylor dan William M. Alexander dalam buku Curriculum Planning 

For The Better Teaching and Learning, menyatakan Semua hal yang 

berpengaruh pada anak dengan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan 

didalam ataupun diluar kelas maka bisa disebut dengan kurikulum.  

 

 49Kurniasih dan Sani, Revisi Kurikulum 2013 Implementasi Konsep dan Penerapan, 

(Surabaya: Kata Pena, 2016), h. 11.  

 50Nasution. S, Asas-Asas Kurikulum, ( PT Bumi Aksara, Jakarta 2008), h. 3.  
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b. Harold B. ALbertys. Dalam buku Reorganizing The High School Curriculum, 

menggambarkan kurikulum manjadi acuan yang luas terhadap mata pelajaran, 

namun seluruh kegiatan dan aktifitas didalam maupun diluar kelas. 

c. B. Othanel Smith, W.O Stanley, dan J. Harlan Shores. Dalam buku Teachers 

as Curriculum Planners. Berpendapat seluruh pengalaman yang disampaikan 

terhadap anak didik supaya mereka bisa menerka pikiran, berperilaku sesuai 

dengan lingkunganya.  

d. William B. Ragan, pada buku Elementary Curriculum. Berpendapat semua 

program serta kehidupan alam disekolah merupakan rangkaian kurikulum, 

mulai dari kegiatan-kegiatan kecil didalam kelas hingga kegiatan berat yang 

ada diluar sekolah. 

e. J. Lioyd Trump dan Delmas F. Millerpada buku Secondary School Improvemant. 

Bahwa definisi kurikulum sangatlah luas, mencakup metode pengajaran dan 

pembelajaran, evaluasi, pembinaan, supervisi, pendataan dan aspek struktural terkait 

waktu merupakan kurikulum sehingga tidaklah mungkin akan memisahkan antara 

tiga aspek pokok program, manusia, dan fasilitas. 51 

 Dalam pandangan wilayah pendidikan, terdapat tiga konsep berkaitan 

dengan kurikulum yaitu (1) substansi, (2) pola(3) bidang pembelajaran. Pertama, 

yang dimaksud kurikulum sebagai substansi adalah pandangan orang terhadap 

kurikulum saklek kepada rencana yang dibangun untuk kegiatan belajar dan 

mengajar disekolah secara sistematis serta menggiring opini guru dan siswa 

kepada tujuan yang ingin dicapai. Karena kurikulum sudah pasti akan merujuk 

kepada buku induk yang berisi rumusan, dan tujuan. Kedua, kurikulum sebagai 

system adalah setiap kurikulum merupakan komponen sekolah bukan masyarakat 

walaupun memang disiapkan untuk masyarakat, kurikulum ini mencakup 

prosedur kerja, struktur personalia. Dalam perkembangan yang lebih lanjut, 

 

 51Nasution. S, Asas-Asas Kurikulum, ( PT Bumi Aksara, Jakarta 2008), h. 3.  
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kurikulum telah diterapkan diwilayah pendidikan yang dimaknai sebagai:  

a. Kurikulum ialah kumpulan dari berbagai macam pelajaran pada satuan 

pendidikan dan perguruan tinggi sehingga wajib ditempuh demi memperoleh 

bukti legal berupa ijazah dan kenaikan tingkat. Kurikulum akan cenderung 

sangat sempit sehingga membawa pengaruh dalam program pendidikan yang 

sifatnya resmi bahkan terbatas hanya dalam kelas. Guru menjadi poros yang 

berhak menentukan apa yang mau dan harus dipelajari dalam kelas dan anak 

didik hanya sebagai objek pasif. 

b. Kurikulum bukan sekadar jumalah mata pelajaran, tetapi keseluruhan proses 

yang telah dan akan terjadi didunia pendidikan. Kurikulum model ini dapat 

menghadirkan implikasi terhadap program pendidikan terkait cakupan proses 

kegiatan anak didik akan pengalaman belajar. 52 

c. Salah satu komponen terpenting dalam pendidikan yang sering terabaikan 

adalah kurikulum. Padahal kurikulum memiliki posisi yang sangat penting dan 

strategis. Kurikulum merupakan deskripsi dari visi, misi, dan tujuan 

pendidikan suatu institusi atau lembaga pendidikan. Kurikulum juga 

merupakan sentral muatan-muatan nilai yang akan ditransformasikan kepada 

para peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Bagi pihak guru, 

kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses 

pembelajaran. Bagi kepala sekolah atau kepala madrasah dan pengawas, 

kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau 

pengawasan. Bagi orangtua, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam 

membimbing anaknya belajar di rumah. Bagi masyarakat, kurikulum berfungsi 

sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses 

 

 52Manab Abdul. Manajemen Perubahan Kurikulum, (Yogyakarta. 2015. Kalimedia), h. 3.  
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pendidikan di sekolah atau madrasah. 53 

 Adapun bagi peserta didik, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam 

melaksanakan kegiatan belajar. Selain sebagai pedoman bagi peserta didik, 

kurikulum memiliki enam fungsi penting dan strategis, yaitu fungsi persiapan, 

fungsi pemilihan, fungsi diferensiasi, fungsi penyesuaian, fungsi pengintegrasian, 

dan fungsi diagnostik. 54Kurikulum menjadi pedoman bagi guru dalam 

melaksanakan pembelajaran terhadap peserta didik. 

 Fungsi persiapan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat 

pendidikan harus mampu mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan 

studinya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan lebih baik. Fungsi 

pemilihan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus 

mampu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih program-

program belajar yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Fungsi 

diferensiasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus 

mampu memberikan layanan terhadap perbedaan individu peserta didik. Setiap 

peserta didik memiliki perbedaan, baik dari aspek fisik maupun psikisnya, baik 

dari aspek minat maupun bakatnya. Fungsi penyesuaian mengandung makna 

bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan peserta 

didik agar memiliki sifat well adjusted. Artinya, mampu menyesuaikan dirinya 

dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial 

masyarakatnya. Fungsi pengintegrasian mengandung makna bahwa kurikulum 

sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh 

 

 53Kurniasih dan Sani, Revisi Kurikulum 2013 Implementasi Konsep dan Penerapan, 

(Surabaya: Kata Pena, 2016), h. 11.  

 54Kebijakan Revisi Kurikulum 13 serta Dasar Hukum Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI Nomor 20, 21, 22, 23, 24 Tahun 2016.  
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dan terintegrasi. 55 

 Peserta didik pada dasarnya merupakan anggota dan bagian integral 

masyarakat. Fungsi diagnostik mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat 

pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan peserta didik untuk dapat 

memahami dan menerima potensi-potensi yang dimilikinya, serta kelemahan-

kelemahan yang ada pada dirinya. Peserta didik diharapkan dapat 

mengembangkan sendiri potensi-potensi yang dimilikinya, juga memperbaiki 

kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya. Kurikulum perlu untuk terus 

dikembangkan dan disempurnakan agar sesuai dengan laju perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, serta masyarakat yang sedang membangun. 56 

 Tidak mengherankan jika di Indonesia pengembangan kurikulum terus 

diupayakan dan dilakukan. Pengembangan kurikulum yang terkini adalah 

Kurikulum Merdeka, yang sebelumnya Kurikulum 2013 revisi sebagai akibat dari 

penyempurnaan Kurikulum 2013. Pengertian kurikulum senantiasa mengalami 

perkembangan terus, sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan. 

Dengan banyaknya ragam pendapat mengenai pengertian kurikulum, maka secara 

teoretis sulit untuk menentukan satu pengertian saja yang dapat merangkum dari 

semua pendapat yang ada. Namun, pemahaman konsep dasar mengenai 

kurikulum ini tetaplah penting adanya. Secara etimologis, kurikulum berasal dari 

bahasa Yunani yaitu curir yang artinya pelari dan curare yang berarti tempat 

berpacu. Jadi, istilah 

 Dari berbagai pendapat diatas kurikulum sudah akan pasti berganti sesuai 

kebutuhan zaman tentunya, bahkan beberapa sekolah menengah sudah mulai 

 

 55Kebijakan Revisi Kurikulum 13 serta Dasar Hukum Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI Nomor 20, 21, 22, 23, 24 Tahun 2016.  

 56Kebijakan Revisi Kurikulum 13 serta Dasar Hukum Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI Nomor 20, 21, 22, 23, 24 Tahun 2016.  
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mengkolaborasikan kurikulumnya dengan muatan lokal dan agama. 

2. Tinjauan Kurikulum Merdeka 

Pandemi Covid-19 di Indonesia berdampak pada banyak perubahan di 

berbagai sektor, salah satunya adalah sektor pendidikan. Masa pandemi Covid-19 

merupakan sebuah kondisi khusus yang menyebabkan ketertinggalan 

pembelajaran (learning loss) yang berbeda-beda pada ketercapaian kompetensi 

peserta didik. Selain itu, banyak studi nasional maupun internasional yang 

menyebutkan bahwa Indonesia juga telah lama mengalami krisis pembelajaran 

(learning crisis). 57 Studi-studi tersebut menemukan tidak sedikit peserta didik di 

Indonesia yang kesulitan memahami bacaan sederhana ataupun menerapkan 

konsep Matematika Dasar. Temuan tersebut juga menunjukkan adanya 

kesenjangan pendidikan yang cukup curam di antara wilayah dan kelompok 

sosial di Indonesia.  

 Melihat kondisi tersebut, Kemendikbudristek mencoba untuk melakukan 

upaya pemulihan pembelajaran. Salah satu upaya yang dilakukan guna mengatasi 

permasalahan yang ada ialah mencanangkan “Kurikulum Merdeka”. 58Kurikulum 

Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang 

beragam, konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu 

untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki 

keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kebijakan 

merdeka belajar dilaksanakan untuk percepatan pencapaian tujuan nasional 

pendidikan, yaitu meningkatnya kualitas sumber daya manusia Indonesia yang 

 

 57Kebijakan Revisi Kurikulum 13 serta Dasar Hukum Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI Nomor 20, 21, 22, 23, 24 Tahun 2016.  

 58Kebijakan Revisi Kurikulum 13 serta Dasar Hukum Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI Nomor 20, 21, 22, 23, 24 Tahun 2016.  
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mempunyai keunggulan dan daya saing dibandingkan dengan negara-negara 

lainnya. 59 

 Kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing 

diwujudkan kepada peserta didik yang berkarakter mulia dan memiliki penalaran 

tingkat tinggi, khususnya dalam literasi dan numerasi. Kebijakan merdeka belajar 

tersebut dilaksanakan tidak tanpa alasan, paling tidak ada tiga alasan yang 

mendukungnya.  

Pertama, peraturan pendidikan selama ini umumnya bersifat kaku dan 

mengikat seperti aturan terkait UN, aturan RPP, aturan penggunaan dana BOS, 

dan lain sebagainya. Peraturan tersebut terbukti tidak efektif untuk mencapai 

tujuan nasional pendidikan. 

 Kedua, ketidakefektifan pencapaian tujuan nasional pendidikan terlihat 

pada hasil belajar peserta didik di komparasi tes internasional. Hal tersebut 

menunjukkan peserta didik kita masih lemah dalam aspek penelaran tingkat 

tinggi, khususnya dalam hal literasi dan numerasi.  

Ketiga, kebijakan merdeka belajar yang tidak bersifat kaku dan mengikat 

(fleksibel) diharapkan dapat mengatasi keragaman kondisi, tantangan, dan 

permasalahan pendidikan yang berbeda antarsekolah. Dilakukan dengan strategi 

penyelesaian yang berbeda60. 

 Kebijakan pelaksanaan merdeka belajar tentu memberikan manfaat bagi 

kepala sekolah, guru, orangtua, maupun pemerintah daerah. Paling tidak ada dua 

manfaat yang akan diperoleh. Pertama, kepala sekolah, guru, orangtua, dan 

pemerintah daerah dapat bergotong royong untuk mencari dan menemukan solusi 

yang efektif, efisien, dan cepat terhadap kondisi, tantangan dan permasalahan 

 

 59 Hendayat Sutopo dan Westy Soemanto, Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum 

Sebagai Substansi Problem Administrasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h. 45.  

 60 Din Wahyudin, Manajemen Kurikulum, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 62.  
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pendidikan di masing-masing sekolah. Khususnya dalam rangka meningkatkan 

kualitas proses belajar peserta didik. Kedua, kepala sekolah, guru, orangtua, dan 

pemerintah daerah merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan 

pendidikan di sekolah pada daerah masing-masing. 

Urgensi Pengembangan Kurikulum Arah dan tujuan kurikulum 

pendidikan akan mengalami pergeseran dan perubahan seiring dengan dinamika 

perubahan sosial yang disebabkan oleh berbagai faktor internal maupun 

eksternal. Sifatnya yang dinamis dalam menyikapi perubahan menjadikan 

kurikulum mutlak harus fleksibel dan futuristik. Bisa jadi ketimpangan-

ketimpangan dalam desain kurikulum karena kurang respons terhadap perubahan 

sosial berkonsekuensi pada lahirnya output pendidikan yang “gagap” dalam 

beradaptasi dengan kondisi sosial yang dimaksud. 61. Atas dasar pertimbangan ini, 

maka pengembangan kurikulum adalah sangat urgen. Selain itu, urgensi 

pengembangan kurikulum adalah berguna untuk membantu peserta didik dan 

guru dalam melakukan proses pendidikan dan pengajaran. Semakin 

berkembangnya suatu negara, maka ilmu yang diajarkannya pun harus 

dikembangkan dan disempurnakan secara terus-menerus. Oleh karena itu, 

pengembangan proses pendidikan dan pengajaran dimulai dari pengembangan 

kurikulum. Pemerintah tentu sangat berperan dan bertanggung jawab terhadap 

pengembangan kurikulum. Demikian juga peran tokoh maupun pemerhati 

pendidikan agar mengikuti setiap episode dari perubahan sosial. Semua itu akan 

menjadi bahan pertimbangan dalam mendesain serta mengembangkan kurikulum. 

Selain itu, partisipasi masyarakat aktif juga sangat diharapkan untuk 

memberikan sumbangan pemikiran dalam merespons setiap perubahan. Banyak 

 

 61 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 

24..  
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hal yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum. Mulai dari 

pemahaman teori dan konsep kurikulum, asas-asas kurikulum, macam-macam 

model konsep kurikulum, anatomi dan desain kurikulum, landasan-landasan 

pengembangan kurikulum, serta lainnya yang berkaitan dengan proses 

pengembangan kurikulum.62. 

Kurikulum dikembangkan berdasarkan tujuan yang jelas, yaitu untuk 

mengarahkan peserta didik agar menjadi orang yang diinginkan. Adapun istilah 

pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang 

menghasilkan kurikulum. Dalam artin lain merupakan proses yang mengaitkan 

satu komponen dengan komponen lain untuk menghasilkan suatu kurikulum yang 

lebih baikDiartikan pula sebagai kegiatan penyusunan, implementasi dan 

evaluasi, serta kegiatan perbaikan dan penyempurnaan kurikulum. 63. 

Pengembangan kurikulum menjadi istilah komprehensif yang meliputi 

perencanaan, penerapan, dan evaluasi karena pengembangan kurikulum 

menunjukkan perubahan-perubahan dan kemajuan-kemajuan. Istilah 

”pengembangan” berarti proses atau cara, serta perbuatan mengembangkan. 

Secara istilah, kata pengembangan menunjukkan pada suatu kegiatan 

menghasilkan alat atau cara yang baru. Selama kegiatan tersebut, penilaian dan 

penyempurnaan terhadap alat atau cara tersebut terus dilakukan. 64 

Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan 

teknis, teoretis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui 

pendidikan dan latihan. Pengembangan merupakan suatu proses mendesain 

pembelajaran secara logis dan sistematis. Dalam rangka untuk menetapkan 

segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam proses kegiatan belajar dengan 

 

 62 Din Wahyudin, Manajemen Kurikulum, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 62.  

 63 Muhamad Zaini, Pengembangan Kurikulum, (Yogyakarta: Diva Press, 2012), h. 28.  

 64 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 24.  
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memperhatikan potensi dan kompetensi peserta didik. 65.  

Jika alat atau cara tersebut dipandang cukup mantap untuk digunakan 

seterusnya setelah mengalami penyempurnaan, maka berakhirlah kegiatan 

pengembangan tersebut. Pengertian pengembangan di atas berlaku pula dalam 

bidang kajian kurikulum. Kegiatan pengembangan kurikulum mencakup 

penyusunan kurikulum itu sendiri; pelaksanaan di sekolah-sekolah yang disertai 

dengan penilaian intensif; serta penyempurnaan yang dilakukan terhadap 

komponen-komponen tertentu dari kurikulum tersebut atas dasar hasil 

penilaian.66. 

Jika kurikulum tersebut sudah cukup dianggap mantap−setelah mengalami 

penilaian dan penyempurnaan, maka berakhirlah tugas pengembangan kurikulum 

tersebut untuk kemudian dilanjutkan dengan tugas pembinaan. Hal ini berlaku 

pula untuk setiap komponen kurikulum, misalnya pengembangan metode 

mengajar, pengembangan alat pelajaran, dan sebagainya. Sejalan dengan 

pengertian dan pemahaman di atas,  

pendapat M. Ahmad menyatakan bahwa pengembangan kurikulum 

merupakan proses merencanakan dan menghasilkan suatu alat yang lebih baik. 

Didasarkan dengan hasil penilaian terhadap kurikulum yang telah berlaku 

sehingga dapat memberikan kondisi belajar mengajar yang lebih baik. Dengan 

kata lain, pengembangan kurikulum adalah kegiatan untuk menghasilkan 

kurikulum baru melalui langkah-langkah penyusunan kurikulum atas dasar hasil 

penilaian yang dilakukan selama periode waktu tertentu. 67. 

Pengembangan kurikulum tidak hanya merupakan abstraksi, tetapi 

 

 65 Din Wahyudin, Manajemen Kurikulum, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 62.  

 66 Muhamad Zaini, Pengembangan Kurikulum, (Yogyakarta: Diva Press, 2012), h. 28.  

 67  M. Ahmad, dkk., Pengembangan Kurikulum di Perguruan Tinggi, (Bandung: Pustaka 

Setia, 1998), h. 64.  
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mempersiapkan berbagai contoh dan alternatif untuk tindakan yang merupakan 

inspirasi dari beberapa ide dan beberapa penyesuaian lain yang dianggap penting. 

 Menurut Audrey Nicholls & Howard Nicholls, pengembangan kurikulum 

adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa 

peserta didik ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan, serta menilai sampai 

di mana perubahan dimaksud telah terjadi pada diri peserta didik. 

68.Pengembangan kurikulum merupakan proses perencanaan kurikulum agar 

menghasilkan rencana kurikulum yang luas dan spesifik. 69. 

 Proses ini berhubungan dengan seleksi dan pengorganisasian berbagai 

komponen situasi belajar mengajar. Antara lain penetapan jadwal 

pengorganisasian kurikulum dan spesifik tujuan yang disarankan, mata pelajaran, 

kegiatan sumber, serta alat pengukur perkembangan kurikulum yang mengacu 

pada sumber-sumber unit, rencana unit, dan garis pelajaran kurikulum ganda 

lainnya untuk memudahkan proses belajar mengajar. Menurut Suparlan, 

pengembangan kurikulum merupakan proses perencanaan dan penyusunan 

kurikulum oleh pengembang kurikulum (curriculum developer). 70. 

 Kegiatan tersebut dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat 

menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Nana Syaodih Sukmadinata menyatakan bahwa yang dimakasud dengan 

pengembangan kurikulum adalah perencana, pelaksana, penilai, dan pengembang 

kurikulum sebenarnya. Suatu kurikulum diharapkan memberikan landasan, isi, 

dan menjadi pedoman bagi pengembang kemampuan peserta didik secara optimal 

 

 68Oemar Hamalik, Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum, h. 97.  

 69Oemar Hamalik, Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2007), h. 183.  

 70Suparlan, Tanya Jawab Pengembangan Kurikulum dan Materi Pembelajara, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2011), h. 79.  
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sesuai dengan tuntutan dan tantangan perkembangan masyarakat. 71. 

Apabila diklasifikasikan, maka pengembangan kurikulum meliputi lima 

unsur, yaitu perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penilaian, dan usaha 

penyempurnaan. Berpijak pada lima unsur tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa pengembangan kurikulum adalah suatu proses perencanaan dan 

penyusunan kurikulum sekolah. Setelah itu, diaplikasikannya ke dalam kelas 

sebagai wujud proses belajar mengajar.72. Disertai dengan penilaian-penilaian 

terhadap kegiatan tersebut sebagai langkah penyempurnaan sehingga 

memperoleh hasil yang lebih baik dan bagus. Pengembangan kurikulum 

merupakan suatu proses siklus yang tidak pernah dimulai dan tidak pernah 

berakhir. Hal ini disebabkan pengembangan kurikulum tersebut merupakan suatu 

proses yang tertumpu pada unsur-unsur dalam kurikulum. Di dalamnya meliputi 

tujuan, isi (materi), metode, organisasi, dan penilaian. 73. 

Pemulihan Pembelajaran. Keputuran dari Kemendikbudristek di 

antaranya sebagai berikut. 74.  

a. Dalam rangka pemulihan ketertinggalan pembelajaran (learning loss) yang 

terjadi dalam kondisi khusus. Satuan pendidikan atau kelompok satuan 

pendidikan perlu mengembangkan kurikulum dengan prinsip diversifikasi 

sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. 

b. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan mengacu pada dasardasar 

berikut. 

 

 70Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek, (Bandung: 

Remaja Rosda Karya, 2012), h. 150.  

 72Kepmendikbutristek RI Nomor Nomor 56/M/2022 tertanggal 10 Februari 2022 tentang 

Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran..  

 73Suparlan, Tanya Jawab Pengembangan Kurikulum dan Materi Pembelajara, h. 79.  

 Kepmendikbutristek RI Nomor Nomor 56/M/2022 tertanggal 10 Februari 2022 tentang 

Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran..  
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1) Kurikulum 2013 untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, serta 

pendidikan menengah dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar secara 

utuh. 

2)  Kurikulum 2013 untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, serta 

pendidikan menengah dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang 

disederhanakan.  

3) Kurikulum Merdeka untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah secara utuh.  

c. Kurikulum mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional. 

d.  Kurikulum 2013 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

e. Kurikulum 2013 ditetapkan oleh pemimpin unit utama yang membidangi 

kurikulum, asesmen, dan perbukuan.  

f. Pemenuhan beban kerja dan penataan linieritas guru bersertifikat pendidik 

dalam implementasi pembelajaran pada Kurikulum 2013 dan Kurikulum 2013 

yang disederhanakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

g.  Bagi satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai pelaksana Program Sekolah 

Penggerak dan Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan, 

kurikulum yang digunakan mengacu pada Kurikulum Merdeka dan pemenuhan 

beban kerja guru serta linieritas sesuai dengan Keputusan Menteri ini.  

h. Pelaksanaan Kurikulum 2013 yang disederhanakan dapat diberlakukan secara 

serentak mulai kelas I sampai dengan kelas XII. 

i.  Pelaksanaan Kurikulum Merdeka diberlakukan secara bertahap.  

j. Pelaksanaan kurikulum menggunakan buku teks utama yang ditetapkan oleh 
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pemimpin unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan 

atas nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.  

k. Buku teks utama yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran dievaluasi 

secara berkala sebagai dasar revisi dan ditetapkan kembali oleh pemimpin unit 

utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan.  

l. Ketentuan pemenuhan beban kerja minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap 

muka dalam 1 (satu) minggu, dikecualikan bagi guru pada satuan pendidikan 

dalam kondisi khusus.  

m. Kurikulum Merdeka mulai berlaku pada tahun ajaran 2022/2023.75.  

 Keputuran dari Kemendikbudristek di atas menjadi dasar dan payung 

hukum serta rujukan dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka yang diterapkan 

pada sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, serta institusi-institusi atau lembaga-

lembaga pendidikan yang berada di Indonesia. 

3. Pengertian Kurikulum Merdeka 

Pendidikan di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan sistem 

kurikulum dengan tujuan penyempurnaan. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah 

dalam penyempurnaan yaitu mengubah dan memberi inovasi kurikulum. Di 

antaranya kurikulum KTSP/2006 menjadi Kurikulum 2013 hingga menjadi 

Kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum 2013 telah diterapkan mulai dari tahun 

ajaran 2013/2014. Penerapan dini dilakukan terutama di sekolah yang telah 

memiliki akreditasi A. Penerapan Kurikulum 2013 di jenjang SD (MI), SMP 

(MTs) SMA/SMK/MA tentu sangat cocok karena kurikulum yang dirancang 

mengandung nilai efektif, inovatif, kreatif, serta bisa menggali potensi dan minat 

peserta didik dalam pembelajaran. 76. 

 

 75Kepmendikbutristek RI Nomor Nomor 56/M/2022 tertanggal 10 Februari 2022 tentang 

Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran..  

 76Suparlan, Tanya Jawab Pengembangan Kurikulum dan Materi Pembelajara, h. 79.  
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Merdeka belajar merupakan kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia. Kurikulum Merdeka diterapkan dengan tujuan 

untuk melatih kemerdekaan dalam berpikir peserta didik. Inti paling penting dari 

kemerdekaan berpikir ditujukan kepada guru. Jika guru dalam mengajar belum 

merdeka dalam mengajar, tentu peserta didik juga ikut tidak merdeka dalam 

berpikir. Guru juga memiliki target tertentu dari pemerintah seperti akreditasi, 

administrasi, dan lain-lain. Tentu dalam keadaan seperti ini peserta didik tidak 

dapat secara luwes berkembang dalam pembelajaran karena hanya terpaku pada 

nilai saja. Dengan adanya merdeka belajar, peserta didik dapat mengembangkan 

potensi yang dimiliki sesuai dengan bakat dan minatnya karena peserta didik 

juga memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam penyerapan ilmu yang 

disampaikan oleh guru. 77. 

 Merdeka belajar yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia adalah jabawan terhadap keluhan dan masalah 

yang dihadapi oleh pendidik dalam proses pembelajaran. Dengan adanya merdeka 

belajar, beban dan tugas dari seorang guru lebih diminimalisir mulai dari 

pengadministrasian sampai pada kebebasan dari tekanan intimidasi. Selain itu, 

merdeka belajar juga membuka cakrawala guru terhadap permasalahan yang 

dihadapi. Mulai dari penerimaan siswa, RPP, proses pembelajaran, evaluasi, 

sampai Ujian Nasional. Dengan begitu, guru menjadi wadah penyalur potensi 

untuk melahirkan bibit unggul harapan bangsa sehingga dibutuhkan suasana 

pembelajaran yang menarik dan inovatif agar peserta didik semangat dalam 

belajar. 78  

Merdeka belajar menjadi sebuah suatu terobosan baru Menteri Pendidikan 

 

 77Suparlan, Tanya Jawab Pengembangan Kurikulum dan Materi Pembelajara, h. 79.  

 78Kepmendikbutristek RI Nomor Nomor 56/M/2022 tertanggal 10 Februari 2022 tentang 

Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran..  
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dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk menjadikan proses pembelajaran di 

setiap sekolah menjadi lebih efektif dan efisien. Dampak positif merdeka belajar 

ditujukan kepada guru, peserta didik, dan bahkan wali murid. Pembelajaran 

merdeka belajar memgutamakan minat dan bakat peserta didik yang dapat 

memupuk sikap kreatif dan menyenangkan pada peserta didik. Kurikulum 

merdeka belajar menjawab semua keluhan pada sistem pendidikan. Salah satunya 

yaitu nilai peserta didik hanya berpatokan pada ranah pengetahuan. Di samping 

itu, merdeka belajar membuat guru lebih merdeka lagi dalam berpikir sehingga 

diikuti oleh peserta didik. Saat percaya terhadap kemerdekaan guru dan 

kemerdekaan belajar, maka akan bersinggungan dengan banyak hal, salah satunya 

kemerdekaan dalam proses belajar. Proses belajar butuh kemerdekaan karena 

kemerdekaan harus melekat pada subjek yang melakukan proses belajar− anak 

ataupun orang dewasa. Termasuk melibatkan dukungan banyak pihak. 79. 

Kurikulum Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) yang 

dicanangkan oleh Mendikbud Nadiem Anwar Makarim. Nadiem membuat 

kebijakan merdeka belajar bukan tanpa alasan. Penelitian Programme for 

International Student Assesment (PISA) tahun 2019 menunjukkan hasil penilaian 

pada peserta didik Indonesia hanya menduduki posisi ke enam dari bawah. 

Adapun untuk bidang matematika dan literasi, Indonesia menduduki posisi ke-74 

dari 79 Negara. 

       Menyikapi hal tersebut, Nadiem pun membuat gebrakan penilaian dalam 

kemampuan minimum meliputi literasi, numerasi, dan survei karakter. Literasi 

bukan hanya mengukur kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan 

 

 79Suparlan, Tanya Jawab Pengembangan Kurikulum dan Materi Pembelajara, h. 79.  
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menganalisis isi bacaan beserta memahami konsep di baliknya 80. Merdeka 

Belajar Kampus Merdeka (MBKM) terdiri dari dua konsep yaitu “Merdeka 

Belajar” dan “Kampus Merdeka” di dalam satu program. Transformasi 

pendidikan melalui kebijakan merdeka belajar adalah salah satu langkah untuk 

mewujudkan SDM unggul Indonesia yang memiliki Profil Pelajar Pancasila. 

Kurikulum Merdeka Belajar ditujukan untuk jenjang pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah seperti SMP/SMA/SMK/sederajat. 81. 

Kurikulum Merdeka Belajar harus didahului oleh para guru sebelum 

mereka mengajarkannya kepada peserta didik. Dalam kompetensi guru di tingkat 

apapun, tanpa ada proses penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum 

yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi. 82  

Konsep merdeka belajar yang dicanangkan oleh Nadiem Makarim dapat 

ditarik beberapa poin: 83.Pertama, konsep merdeka belajar merupakan jawaban 

atas masalah yang dihadapi oleh guru dalam praktik pendidikan. Kedua, guru 

dikurangi bebannya dalam melaksanakan profesinya. Dilakukan melalui 

keleluasaan yang merdeka dalam menilai belajar peserta didik dengan berbagai 

jenis instrumen; merdeka dari pembuatan administrasi yang memberatkan; serta 

merdeka dari tekanan dan mempolitisasi guru. Ketiga, membuka mata untuk 

mengetahui lebih banyak kendala apa yang dihadapi oleh guru dalam tugas 

pembelajaran di sekolah. Mulai dari permasalahan siswa baru, administrasi guru 

dalam persiapan mengajar, proses pembelajaran, hingga masalah evaluasi seperti 

 

 80Suparlan, Tanya Jawab Pengembangan Kurikulum dan Materi Pembelajara, h. 81.  

 81Oemar Hamalik, Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2007), h. 183.  

82 Emanuel Soare, “Curricular Approach of Education. Effects on Evaluation Design”, 

ProcediaSocial and Behavioral Sciences, Vol.76 (2013). 

 83Oemar Hamalik, Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2007), h. 183.  
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USBN-UN. Keempat, guru sebagai garda terdepan dalam membentuk masa 

depan bangsa melalui proses pembelajaran, maka penting untuk menciptakan 

suasana pembelajaran yang lebih happy di dalam kelas.  

 Sistem pengajaran juga akan berubah dari yang awalnya bernuansa di 

dalam kelas menjadi di luar kelas. Nuansa pembelajaran akan lebih nyaman 

karena siswa dapat berdiskusi lebih dengan guru, belajar dengan outing class, dan 

tidak hanya mendengarkan penjelasan guru. 84. Namun, lebih membentuk karakter 

peserta didik yang berani, mandiri, cerdik dalam bergaul, beradab, sopan, 

berkompetensi, dan tidak hanya mengandalkan sistem rangking. Menurut 

beberapa survei, sistem rangking hanya meresahkan anak dan orangtua saja 

karena sebenarnya setiap anak memiliki bakat dan kecerdasannya dalam bidang 

masing-masing. Nantinya akan terbentuk para peserta didik yang siap kerja dan 

kompeten, serta berbudi luhur di lingkungan masyarakat. 

 Kurikulum merdeka memberikan warna baru dan penyempurna dari 

kurikulum sebelumnya. Guru dituntut untuk memahami secara menyeluruh 

konsep dari Kurikulum Merdeka Belajar ini. Dengan begitu, guru dapat 

menanamkan konsep kurikulum kepada peserta didik. Peserta didik diharapkan 

dapat beradaptasi dengan penerapan kurikulum baru ini di sekolah. Kurikulum 

Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran yang beragam. Kurikulum 

ini berfokus pada konten-konten yang esensial agar peserta didik memiliki cukup 

waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi.  

Kurikulum Merdeka diterapkan untuk melatih kemerdekaan dalam 

berpikir. Inti paling penting dari kemerdekaan berpikir ini ditujukan kepada guru. 

Semenjak berubahnya kebijakan pemerintah dalam penerapan kurikulum, sistem 

 

 84Oemar Hamalik, Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2007), h. 185.  
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pendidikan juga ikut berubah. 85.Kurikulum berubah seiring dengan tuntutan 

zaman dan kebutuhan pembelajaran. Kurikulum dengan segala perubahannya 

tentu saja tidak terlepas dari dunia pendidikan. Pendidikan yang baik akan 

menciptakan pola pikir, sikap, dan karakter yang baik pula bagi peserta didik. 

yang urgen dari permasalahan ini adalah kesiapan SD, SMP dan SMA dalam 

menerapkan Kurikulum Merdeka di Sekolah. Dalam penerapannya membutuhkan 

adaptasi yang cukup lama. Adapun hal yang menjadi kendala ialah sebagai 

berikut. 1. Pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar. 2. Penyusunan instrumen 

pembelajaran. 3. Kesiapan sarana dan prasarana. 

Dasar Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Dasar pelaksanaan Kurikulum 

Merdeka mengacu pada Keputusan Menristek Dikti No. 56 Tahun 2022 tentang 

Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran 

(Kurikulum Merdeka) sebagai penyempurna kurikulum sebelumnya. Surat 

Keputusan Menteri ini menetapkan keputusan,86 yaitu sebagai berikut. 1. Satuan 

pendidikan perlu mengembangkan kurikulum dengan prinsip diversifikasi sesuai 

dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. 2. 

Pengembangan kurikulum mengacu pada Kurikulum 2013, Kurikulum 2013 yang 

disederhanakan/revisi, dan Kurikulum Merdeka.87  

Kurikulum mengacu pada SNP (Standar Nasional Pendidikan) untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 4. Kurikulum 2013 dilaksanakan sesuai 

perundang-undangan. 5. Kurikulum 2013 yang disederhanakan ditetapkan oleh 

pimpinan unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan. 6. 

 

 85Oemar Hamalik, Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2007), h. 184.  

86 Emanuel Soare, “Curricular Approach of Education. Effects on Evaluation Design”, 

ProcediaSocial and Behavioral Sciences, Vol.76 (2013). 

 78Kepmendikbutristek RI Nomor Nomor 56/M/2022 tertanggal 10 Februari 2022 tentang 

Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran..  
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Kurikulum Merdeka diatur di lampiran SK Mendikbudristek. 7. Pemenuhan 

beban kerja dan penataan linieritas guru bersertifikat dalam implementasi 

kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 yang disederhanakan dilaksanakan sesuai 

peraturan perundang-undangan. 8. Pemenuhan beban kerja dan penataan linieritas 

guru bersertifikat dalam implementasi Kurikulum Merdeka diatur di lampiran II 

SK ini.88. 

Peserta program sekolah penggerak dan program SMK Pusat Keunggulan 

menggunakan Kurikulum Merdeka serta pemenuhan beban kerja dan linieritas 

sesuai kedua lampiran SK ini. 10. Kurikulum 2013 yang disederhanakan dapat 

diberlakukan mulai kelas I sampai kelas XII. 11. Kurikulum Merdeka 

dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut. 12. Tahun ke-1: 

Umur 5 & 6 tahun (kelas 1, 4, 7, dan 10). 13. Tahun ke-2: Umur 4−6 tahun (kelas 

1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, dan 11). 14. Tahun ke-3: Umur 3−6 tahun (kelas 1−12 15. 

Pelaksanaan kurikulum menggunakan buku teks utama yang ditetapkan oleh 

Pusat Perbukuan.89.  

Kurikulum Merdeka mulai berlaku pada tahun ajaran 2022/2023. 17. 

Keputusan ini mencabut 2 aturan berikut90. a. SK Mendikbud Nomor 719/P/2020 

tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada suatu pendidikan dalam kondisi 

khusus. b. Ketentuan kurikulum serta beban kerja dan linieritas pada program 

sekolah penggerak dan program SMK Pusat Keunggulan (Kepmendikbudristek 

Nomor 56 Tahun 2022). Tujuan Kurikulum Merdeka Pada masa Covid-19, 

pendidikan di Indonesia menjadi terbelakang dan ketinggalan. Kebijakan 

 

 88Oemar Hamalik, Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2007), h. 183.  

 78Kepmendikbutristek RI Nomor Nomor 56/M/2022 tertanggal 10 Februari 2022 tentang 

Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran..  

 78Kepmendikbutristek RI Nomor Nomor 56/M/2022 tertanggal 10 Februari 2022 tentang 
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Kurikulum Merdeka menjadi solusi terhadap ketinggalan pendidikan di 

Indonesia.91 Tujuan dari Kurikulum Merdeka adalah untuk menjawab 

permasalahan pendidikan terdahulu. Adanya kurikulum ini akan mengarahkan 

dalam mengembangkan potensi dan kompetensi peserta didik.  

Kurikulum ini berfungsi untuk mengembangkan potensi, salah satunya 

proses pembelajaran yang dirancang dengan relevan dan interaktif. Pembelajaran 

yang interaktif salah satunya dengan membuat proyek.92 Pembelajaran tersebut 

akan membuat peserta didik lebih tertarik dan bisa mengembangkan isu-isu yang 

berkembang di lingkungan. Kelebihan Kurikulum Merdeka Adapun kelebihan 

dari Kurikulum Merdeka adalah sebagai berikut. 

1. Lebih sederhana dan mendalam Materi yang esensial menjadi fokus pada 

Kurikulum Merdeka. Pembelajaran yang sederhana dan mendalam tanpa 

tergesa-gesa akan lebih diserap peserta didik. Pembelajaran mendalam 

dengan rancangan yang menyenangkan akan membuat peserta didik lebih 

fokus dan tertarik dalam belajar. 

2. Lebih merdeka Kurikulum Merdeka yang menjadi kebijakan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menjadi tolok ukur dalam 

merancang pembelajaran. Konsep merdeka yang diberikan memberikan 

kemerdekaan kepada guru dalam merancang proses pembelajaran sesuai 

kebutuhan dan capaian pembelajaran. Proses pembelajaran yang dirancang 

sesuai dengan kebutuhan akan menjadi baik bila diterapkan, dibandingkan 

dengan merancang dengan tidak melihat kebutuhan peserta didik. 

3. Lebih relevan dan interaktif Kegiatan proses pembelajaran yang lebih 

 

      91 Emanuel Soare, “Curricular Approach of Education. Effects on Evaluation 

Design”, ProcediaSocial and Behavioral Sciences, Vol.76 (2013). 

     92 Emanuel Soare, “Curricular Approach of Education. Effects on Evaluation Design”, 

ProcediaSocial and Behavioral Sciences, Vol.76 (2013). 
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relevan dan interaktif akan memberikan dampak yang baik bila diterapkan 

dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang interaktif akan membuat 

peserta didik lebih tertarik dan bisa mengembangkan kompetensi yang 

dimilikinya. Pembelajaran interaktif dengan membuat suatu proyek akan 

membuat peserta didik menjadi aktif dalam mengembangkan isu-isu yang 

beredar di lingkungan.  

Kurikulum Merdeka yang diterapkan akan lebih sederhana dan mendalam 

karena jam pelajaran pada ini yaitu 1 jam untuk intrakurikuler dan 1 jam untuk 

penguatan Profil Pancasila.93 Pembelajaran lebih merdeka juga menjadi kelebihan 

dari Kurikulum Merdeka. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan hak 

otonom kepada sekolah unruk merancang sesuai dengan kebutuhanya. 

 Implementasi Kurikulum Merdeka Implementasi adalah usaha dalam 

menerapkan suatu hal. Implementasi merupakan suatu tindakan dari sebuah 

rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi 

dilakukan ketika perencanaan sudah sempurna yang bermuara pada aktivitas, 

aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem yang terencana. 94 Adapun 

tujuan dari implementasi penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) 

melalui program kampus mengajar perintis di sekolah dasar yaitu membantu 

menyelesaikan problematika di persekolahan akibat dampak dari pandemi Covid-

19. Bentuk kegiatannya berupa membimbing peserta didik dan memberdayakan 

peralatan sekolah dalam rangka proses belajar mengajar. Dalam penerapan 

Kurikulum Merdeka terdapat intrakurikuler serta penguatan profil pancasila dan 

ekstrakurikuler. Penerapan Kurikulum Merdeka dengan mengalokasikan waktu 

 

 78Kepmendikbutristek RI Nomor Nomor 56/M/2022 tertanggal 10 Februari 2022 tentang 

Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran..  

 78Kepmendikbutristek RI Nomor Nomor 56/M/2022 tertanggal 10 Februari 2022 tentang 

Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran..  
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akan dirancang hingga satu tahun serta dilengkapi dengan alokasi jam pelajaran 

yang disampaikan setiap minggunya. 

Kurikulum Merdeka bisa saja terus dilakukan dengan beberapa syarat. 

Pertama, regulasi yang fundamental, misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 57 

Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kedua, melihat dari asesmen 

nasional yang bertujuan untuk mengukur bagaimana penalaran dari peserta didik 

bukan hanya pengetahuan saja. Ketiga, jika publikasi semakin menyebar luas 

maka kemungkinan kecil Kurikulum Merdeka dihentikan. 95. Jadi, implementasi 

Kurikulum Merdeka bertujuan untuk menjawab keluhan dan masalah yang terjadi 

pada kurikulum sebelumnya. 

 Implementasi Kurikulum Merdeka dapat dilihat di sekolah penggerak. 

Implementasi kurikulum ini menekankan pada bakat dan minat peserta didik 

dalam mengembangkan potensi yang mereka punya. Implementasi kurikulum ini 

dapat menjadikan peserta didik berkompeten sesuai bidangnya, serta dapat 

berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan terknologi masa 

sekarang.96. Implementasi diartikan sebagai suatu tindakan dari suatu 

perencanaan yang sudah disusun dengan matang dan terperinci.35 Implementasi 

dilakukan ketika perencanaan sudah sempurna yang berlanjut pada aktivitas, 

aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem yang sesuai perencanaan. 

Implementasi tidak dapat berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan yang lain. 

Misalnya sumber daya manusia, alam, sarana, prasarana, dan pendanaan. 

Kaitannya dengan implementasi MBKM di lingkungan perguruan tinggi ataupun 

sekolah tingkat dasar dan menengah tentu dipengaruhi oleh kurikulum, kelas, 

peserta didik, guru, mahasiwa, dosen, hingga pendanaan yang tidak murah. 

 

 95Oemar Hamalik, Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2007), h. 183.  

 96Oemar Hamalik, Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum,  h. 180.  
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Implementasi dari Kurikulum Merdeka Belajar jika dijalankan sesuai fungsinya 

pasti akan berjalan dengan baik. Kurikulum ini juga sangat membantu 

menyelesaikan problematika sekolah selama masa Covid19.  

Pada masa itu pembelajaran dilakukan dari rumah secara online. 

Pembelajaran menggunakan kurikulum lama dengan metode lama tentu tidak 

akan efektif dan tidak efisien lagi. Selain menjadikan peserta didik tidak 

memahami secara keseluruhan tentang pembelajaran, guru pun juga bingung 

bagaimana cara membuat peserta didik mengerti dengan materi ajar. Konsep 

merdeka belajar merupakan konsep yang memberikan kemerdekaan dalam belajar 

untuk mengusahakan kesiapan lulusan dari sekolah dan perguruan tinggi negeri 

maupun swasta agar mampu menghadapi perkembangan zaman yang semakin 

pesat.  

Kurikulum Merdeka adalah kurikulum pembelajaran intrakurikuler yang 

beragam dan mengoptimalkan dari segi konten sehingga memberi peserta didik 

cukup waktu untuk mengeksplorasi konsep dan memperkuat kompetensi 

mereka.97. Guru memiliki fleksibilitas untuk memilih dari berbagai alat 

pendidikan untuk menyesuaikan model pembelajaran dengan kebutuhan belajar 

dan minat peserta didik. Proyek ini dikembangkan berdasarkan tema khusus 

yang ditetapkan pemerintah untuk meningkatkan pencapaian Profil Pancasila. 

Proyek ini tidak ada hubungannya dengan hasil belajar karena tidak ditujukan 

untuk mencapai tujuan keberhasilan mata pelajaran tertentu.  

Kurikulum Merdeka dikembangkan sebagai bagian dari upaya 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatasi krisis pembelajaran 

yang telah lama kita hadapi, kemudian diperparah oleh pandemi. Krisis ini 

tercermin dari buruknya hasil belajar peserta didik, terutama pada dasardasar 

 

 97Suparlan, Tanya Jawab Pengembangan Kurikulum dan Materi Pembelajara, h. 81.  
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literasi membaca. Krisis pembelajaran juga tercermin dari disparitas yang besar 

dalam kualitas pembelajaran antardaerah dan kelompok sosial ekonomi.  

Pemulihan sistem pembelajaran dari krisis pembelajaran tidak dapat dicapai 

hanya dengan perubahan kurikulum. Diperlukan upaya untuk memperkuat 

kapasitas guru dan kepala sekolah, mendukung pemerintah daerah, 

mengembangkan sistem penilaian, serta menciptakan infrastruktur dan 

pendanaan yang lebih adil. Namun, kurikulum juga penting. 

Oleh karena itu, kurikulum yang dirancang dengan baik mendorong guru 

untuk memberikan pendidikan yang lebih baik. Nantinya, luaran proses 

pembelajaran bertujuan untuk menciptakan peserta didik yang dapat bekerja di 

masyarakat, berkompeten, dan berakhlak mulia.  

4. Komponen Utama Kurikulum Merdeka Belajar 

Menurut Abidah dkk. terdapat empat komponen utama Kurikulum Merdeka 

Belajar, yaitu sebagai berikut.98 

a. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) diganti dengan asesmen berupa 

ujian tertulis dan/atau bentuk ujian lain, yaitu penugasan dan portofolio 

seperti tugas kelompok, karya tulis, tugas proyek, dan lainnya. 

b. Pada tahun 2020 Ujian Nasional (UN) dihapus dan diganti dengan Survei 

Karakter serta Asesmen Kompetensi Minimun. 

c. Implementasi perihal Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) satu lembar. 

d. Menerapkan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). 

Keunggulan Kurikulum Merdeka di antaranya sebagai berikut. 99. 

a. Lebih sederhana dan mendalam 

 

98Azmil Abidah, dkk., “The Impact of Covid-19 to Indonesian Education and Its 

Relation to the Philosophy of Merdeka Belajar”, Studies in Philosophy of Science and Education, 

Vol.1 No.1 (2020). 

 99Suparlan, Tanya Jawab Pengembangan Kurikulum dan Materi Pembelajara, h. 81.  
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Fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta 

didik sesuai tahapan perkembangannya. Dengan demikian, kegiatan belajar 

menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburuburu, dan menyenangkan. 

b. Lebih relevan dan interaktif 

Pembelajaran dalam kegiatan proyek memberikan kesempatan 

seluasluasnya kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isuisu 

terkini guna mendukung pengembangan kepribadian dan profil kompetensi 

Pelajar Pancasila.  

c. Lebih merdeka; 

1) Peserta didik tidak mempunyai program peminatan di SMA. Mereka bisa 

memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. 

2) Guru mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. 

3) Sekolah mempunyai wewenang untuk mengembangkan dan mengelola 

kurikulum, serta menentukan pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. 

Dengan kelebihan Kurikulum Merdeka di atas menghasilkan beberapa 

karakterisik dari kurikulum tersebut, yaitu sebagai berikut100: 

1) Pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skills dan 

karakteristik profil Pelajar Pancasila. 

2) Fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran 

yang mendalam, khususnya kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. 

3) Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan 

kemampuan peserta didik, serta melakukan penyesuaian dengan konteks 

dan muatan lokal. 

 

 

 100Suparlan, Tanya Jawab Pengembangan Kurikulum dan Materi Pembelajara, h. 81.  
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5. Program Kegiatan Merdeka Belajar  

a. Pembiayaan pembelajaran lewat Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dengan 

sasaran 1,095 juta mahasiswa serta KIP Sekolah dengan sasaran 17,9 juta 

siswa. Pendanaan pembelajaran pula mencakup layanan spesial pembelajaran 

warga dan kebencanaan dengan sasaran 42,896 sekolah, tunjangan profesi 

guru dengan sasaran 363 ribu guru, pembinaan Sekolah Indonesia Luar Negara 

(SILN), serta dorongan pemerintah pada 13 SILN dan 2. 236 lembaga. 

b. Program digitalisasi sekolah dan medium pendidikan melalui 4 sistem 

penguatan platform digital; 8 layanan terpadu Kemendikbud, kehumasan, dan 

media; 345 model bahan ajar dan model media pembelajaran digital; serta 

penyediaan fasilitas pembelajaran untuk 16.844 sekolah. 

c. Pembinaan partisipan didik, prestasi, talenta, serta penguatan kepribadian. 

Prioritas ini hendak diciptakan melalui 3 layanan pendampingan advokasi 

serta sosialisasi penguatan kepribadian; pembinaan partisipan didik oleh 345 

pemerintah wilayah; serta kenaikan prestasi dan manajemen talenta kepada 

13.505 pelajar. 

d. Kemendikbud menargetkan hendak melaksanakan pembelajaran kepada 

19.624 guru penggerak; sertifikasi terhadap 10.000 guru serta tenaga 

kependidikan; rekrutmen guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

(PPPK) oleh 548 pemerintah wilayah dan penjaminan kualitas; serta sekolah 

penggerak dan organisasi penggerak kepada 20.438 orang guru. 

e. Dalam kenaikan kurikulum dan asesmen nasional, Kemendikbud hendak 

melaksanakan pelatihan kurikulum baru kepada 62.948 guru dan tenaga 

kependidikan; pendampingan dan sosialisasi implementasi kurikulum serta 

asesmen di 428.957 sekolah; meningkatkan 4.515 model kurikulum dan 
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perbukuan, serta akreditasi dan standar nasional pembelajaran di 94.912 

lembaga. 

f. Kemendikbud menunjang seluruh pencapaian indeks kinerja utama (IKU) 

untuk 75 PTN (BOPTN), kenaikan kelembagaan pembelajaran besar, 

competitive fund serta matching fun untuk Akademi Besar Negara ataupun 

Akademi Besar Swasta, kenaikan mutu SDM, serta kenaikan mutu pendidikan 

dan kemahasiswaan sehingga terbentuk 50 ribu mahasiswa berwirausaha. 

g. Kemendikbud hendak membagikan apresiasi dan kenaikan SDM kepada 5.225 

orang di 994 satuan pembelajaran; mengadakan aktivitas dan program publik 

dengan sasaran 619.515 orang, 450 layanan, 352 aktivitas, serta satu platform 

holistik; pengelolaan cagar budaya dan peninggalan budaya tidak barang pada 

72.305 unit; penguatan desa dan sarana bidang kebudayaan pada 359 desa dan 

260 kelompok warga, serta layanan keyakinan dan warga adat kepada 1 031 

orang di 25 daerah adat.101 

6. Pendekatan dalam Implementasi Kurikulum Merdeka 

Praktisi dan pelaksana kurikulum dapat menggunakan satu atau lebih 

pendekatan atau teori dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. 

Penulis buku teks dan penyusun materi ajar juga memiliki pendekatan dan teori 

kurikulum yang berbeda. Pendekatan kurikulum berfokus pada pentingnya 

perencanaan dalam desain kurikulum. Oleh karena itu, perlu diingat bahwa ada 

banyak pendekatan kurikulum, tetapi sebagian besar dapat dikategorikan sebagai 

pendekatan teknis atau nonteknis. 

Selanjutnya, identifikasi jenis pendekatan kurikulum dalam setiap kasus. 

Dari perspektif teori kurikulum, teoriteori kunci yang berkaitan dengan 

 

101Sudarto, Abd Hafid, dan Muhammad Amran, “Analisis Implementasi Program 

Merdeka Belajar Di SDN 24 Macanang Dalam Kaitannya Dengan Pembelajaran IPA/Tema IPA”, 

Seminar Nasional Hasil Penelitian 2021, Vol.1 No.1 (2021). 
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pengembangan kurikulum diperiksa dan diikuti dengan deskripsi singkat tentang 

berbagai fitur teoretis kurikulum. Termasuk sejarah kurikulum, struktur 

terprogram, isi materi pelajaran, dan dukungan. 

Pertimbangan penting dalam mengembangkan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi kurikulum bisa disandarkan pada SNDikti (Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi). Aspek yang menjadi acuan ialah kompetensi lulusan 

(SKL)/capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang dinyatakan sebagai landasan 

utama. 

Berbagai model pendekatan atau paradigma OBE digunakan dalam 

pengembangan dan implementasi kurikulum. Model yang paling sederhana terdiri 

dari tiga fase yang saling berinteraksi, yaitu sebagai berikut.102 

a. Outcome Based Curriculum (OBC), merupakan pengembangan kurikulum 

yang didasarkan pada profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). 

Landasan CPL tersebut diturunkan menjadi bahan kajian (body of 

knowledge), pembentukan mata kuliah beserta bobot sksnya, peta kurikulum, 

desain pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk Rencana Pembelajaran 

Semester (RPS), mengembangkan bahan ajar, serta mengembangkan 

instrumen penilaian dan evaluasi. Pertanyaan penting adalah bagaimana 

dengan OBC, apakah kurikulum dikembangkan secara selaras berdasarkan 

CPL?  

b. Outcome Based Learning and Teaching (OBLT), merupakan pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran yang didefinisikan sebagai interaksi dalam kegiatan 

belajar antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar. Salah satu prinsip 

penting OBLT adalah ketepatan pemilihan bentuk dan metode pembelajaran 

yang akan dilakukan oleh mahasiswa, wajib mengacu dan sesuai dengan CPL. 

 

102Emanuel Soare, “Curricular Approach of Education. Effects on Evaluation Design”, 

ProcediaSocial and Behavioral Sciences, Vol.76 (2013). 
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Bentuk pembelajarannya termasuk bentuk pembelajaran di luar prodi atau 

kampus pada program MBKM. Pertanyaan penting adalah bagaimana dengan 

OBLT, apakah CPL dapat dicapai?  

c. Outcome Based Assessment and Evaluation (OBAE), merupakan pendekatan 

penilaian dan evaluasi yang dilakukan pada pencapaian CPL dalam rangka 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berkelanjutan. Penilaian 

dilakukan pada proses pembelajaran dan pada hasil pencapaian CPL. 

Demikian juga evaluasi kurikulum dilakukan pada pencapaian CPL program 

studi. Hasilnya digunakan untuk perbaikan berkelanjutan.  

7. Pengembangan Kurikulum Merdeka 

Kurikulum merupakan jiwa pendidikan. Dalam pelaksanaanya, kurikulum 

perlu dievaluasi secara inovatif, dinamis, berkala, serta sesuai dengan 

perkembangan zaman, kompetensi yang diperlukan masyarakat, dan pengguna 

lulusan. Perubahan kurikulum yang berlangsung dengan dinamis diiringi dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara tidak langsung. Perubahan 

mengharuskan dunia pendidikan untuk keluar dari zona nyaman dan 

mengembangkan kurikulum guna mengimbangi perkembangan yang ada. 

Kurikulum memiliki nilai penting dalam dunia pendidikan. Kurikulum 

merupakan seperangkat mata pelajaran yang mampu dipelajari oleh peserta didik 

di sekolah atau di instansi pendidikan lainnya. Kurikulum dalam lingkup 

pendidikan memiliki nilai penting sebagai data atau motivasi sehingga 

memungkinkan munculnya niat belajar. Kurikulum dalam pendidikan juga 

berfungsi sebagai seperangkat tujuan yang utuh untuk memperoleh suatu hasil 

tertentu. Tanpa menspesifikasikan caracara yang dituju untuk memperoleh hasil 

dan refleksi butirbutir kebudayaan masyarakat agar memiliki dan dipahami 
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anakanak generasi muda masyarakat tersebut103.  

Tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan di tingkat perguruan tinggi 

dalam pengembangan kurikulum di era Industri 4.0 adalah menghasilkan alumni 

dengan kemampuan literasi baru. Literasi baru dalam hal ini merujuk pada 

literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yang menuju pada 

penanaman karakter berakhlak mulia.104.Banyak upaya yang dilakukan untuk 

memaksimalkan pendidikan, khususnya dalam pengembangan kurikulum belajar. 

Lahirnya kebijakan hak belajar bagi mahasiswa di luar program studi merupakan 

bukti nyata usaha pengembangan pendidikan di Indoneseia. Kebijakan ini lebih 

akrab dengan istilah MBKM.  

Kurikulum Merdeka ditujukan untuk mewujudkan proses pembelajaran di 

perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel. Hasil dari penerapan kurikulum ini 

diharapkan tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, sesuai dengan 

kebutuhan mahasiswa, memotivasi mahasiswa untuk mempelajari keilmuan lain 

yang berguna dalam dunia kerja, serta memberikan keluangan mahasiswa 

memilih beberapa mata kuliah yang digemari di luar dari mata kuliah wajib yang 

ditempuh.57 

Berangkat dari perkembagan kurikulum yang ada, konsep kurikulum MBKM 

saat ini sedang dalam proses penyempurnaan. Penyusunannya diserahkan pada 

perguruan tinggi yang memiliki hak otonom. Dalam proses pelaksanaannya, 

proses ini bersifat fleksibel dan diperuntukan untuk kebutuhan instansi 

pendidikan terkait. Selain itu, kesiapan lembaga yang bersangkutan juga menjadi 

 

103Bahri S., “Pengembangan Kurikulum Dasar dan Tujuannya”, Jurnal Ilmiah Islam 

Futura,Vol.11  

104 Bahri S., “Pengembangan Kurikulum Dasar dan Tujuannya”, Jurnal Ilmiah Islam 

Futura,Vol.11  
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salah satu pertimbagan penerapan Kurikulum Merdeka Belajar.105  

Konsep Kurikulum Merdeka memiliki fleksibelitas. Meskipun demikian, 

perlunya adanya komitmen bersama guna melaksanakan kegiatankegiatan yang 

diperlukan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Hal tersebut tidak terlepas 

dari target tertentu yang telah ditetapkan. Kurikulum Merdeka Belajar pada 

dasarnya memiliki orientasi pada OBE (Outcome Based Education). OBE 

merujuk pada proses pendidikan yang berfokus terhadap pencapaian hasil 

konkret yang ditentukan. Dalam kata lain, pengetahuan yang berorientasi pada 

hasil, kemampuan, dan perilaku. 106  

Pendidikan berbasis hasil saat ini sangat potensial dalam lanskap 

pendidikan global. Dalam beberapa tahun terakhir, menerapkan pendidikan 

berbasis hasil dan pembelajaran yang berpusat pada. Pendidikan berbasis hasil 

telah didefinisikan secara luas dalam literatur berbeda. Pendidikan berbasis hasil 

juga sebagai desain, pengembangan, dan pendokumentasian instruksi yang 

tujuan dan hasilnya telah ditentukan sebelumnya. Kurikulum harus 

dikembangkan setelah lembaga pendidikan menunjukkan hasil yang ingin 

dicapai oleh peserta didiknya setelah lulus. Penyusunan kurikulum adalah hak 

perguruan tinggi. Hal ini mendorong semua perguruan tinggi untuk 

menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut. 

Meskipun bersifat otonomi dan fleksibel, Kurikulum Merdeka Belajar 

memiliki beberapa kendala dalam penerapannya di lingkup perguruan tinggi. 

Beberapa kendala tersebut di antaranya yaitu kebijakan masih parsial, pola pikir 

 

105Mariati M., “Tantangan Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka 

di Perguruan Tinggi”, Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora1 no.1 (2021). 

h. 5 

106Sopiansyah D., dkk., “Konsep dan Implementasi Kurikulum MBKM (Merdeka Belajar 

Kampus Merdeka)”, Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal4, no.1 (2022), h.2 
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yang belum siap menjalankan kebijakan MBKM, kerja sama dengan industri 

yang masih terpusat di Jawa, penumpukan jumlah mahasiswa pada program studi 

tertentu sehingga program studi tidak dapat melayani secara baik karena tenaga 

pendidik (dosen) di prodi tersebut terbatas.107  

Berdasarkan hal yang telah dijelaskan, perguruan tinggi diharapkan 

berkomitmen menyediakan dan memfasilitasi program MBKM sebagaimana 

yang diamanatkan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 maupun yang 

dijelaskan dalam Buku Panduan MBKM yang diterbitkan Kemendikbud.108 

8. Model Pengembangan Kurikulum 

Banyak model yang dapat digunakan dalam pengembangan kurikulum. 

Pemilihan suatu model pengembangan kurikulum bukan saja didasarkan atas 

kelebihan dan kebaikankebaikannya serta kemungkinan pencapaian hasil yang 

optimal. Namun, juga perlu disesuaikan dengan sistem pendidikan dan sistem 

pengelolaan pendidikan yang dianut serta model konsep pendidikan mana yang 

digunakan.  

Model pengembangan kurikulum dalam sistem pendidikan dan  

pengelolaan yang sifatnya sentralisasi berbeda dengan yang desentralisasi. 

Model pengembangan dalam kurikulum yang sifatnya subjek akademis berbeda 

dengan kurikulum humanistik, teknologis, dan rekonstruksi sosial. 

Sekurangkurangnya, dikenal delapan model pengembangan kurikulum, yaitu 

sebagai berikut.109 

 

107Susetyo S., “Permasalahan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Program Studi 

Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Bengkulu”, Seminar Nasional Pendidikan Bahasa 

Dan Sastra, Vol.1 No.1 (2020). 

108Rodiyah R., “Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Di Era Digital 

Dalam Menciptakan Karakter Mahasiswa Hukum Yang Berkarakter Dan Profesional”, Seminar 

Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang7, no.2 (2021), h.4 

109Nana Soudih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik, (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 161.  
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a. The Administrative (Line Staff) Model 

Model pengembangan kurikulum yang paling lama dan paling banyak 

dikenal. Diberi nama model administratif atau line staff karena inisiatif dan 

gagasan pengembangan datang dari para administrator pendidikan dan 

menggunakan prosedur administrasi. Dengan wewenang administrasinya, 

administrator pendidikan membentuk suatu komisi atau tim pengarah 

pengembangan kurikulum. Anggotaanggota komisi atau tim tersebut terdiri dari 

pejabat di bawahnya, para ahli pendidikan, ahli kurikulum, ahli disiplin ilmu, 

serta para tokoh dari dunia kerja dan perusahaan. Tugas tim atau komisi ini 

adalah merumuskan konsepkonsep. 

b. The Grass Roots Model 

Model pengembangan ini merupakan lawan dari model pertama. Inisiatif 

dan upaya pengembangan kurikulum datang dari bawah, yaitu guruguru atau 

sekolah. Model pengembangan kurikulum yang pertama digunakan dalam sistem 

pengelolaan pendidikan/kurikulum yang bersifat sentralisasi. Adapun model ini 

akan berkembang dalam sistem pendidikan yang bersifat desentralisasi. 

c. Beauchamp’s System Model 

Terdapat beberapa fokus kajian dalam teori model pengembangan 

kurikulum ini. Antara lain yaitu menyiapkan lingkup wilayah, menyiapkan 

personalia, organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum, implementasi 

kurikulum, serta evaluasi kurikulum. Model ini dilakukan secara berurutan dan 

melibatkan ahli seluas mungkin. Evaluasi dalam model ini juga mencakup setiap 

poin yang menjadi rujukan pengembangan kurikulum. 

d. The Demonstration Model 

Model demonstrasi pada dasarnya bersifat grass roots. Dalam kata lain, 

metode ini datang dari bawah. Model ini umumnya berskala kecil, hanya 
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mencakup suatu atau beberapa sekolah, suatu komponen kurikulum, atau 

mencakup keseluruhan komponen kurikulum. Metode ini memiliki sifat ingin 

mengubah atau mengganti kurikulum yang ada. Pengembangan kurikulum sering 

mendapat tantangan dari pihakpihak tertentu.110 

e. Taba’s Inverted Model 

Model ini merupakan model yang bersifat tradisional. Pengembangan 

kurikulum ini dilakukan secara deduktif dengan urutan sebagai berikut. a. 

Penentuan prinsipprinsip dan kebijaksanaan dasar. 

1) Merumuskan desain kurikulum yang bersifat menyeluruh, di dasarkan atas 

komitmenkomitmen tertentu. 

2) Menyusun unitunit kurikulum sejalan dengan desain yang menyeluruh. 

3) Melaksanakan kurikulum di dalam kelas. 

f. Roger’s Interpersonal Relations Model 

Meskipun tokoh ini bukan dari kalangan pendidikan, tetapi gagasannya 

dalam dunia pengembagan kurikulum menjadi salah satu acuan yang sering 

digunakan. Model ini berfokus pada beberapa tahapan, yaitu pemilihan target dan 

sistem pendidikan, partisipasi guru dalam pengalaman kelompok yang intensif, 

pengembangn pengalaman kelompok yang intensif untuk satu kelas atau unit 

pelajaran, serta partisipasi orangtua dalam kegiatan kelompok. Ciri khas dari 

model ini yaitu bentuknya yang cenderung berbentuk kelompok dan minimnya 

pengembangan metode tertulis. 

g. The Systematic Action Research Model 

Model ini memiliki asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan 

perubahan sosial. Dalam pelaksanaanya, model ini dilaksanakan dengan kajian 

secara seksama tentang masalahmasalah kurikulum berupa pengumpulan data. 

 

110 Nana Soudih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik, (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2013), h.  163. 
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Sejalan dengan hal tersebut, data yang didapat akan disusun formula guna 

menyelesaikan masalah yang ada. Langkah selanjutnya yaitu implementasi 

keputusan yang diambil. Langkahlangkah yang telah dilakukan diikuti dengan 

pengumpulan fakta terkait kurikulum yang dilakukan guna evaluasi. 

h. Emerging Technical Models 

Perkembangan bidang teknologi dan ilmu pengetahuan serta nilainilai 

efisiensi efektivitas dalam bisnis juga memengaruhi perkembangan modelmodel 

kurikulum. Tumbuh kecenderungankecenderungan baru yang didasarkan atas hal 

tersebut, di antaranya yaitu The Behavioral Analysis Model, The System 

Analysis Model, dan The Computer Based Model. 

9. Acuan Pelaksanaan Pengembangan Kurikulum Merdeka 

Perkembagan yang ada pada akhirnya mengharuskan Kurikulum Merdeka  

Belajar untuk berkembang. Dalam teori perkembangan pengembangan 

kurikulum, setidaknya terdapat beberapa hal yang harus dijadikan acuan dalam 

pelaksanaannya. Dalam tulisan ini akan menggunakan model The Systematic 

Action Research Model. Secara umum hal tersebut terdiri dari perencanaan, 

implementasi, dan evaluasi.111 

a. Perencanaan 

Perencanaan merupakan proses penyusunan materi pelajaran, penggunaan 

media pengajaran, penggunaan pendekatan dan metode pengajaran, serta 

penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa tertentu 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencaan merupakan hal pokok 

dalam setiap konsep kurikulum yang akan dibuat. Hal tersebut juga berlaku pada 

penyusunan Kurikulum Merdeka Belajar. 

Secara umum, kurikulum merupakan gambaran gagasan pendidikan yang 

 

111 Fajri K. N., “Proses Pengembangan Kurikulum”, Islamika, Vol.1 No.2 (2019). 



83 

 

 

 

diekspresikan dalam praktik. Pengembangan kurikulum pendidikan di Indonesia 

mengharuskan secara berkala untuk dilakukan telaah ulang kurikulum. Salah satu 

manfaat peninjauan kurikulum tersebut adalah selalu mengikuti perkembangan 

pengetahuan dan tren kebutuhan yang sedang berkembang.112 Apa tujuan 

pendidikan yang harus dicapai sekolah? 

1) Pengalaman pendidikan apa yang mungkin untuk mencapai tujuan ini? 

2) Bagaimana pengalaman pendidikan ini dapat diatur secara efektif? 

3) Bagaimana kita dapat menentukan apakah tujuantujuan ini sedang 

dicapai? 

Adapun Wheler mempunyai pendapat tersendiri agar pengembang 

kurikulum dapat menggunakan suatu proses melingkar (a cycle process) dengan 

konsep saling terhubung. Pendekatan yang digunakan Wheeler dalam 

pengembangan kurikulum pada dasrnya memiliki bentuk rasional.113 Setiap 

langkahnya merupakan pengembangan secara logis terhadap model sebelumnya. 

Secara umum, suatu langkah tidak dapat dilakukan sebelum langkahlangkah 

sebelumnya telah diselesaikan. 

Perencanaan mencakup rangkaian kegiatan untuk menentukan tujuan 

umum dan tujuan khusus suatu organisasi atau lembaga penyelenggaraan 

pendidikan berdasarkan dukungan informasi yang lengkap. Dapat disimpulkan 

bahwa perencanaan adalah suatu langkah antisipatif dalam proses penyusunan 

materi pelajaran secara sistematik dan terintegrasi. Bertujuan untuk 

memperkecil kesenjangan yang terjadi pada masa tertentu untuk menentukan 

 

112 Susetyo S., “Permasalahan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Program Studi 

Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Bengkulu”, Seminar Nasional Pendidikan Bahasa 

Dan Sastra, Vol.1 No.1 (2020), h.2 

113 Susetyo S., “Permasalahan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Program Studi 

Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Bengkulu”, Seminar Nasional Pendidikan Bahasa 

Dan Sastra1, no.1 (2020), h. 4 
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tujuan umum dan tujuan khusus sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. 

  Dalam dunia pendidikan, perencanaan sering dikaitkan dengan 

pembelajaran. Pembelajaran merupakan salah satu subsistem pendidikan selain 

kurikulum. Pembelajaran yang dilakukan selalu mengikuti perkembangan 

kurikulum. Pembelajaran berkaitan dengan bagaimana mengajarkan yang 

terdapat dalam kurikukum. Dengan demikian, perencanaan yang sudah dibuat 

oleh guru dapat terealisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.114 

b. Implementasi Kurikulum Merdeka 

Pengimplementasian Kurikulum Merdeka tidak dilaksanakan secara 

serentak dan masif, mengacu pada kebijakan yang memberikan keleluasaan 

sekolah dalam mengimplentasikan kurikulum. Pendataan kesiapan sekolah dalam 

Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) dilakukan oleh Kementerian 

Kebudayaan Riset dan Teknologi.115 

Proses pembelajaran dalam lingkup kampus merdeka merupakan salah 

satu manifestasi pembelajaran yang menjadikan mahasiswa sebagai pusatnya. 

Pembelajaran dalam kampus merdeka merupakan sebuah tantangan dan 

kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, 

dan kebutuhan mahasiswa. Program MBKM ini memainkam peran dosen yang 

dapat memahami dengan baik terkait kurikulum MBKM. Hal ini dikarenakan 

dosen diharapkan dapat memberikan penjelasan dengan baik kepada 

 

114 Aniisa E., “Perencanaan Pembelajaran Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini”, 

Junal Potensia1, no.2 (2017), h. 3..  

115 Kurniawan N., dkk., “Implementasi Prinsip-prinsip Merdeka Belajar Bagi Calon 

Konselor”, Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang 

(2020), h. 71. 
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mahasiswanya mengenai program ini sehingga dapat berjalan dengan lancar.116 

Kurikulum Kampus Merdeka juga mengembangkan kemandirian dalam 

mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan 

seperti persyaratan kemampuan, permasalahan secara langsung, hubungan sosial, 

kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target, dan pencapaiannya. Melalui 

program MBKM yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka hard 

skill dan soft skill mahasiswa akan terbentuk dengan kuat.Oleh karena itu, 

implementasi kurikulum yang dibentuk perlu diujikan secara langsung guna 

melihat efektivitas kurikulum yang telah dirancang. Dalam pelaksanaannya, 

perguruan tinggi perlu melibatkan pihak eksternal dalam merumuskan kurikulum 

sehingga hasil lulusannya memiliki kesempatan lebih untuk bersaing di dunia 

kerja. 117 

c. Evaluasi 

Pelaksanaan program MBKM menyumbangkan banyak manfaat bagi 

pihak mitra. Di antaranya mitra dapat memperoleh tenaga kerja yang diharapkan 

sesuai dengan kebutuhan. Mitra juga dapat menjalin kerja sama dengan pihak 

perguruan tinggi seperti dalam hal bertukar informasi tentang perkembangan 

pengetahuan dan teknologi. Kemitraan yang dilibatkan pada Kurikulum MBKM 

ini diharapkan dapat menjadi lompatan inovasi yang memberikan manfaat besar 

untuk perguruan tinggi, serta berdampak positif bagi semua pemangku 

kepentingan yang terlibat seperti mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. 118  

 

116 Oksari A., dkk., “Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus 

Merdeka (MBKM) Program Studi Biologi Universitas Nusa Bangsa”, Jurnal Studi Guru dan 

Pembelajaran5 No.1 (2022), h. 78.  

117 Kurniawan N., dkk., “Implementasi Prinsip-prinsip Merdeka Belajar Bagi Calon 

Konselor”, Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang 

(2020), h. 71. 

118 Kurniawan N., dkk., “Implementasi Prinsip-prinsip Merdeka Belajar Bagi Calon 

Konselor”, Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang 

(2020), h. 71. 
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Setiap program sudah semestinya dievaluasi agar mendapatkan hasil 

optimal. Guna mewujudkan kurikulum yang lebih baik, maka diperlukan evaluasi 

berkala dalam pelaksanaanya. Evaluasi tersebut pada dasarnya meliputi beberapa 

poin berikut. 119 

1) Mutu perencanaan dan persiapan.  

2) Mutu kompetensi peserta.  

3) Mutu pelaksanaan. 

4) Mutu proses pembimbingan internal dan ekternal.  

5) Mutu sarana dan pasarana untuk pelaksanaan. 

6) Mutu pelaporan dan presentasi hasil. 

7) Mutu penilaian. 

 Dalam lingkup perguruan tinggi, universitas dapat mengevaluasi kurikulum 

yang diterapkan. Hal tersebut meliputi poinpoin berikut. 

1) Perguruan tinggi menyusun kebijakan dan manual mutu untuk program 

Kampus Merdeka yang terintegrasi dengan penjaminan mutu perguruan 

tinggi.  

2) Dalam menyusun kebijakan dan manual mutu program Kampus Merdeka 

sebaiknya mengacu pada kebijakan dan manual mutu dari sistem 

penjaminan mutu yang telah berlaku di perguruan tinggi.  

3) Kebijakan dan manual mutu program Kampus Merdeka yang telah 

ditetapkan wajib didiseminasikan dan disosialisasikan, khususnya kepada 

dosen pembimbing, pembimbing industri, dan peserta magang. 

Implementasi kurikulum MBKM bertujuan untuk menjawab tantangan 

perkembangan teknologi dengan pendidikan sistem pembelajaran berbasis OBE 

(Outcame Based Education) sehingga lulusannya fokus terhadap capaian 

 

119 Kurniawan N., dkk., “Implementasi Prinsip-prinsip Merdeka Belajar Bagi Calon 

Konselor”, Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang 

(2020), h. 78. 
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pembelajaran yang selaras sesuai dengan disiplin ilmu. Tujuan yang baik tersebut 

harus diimbangi dengan tinjauan berkelanjutan. 120 Evaluasi pada dasarnya 

memiliki posisi penting dalam pengembangan kurikulum. Selain sebagai 

pengasawan kurikulum yang dijalankan, evaluasi−khususnya dalam ranah 

merdeka belajar−berfungsi sebagai media konfirmasi atas berhasil atau gagalnya 

kurikulum yang dibagun. Setiap kebijakan yang dibuat memerlukan evaluasi 

penting dalam mewujudkan komposisi terbaik dalam mencapai hal yang 

diinginkan. Kurikulum Merdeka Belajar juga tidak terlepas dari hal tersebut. 

Dalam perjalanannya, kurikulum tersebut dapat dikembangkan dengan merujuk 

pada hal mendasar seperti perencanaan, implementasi, serta evaluasi.  

Konsep dari merdeka belajar mungkin sejatinya belum menentukan 

sebuah arah dari tujuan pendidikan di negara kita. Namun, konsep dari merdeka 

belajar membawa arah untuk mampu berkontribusi dengan baik dalam menuntut 

peningkatan ekonomi bagi peserta didik sehingga dapat belajar secara 

bebas.Dalam kata lain, pendidikan di negara kita tidak menuntut untuk apa. 

Melainkan terbagi dalam beberapa bagian yang mengakibatkan masalah sosial di 

Indonesia belum dapat selesai dengan seutuhnya. Pendidikan dipersiapkan untuk 

mampu mengantisipasi berbagai macam masalah sosial yang tengah berada 

dalam masyarakat. 

  

 

 

 

 

 

120 Kurniawan N., dkk., “Implementasi Prinsip-prinsip Merdeka Belajar Bagi Calon 

Konselor”, Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang 

(2020), h. 71. 



 

88 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

 1. Jenis Penelitian    

   Penulis dalam peneltian ini melakukan olah data berdasarkan jenis 

penelitian kualitatif, penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang 

didasarkan pada upaya peneliti mencari makna, pemahaman, pengertian, dan 

verstehen tentang fenomena, kejadian, dan kehidupan manusia dalam latar 

(setting) yang diteliti secara kontekstual, dan menyeluruh.1Artinya bahwa 

penelitian kualitatif memberikan makna dengan mendeskripsikan hasil yang 

diperoleh di lapangan.  

   Peneliti dalam konteks ini, berdasar pada pemahaman kebermaknaan 

yang merupakan keterkaitan pengertian fenomena atau bagian tertentu dari 

keseluruhan yang bermakna (verstehen),2 baik tentang strategi pembelajaran 

Pendidikan agama islam , maupun tentang menanamkan sikap ketaatan beribadah 

peserta didik, memperkuat penelitian yang termasuk kualitatif. 

   Penelitian kualitatif yang mengungkap gambaran yang mendalam dan 

mendetail tentang suatu situasi atau objek yang terbatas mengenai satu peristiwa 

atau sekelompok orang untuk dihayati, dipahami, dan dimengerti proses objek itu 

beroperasi dan berfungsi dalam latar alami yang sebenarnya, disebut penelitian 

kasus atau studi kasus (case srudies).3 

 

1A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan 

(Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2017), h. 328. 

2Conny R. Semiawan, Catatan Kecil tentang Penelitian dan Pengembangan Ilmu 

Pengetahuan (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2007), h. 22. 

3A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan,     

h. 339. 
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  Penelitian yang mengungkap secara mendalam dan mendetail mengenai 

implementasi model Project Based Learning, maupun tentang pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti berorientasi kurikulum merdeka di 

SMP Negeri 2 Bumi Raya Morowali sebagai objek untuk dihayati, dipahami, dan 

dimengerti proses operasi dan berfungsinya dalam latar alami yang sebenarnya, 

memperjelas penelitian yang berjenis studi kasus. 

 2. Lokasi Penelitian 

   Penelitian yang telah direncanakan berlangsung selama 6 (enam) bulan 

di SMP Negeri 2 Bumi Raya Morowali sebagai lokasi penelitian yang terletak pada 

jalur trans Sulawesi, dipilih atas dasar feasibilitas (keterjangkauan), baik waktu 

maupun biaya untuk memperoleh data dari sumber yang jelas. 

   Selain itu, lokasi penelitian juga ditetapkan atas dasar identifikasi 

masalah dari hasil studi pendahuluan, antara lain masalah ketidaktepatan strategi 

dalam menanamkan sikap ketaatan beribadah bagi peserta didik 

B. Pendekatan Penelitian 

   Pendekatan (approaches) diartikan secara etimologi sebagai tindakan 

mendekati/permulaan.4 Berdasar pada pengertian itu, pendekatan sering 

dihubungkan dengan suatu objek, seperti pembelajaran, sehingga membentuk 

suatu definisi tentang pendekatan pembelajaran sebagai titik tolak atau sudut 

pandang seseorang terhadap proses pembelajaran.5 

   Pendekatan yang dihubungkan dengan penelitian, membentuk suatu 

konsep tentang pendekatan penilitian sebagai titik tolak atau sudut pandang 

peneliti terhadap proses penelitian. Titik tolak penelitian berkaitan dengan 

 

4John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta: PT Gramedia, 

t.th.), h. 35.  

5Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2008), h. 295.  
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metodologi, sedangkan sudut pandang menyangkut disiplin ilmu yang berkaitan 

dengan objek penelitian, sehingga digunakan pendekatan metodologi, dan 

pendekatan studi/keilmuan. 

 1. Pendekatan Metodologi 

   Pendekatan penelitian yang tepat sebagai titik tolak untuk memecahkan 

masalah praktis dalam bidang pendidikan adalah pendekatan naturalistik, yaitu 

pendekatan penelitian yang memerlukan pemahaman secara mendalam dan 

menyeluruh mengenai objek yang diteliti guna menghasilkan kesimpulan-

kesimpulan penelitian sebagai jawaban atas permasalahan dalam konteks waktu 

dan situasi tertentu.6 

  Pendekatan naturalistik tepat pada penelitian yang mengungkap makna 

secara mendalam tentang implementasi model Project Based Learningpada 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti berorientasi kurikulum 

merdeka di SMP Negeri 2 Bumi Raya Morowali sebagai objek penelitian untuk 

menghasilkan kesimpulan-kesimpulan penelitian sebagai jawaban atas rumusan 

masalah. 

 2. Pendekatan Studi/Keilmuan 

   Berdasar pada objek pendidikan adalah manusia, maka penelitian 

pendidikan pada dasarnya dapat didekati dari berbagai sudut pandang keilmuan 

yang berobjek manusia, tetapi pendekatan studi sebagai perspektif yang relevan 

secara kademik untuk membahas masalah pendidikan sebagai objek penelitian 

untuk Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang merupakan program studi 

(bidang kajian) peneliti adalah ilmu pendidikan dan psikologi.7  

 

6Nana Sudjana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan (Cet. I; Bndung: Sinar 

Baru, 1989), h. 6.  

7Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: 

Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 

2013), h. 16. 
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  Menurut Santrock, cabang ilmu yang secara khusus membahas masalah 

pengajaran dan pembelajaran adalah psikologi pendidikan.8 Sehubungan dengan 

pembelajaran implementasi model Project Based Learningpada pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti berorientasi kurikulum merdeka di 

SMP Negeri 2 Bumi Raya Morowali yang merupakan masalah pembelajaran, 

maka psikologi pendidikan yang tepat sebagai pendekatan studi/keilmuan untuk 

objek tersebut.  

C. Sumber Data 

   Penelitian menurut Sugiyono merupakan kegiatan ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.9 Data pada penelitian 

kualitatif diperoleh dari sumber data, baik sumber data primer maupun sumber 

data sekunder. 

   Penelitian kualitatif berangkat (starting point) dari kasus keberadaan 

individu atau kelompok dalam situasi sosoal (social situation) tertentu yang 

mencakup tiga unsur utama, yaitu pelaku (actors) sebagai pelaku atau aktor dari 

suatu kegiatan, tempat (place) di mana suatu kegiatan dilakukan, dan aktivitas 

(activities) yang merupakan aktivitas yang dilakukan aktor di suatu tempat 

dalam konteks yang sesungguhnya.10 

   Aktivitas belajar dengan implementasi model Project Based 

Learningpada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

berorientasi kurikulum merdeka di SMP Negeri 2 Bumi Raya Morowali sebagai 

 

8John W. Santrock, Educational Psychology; terj. Tri Wibowo, Psikologi Pendidikan 

(Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2017), h. 4. 

9Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan 

R & D) (Cet. I; Bndung: Alfabeta, 2017), h. 2.  

10A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan,     

h. 368. 
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tempat, dan terja di melalui pembelajaran sebagai situasi sosial, merupakan 

rangkauan sumber data, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder.  

 1. Sumber Data Primer 

 Penelitian sebagai kegiatan ilmiah untuk memperoleh data, berupa 

informasi dari sumber tertentu. Sumber data dalam peneltian menurut Arikunto 

adalah subjek dari mana data (informasi) diperoleh.11 Informasi diperoleh dari 

narasumber sebagai sumber informasi yang hidup, dan memiliki kriteria 

tertentu.12 Selain terlibat langsung dalam proses yang mengetahui masalah yang 

diteliti sehingga dapat memberikan informasi, juga memiliki kriteria tertentu 

sebagai sumber data primer. 

 Adapun kriteria yang dipersyaratkan sebagai sumber data menurut 

Sugiyono, yaitu: (a) memahami dan menghayati sesuatu melalui proses 

enkulturasi (pembudayaan), (b) sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan 

yang sedang diteliti, (c) ada waktu yang memadai untuk memberikan informasi, 

(d) tidak cenderung memberikan informasi yang dikemas sendiri, dan (e) 

tergolong cukup asing dengan peneliti agar lebih menggairahkan untuk dijadikan 

sebagai narasumber.13 

   Berdasarkan kriteria tersebut di atas, ditetapkan beberapa orang siswa 

terlibat langsung pada kegiatan implementasi model Project Based Learningpada 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti berorientasi kurikulum 

merdeka di SMP Negeri 2 Bumi Raya Morowali dan guru agama Islam yang 

 

11Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Cet. XV; Jakarta: 

Rineka Cipta, 2013), h. 172. 

12Hamid Darmadi, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. II; Bandung: CV Alfabeta, 2011), 

h. 71. 

13Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Cet. XIX; Bandung: 

Alfabeta, 2013), h. 293. 
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dipandang memiliki kualifikasi pendidikan yang cukup memadai untuk 

memahami dan menghayati masalah yang diteliti, serta bersedia meluangkan 

waktu yang cukup untuk memberikan informasi sebagai sumber data primer. 

  2. Sumber Data Sekunder 

 Terdapat beberapa sumber, antara lain kepala sekolah, wakil kepala 

sekolah, guru mata pelajaran lainnya yang mengetahui implementasi model 

Project Based Learningpada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti berorientasi kurikulum merdeka di SMP Negeri 2 Bumi Raya Morowali, 

dan bersedia meluangkan waktu yang cukup untuk memberikan informasi yang 

dibutuhkan, tetapi tidak terlibat secara penuh dalam berbagai aktivitas pada 

proses pembelajaran Pendidikan agama Islam dalam menanamkan sikap ketaatan 

beribadah peserta didik di SDN Bahoea Bungku Barat Kabupaten Morowali, 

sehingga ditetapkan sebagai sumber data sekunder. 

D. Metode Pengumpulan Data 

   Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data. Terdapat beberapa metode yang dapat 

digunakan dan disesuaikan dengan masalah penelitian, antara lain: angket, 

observasi, wawancara, tes, analisis dokumen.14 Berdasarkan jenis masalah dan 

data penelitian yang bersifat kualitatif, maka digunakan wawancara, observasi, 

dan studi dokumenter sebagai metode pengumpulan data. 

 1. Wawancara (Interview) 

   Wawancara (interview) digunakan sebagai metode pengumpulan data, 

didasarkan pada pendapat Sugiyono, bahwa wawancara digunakan bila 

peneliti ingin mengetahui laporan tentang diri (self-report) terutama 

 

14Sudaryono, Metodologi Penelitian (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017),  h. 

205. 
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pengetahuan, dan/atau keyakinan pribadi dari responden yang berjumlah 

sedikit atau kecil.15 Atas dasar itu, maka digunakan wawancara sebagai 

metode pengumpulan data untuk mengungkap informasi mengenai 

pengetahuan dan pengalaman informan tentang implementasi model Project 

Based Learningpada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

berorientasi kurikulum merdeka di SMP Negeri 2 Bumi Raya Morowali 

   Ridwan memandang wawancara (interview) sebagai suatu kejadian atau 

proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau 

orang yang diwawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung atau 

percakapan tatap muka (face to face) antara pewawancara dengan sumber 

informasi sehingga pewewawancara dapat bertanya langsung sesuai rancangan 

sebelumnya tentang sesuatu objek yang diteliti.16 

   Sebelum mengumpul data, peneliti merancang pertanyaan mengenai 

implementasi model Project Based Learningpada pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti berorientasi kurikulum merdeka di SMP 

Negeri 2 Bumi Raya Morowali agar proses wawancara dapat berlangsung 

secara efektif, efisien, dan terarah pada pokok masalah yang diteliti. 

 2. Oservasi (Observation) 

   Observasi (observation) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau 

cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan (melakukan) pengamatan 

(penginderaan) terhadap kegiatan yang sedang berlangsung, baik observasi secara 

partisipatif (participatory observation) dengan ikut serta dalam kegiatan yang 

sedang berlangsung, maupun observasi secara nonpartisipatif (nonparticipatory 

 

15Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D (Cet. 

XIX; Bandung: Alfabeta, 2011),  h. 157. 

16A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan,     

h. 372. 
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observation) dengan tidak ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung, 

tetapi mengamati dari luar kegiatan.17 

   Menurut Sugiyono, observasi (observation) sebagai teknik atau cara 

pengumpulan data, digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, 

proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang dimati dalam jumlah 

yang tidak terlalu besar.18  

   Penelitian mengenai implementasi model Project Based Learningpada 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti berorientasi kurikulum 

merdeka di SMP Negeri 2 Bumi Raya Morowali, berkenaan dengan perilaku 

manusia, baik secara perorangan maupun kelompok, dan berlangsung dalam 

proses kegiatan yang melibatkan orang dalam jumlah yang tidak terlalu besar, 

sehingga observasi dapat digunakan sebagai metode pengumpulan data. 

 3. Studi Dokumenter (Documentary Study) 

   Studi dokumenter (documentary study) merupakan suatu teknik 

pengumpulan data dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-

dokumen, baik dokumen tertulis, dan gambar, maupun elektronik yang dipilih 

sesuai dengan tujuan dan fokus masalah.19 

   Penelitian mengenai implementasi model Project Based Learningpada 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti berorientasi kurikulum merdeka 

di SMP Negeri 2 Bumi Raya Morowali, tidak terlepas dari proses dokumentasi 

(perekaman), terutama mengenai rangkaian kegiatan pada pembelajaran untuk 

dianalisis keterkaitannya dengan kegiatan pembelajaran Pendidikan agama Islam 

 

17Nana Saodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. VII; Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2011),  h. 220. 

18Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R & D (Cet. 

XIX; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 166. 

19Nana Saodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan,  h. 221-222. 
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dalam implementasi model Project Based Learningpada pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti berorientasi kurikulum merdeka, sehingga digunakan 

studi dokumenter sebagai metode untuk mengumpulkan data.    

E. Instrumen Penelitian 

   Instrumen kunci untuk penelitian kualitatif adalah peneliti, sebab 

keberhasilan pengumpulan data banyak ditentukan oleh peneliti yang menghayati 

situasi sosial yang dijadikan fokus penelitian. Peneliti dapat melakukan 

wawancara dengan subjek yang diteliti; mampu mengamati situasi sosial yang 

terjadi dalam konteks yang sesungguhnya; memotret (foto) fenomena, simbol, 

dan tanda yang terjadi; bahkan merekam dialog yang terjadi bila dimungkinkan.20  

   Peneliti sebagai instrumen (alat) pengumpulan data yang pokok atau 

instrumen kunci (key instrument), telah menggunakan pedoman wawancara 

untuk melakukan wawancara dengan subjek yang diteliti; pedoman atau lembar 

observasi untuk mengamati implementasi model Project Based Learningpada 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti berorientasi kurikulum 

merdeka di SMP Negeri 2 Bumi Raya Morowali sebagai situasi sosial yang 

terjadi dalam konteks yang sesungguhnya; dan kamera (handphone) untuk 

memotret (foto) fenomena, simbol, dan tanda yang terjadi; dan handphone 

pengganti mini voice recorder untuk merekam suara saat wawancara berlangsung. 

   Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan 

digunakan peneliti agar memudahkan baginya mengumpulkan data secara 

sistematis.21 Atas dasar itu, dipilih pedoman wawancara, pedoman observasi, dan 

 

20A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan,     

h. 372. 

21Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian. Edisi Revisi (Cet. XI; Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013), h. 101. 
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perangkat perekaman sebagai instrumen penelitian untuk mengumpulkan data. 

 1. Pedoman Wawancara (Interview Guide) 

   Berdasar pada pengetahuan peneliti yang jelas tentang jenis informasi 

yang akan diperoleh, maka digunakan wawancara terstruktur, sehingga 

diperlukan instrumen penelitian berbentuk pedoman wawancara.22 Pedoman 

wawancara disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan tertulis, dan dilengkapi 

dengan kolom jawaban informan. 

   Sukmadinata menjelaskan, bahwa sebelum melaksanakan wawancara, 

peneliti menyiapkan instrumen wawancara yang disebut pedoman wawancara 

(interview guide) yang berisi pertanyaan yang berisi berbagai hal berkenaan 

dengan fokus masalah yang dikaji dalam penelitian.23 

   Sehubungan dengan itu, maka peneliti menyusun sejumlah pertanyaan 

sebagai pedoman wawancara (interview guide), baik yang berkenaan dengan 

implementasi model Project Based Learningpada pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

dan Budi Pekerti berorientasi kurikulum merdeka di SMP Negeri 2 Bumi Raya 

Morowali. 

 2. Pedoman Oservasi (Observation Guide) 

   Pedoman observasi digunakan sebagai instrumen penelitian yang 

berkenaan dengan tingkah laku individu yang diamati dengan 

mempertimbangkan aspek penting yang menjadi fokus observasi.24 pembelajaran 

Pendidikan agama Islam dalam menanamkan sikap ketaatan beribadah peserta 

didik di SDN Bahoea Bungku Barat Kabupaten Morowali, sehingga digunakan 

pedoman observasi sebagai instrumen penelitian. 

 

22Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, h. 138. 

23Nana Saodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan,  h. 216. 

24A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan,     

h. 385. 



98 

 

 

 

   Sudaryono menyarankan agar peneliti atau pengamat sebaiknya 

menyiapkan pedoman observasi sebelum melakukan pengamatan. Pedoman 

observasi dalam penelitian kualitatif, hanya berupa garis-garis besar atau butir-

butir umum berkenaan dengan kegiatan yang akan diobservasi. Selain itu, 

pedoman observasi dapat pula disusun dalam bentuk skala berbentuk skala 

deskriptif, seperti sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan sangat kurang 

baik, dan peristiwa atau sesuatu yang dipandang penting, dicatat dengan singkat 

tanpa mengikuti aturan tertentu.25 

   Terkait dengan implementasi model Project Based Learningpada 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti berorientasi kurikulum 

merdeka di SMP Negeri 2 Bumi Raya Morowali sebagai kegiatan yang berproses, 

dipilih pedoman observasi sebagai instrumen penelitian yang berisi item-item 

pernyataan, dan dilengkapi dengan skala deskriptif yang merentang dari sangat 

sesuai sampai sangat tidak sesuai.  

 3. Perangkat Perekaman Dokomentasi 

   Perangkat perekaman sebagai intrumen penelitian, diperlukan untuk 

menelaah dokumen melalui studi dokumenter yang disajikan dalam bentuk hasil 

analisis dokumen.26 Studi dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan 

pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi.27 

   Agar dapat memperoleh data berkenaan dengan implementasi model 

Project Based Learningpada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

berorientasi kurikulum merdeka di SMP Negeri 2 Bumi Raya Morowali, digunakan 

perangkat dokumentasi (perekaman) berupa kamera, dan handphone sebagai 

pengganti tape recorder. Melalui perangkat perekaman, diperoleh data berbentuk 

 

25Sudaryono, Metodologi Penelitian,  h. 217. 

26Nana Saodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan,  h. 222. 

27Sudaryono, Metodologi Penelitian,  h. 219. 
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video, foto, dan gambar. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 Analisis jenis apa pun yang digunakan dalam penelitian kualitatif, 

senantiasa membutuhkan dan melibatkan kemampuan berpikir dan pola 

berpikir.28 Berpikir adalah memanipulasi atau mengelola dan mentransformasi 

informasi dalam memori.29 

 Peneliti kualitatif pada saat memasuki lapangan, melakukan observasi 

terhadap siatuasi sosial, berdialog, melakukan wawancara partisipan, dan 

mendengarkan informasi dari informan. Informasi atau data yang diperoleh di 

lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi itu, diolah dan 

ditransformasikan ke dalam memori yang disebut berpikir. 

 Proses berpikir dapat pula merupakan peristiwa mencampur, 

mencocokkan, menggabungkan, menukar, dan mengurutkan konsep-konsep, 

persepsi-persepsi, dan pengalaman sebelumnya. Hasil berpikir dapat berupa ide, 

gagasan, penemuan dan pemecahan masalah, serta keputusan yang selanjutnya 

dapat dikonkretisasi ke arah perwujudan, baik berupa tindakan untuk mencapai 

tujuan kehidupan praksis, maupun untuk mencapai tujuan keilmuan tertentu.30 

Proses berpikir diperlukan untuk mengolah dan menganalisis data, khususnya 

pada penelitian kualitatif 

 Pengolahan dan analisis data pada penelitian kualitatif, berlangsung 

sebelum berada di lapangan (kancah) penelitian, dan saat berada di lapangan 

 

28A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan,     

h. 411-412. 

29John W. Santrock, Educational Psychology (Dallas: McGraw-Hill, 2004). Terj. Tri 

Wibowo, Psikologi Pendidikan (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2007), h. 357. 

30Wowo Sunaryo Kuswana, Taksonomi Berpikir (Cet. I; Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2011), h. 3. 
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(kancah) penelitian. Pengolahan data sebelum berada di lapangan penelitian 

dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan (data sekunder) yang akan 

digunakan untuk menentukan fokus penelitian, meskipun fokus penelitian pada 

penelitian kualitatif masih bersifat sementara.31 

 Selain itu, pengolahan dan analisis data, juga dilakukan saat berada di 

lapangan. Muhadjir menjelaskan, bahwa proses pengelolahan dan analis data 

pada penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data, 

bukan secara parsial.32 Atas dasar itu, maka pengolahan data saat di lapangan, 

dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data di lapangan. 

 Teknik pengolahan dan analisis data di lapangan pada penelitian 

kualitatif pada umumnya menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri 

atas tiga langkah penting, yaitu: (a) reduksi data (data reduction) dengan cara 

merangkum data, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dan membuang hal-hal yang tidak diperlukan; (b) penyajian data (data 

display) dengan cara membuat uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori 

dan sejenisnya; serta (c) penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion 

drawing/ verification).33 Melalui tiga langkah analisis data tersebut, diperoleh 

kebaruan (novelty) untuk selanjutnya menarik kesimpulan sebagai jawaban atas 

rumusan masalah. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

 Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, bahwa pengumpulan data 

pada penelitian kualitatif berlangsung secara terus menerus melalui observasi, 

 

31Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, h. 245. 

32Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Cet. I; Yogyakarta: Rake Surasen, 

2000), h. 45. 

33Miles B. Matthew dan Huberman A, Micheil, Analisa Data Kualitatif (Jakarta: 

Universitas Indonesia Press, 1992), h.18. 
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wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data berkenaan dengan fokus 

penelitian sampai memperoleh kesimpulan yang kredibel karena telah teruji 

keabsahannya.  

 Suatu kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh 

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan tersebut merupakan 

kesimpulan yang kredibel.34 Atas dasar itu, maka dilakukan uji keabsahan data 

dengan menggunakan uji credibility (validitas internal) melalui perpanjangan 

pengamatan dan triangulasi. 

 1. Perpanjangan Pengamatan 

   Perpanjangan pengamatan atau memperpanjang waktu berada di 

lapangan diperlukan untuk melengkapi data pada setiap tahapan penelitian. Saat 

analisis data berlangsung, ditemukan data yang kurang lengkap, sehingga peneliti 

perlu memperpanjang waktu berada di lapangan. 

   Selagi data yang dikumpulkan belum meyakinkan atau belum dipercaya, 

maka peneliti menurut Yusuf perlu memperpanjang waktu tinggal di lapangan 

dan terus melanjutkan pengumpulan data sesuai dengan data yang dibutuhkan, 

sambil mengkaji ulang, menelisik, dan menganalisis data yang telah terkumpul.35 

Sambil menganalisis data yang telah terkumpul, peneliti memperpanjang waktu 

tinggal di lapangan untuk melengkapi data yang belum lengkap.  

   Selain itu, peneliti juga memperpanjang waktu tinggal di lapangan 

untuk memperoleh data yang lebih meyakinkan dari beberapa sumber data yang 

terpercaya (memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai) yang tidak sempat 

ditemui atau dihubungi disebabkan oleh waktu yang terbatas sebagai pegawai 

 

34Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, h. 249. 

35A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan,     

h. 394. 
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negeri atau karyawan yang bertugas di daerah lain sehingga cepat meninggalkan 

lokasi penelitian setelah melaksanakan tugas pokok. 

   Melalui perpanjangan pengamatan atau perperpanjangan waktu tinggal 

di lapangan, peneliti memperoleh data yang lengkap dan terpercaya (credible) 

sehingga kesimpulan yang dikemukakan sejak tahap awal juga kredibel karena 

didukung oleh bukti-bukti yang valid (terpercaya), dan konsisten (objektif). 

 2. Triangulasi 

   Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.36 

Triangulasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan 

temuan dan interpretasi data yang lebih akurat dan kredibel.37 Akurasi dan 

kredibilitas data yang diperoleh melalui teknik triangulasi mengantar pada 

interpretasi data yang menghasilkan temuan yang juga akurat dan kredibel, 

sehingga peneliti melakukan uji kredibilitas data dengan teknik triangulasi. 

   Triangilasi dalam pengujian kredibilitas, diartikan sebagai pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu, sehingga 

terdapat triangulasi triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan 

triangulasi waktu.38 Terkait dengan penelitian ini, dilakukan triangulasi sumber 

dan triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas (keabsahan) data. 

a. Triangulasi Sumber 

 Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.39 Penggunaan 

 

36Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kuantitatif, Kualitatif  dan R & 

D) (Cet, XVIII: Bandung: Alfabeta, 2013), h. 330.   

37A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, h. 

395. 

38Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, h. 273. 

39Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi 
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sumber yang banyak untuk triangulasi dapat dilakukan dengan cara mencari 

sumber yang lebih banyak dan berbeda untuk informasi yang sama.40  

   Sehubungan dengan itu, maka dilakukan triangulasi untuk menguji 

kredibilitas data dengan cara memperbanyak sumber data untuk memperoleh 

informasi yang sama, baik sumber data primer yang terlibat langsung dan penuh 

dalam pembelajaran yang memanfaatkan aplikasi Quizizz untuk untuk 

memotivasi belajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dan Budi Pekerti, 

maupun sumber data sekunder yang tidak terlibat sepenuhnya pada kegiatan 

tersebut, tetapi memiliki pengalaman dan pengetahuan yang memedai berkenaan 

dengan masalah yang diteliti. Melalui triangulasi sumber, diperoleh data yang 

kredibel sehingga menghasilkan kesimpulan yang juga kredibel. 

b. Triangulasi Teknik 

   Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.41 

Penggunaan metode (teknik) yang berbeda dapat diartikan bahwa data atau 

informasi yang sama diperoleh dari sumber yang sama pula, tetapi dengan teknik 

yang berbeda. 

   Penelitian ini, menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi 

sebagai metode pengumpulan data. Metode tersebut digunakan secara bervariasi 

pada sumber data yang sama untuk memperoleh data yang juga sama. Saat 

peneliti melakukan observasi, juga diselingi dengan wawancara dan dokumentasi 

sehingga memperoleh data yang kredibel untuk diinterpretasi (dianalisis) sebagai 

kesimpulan yang kredibel. 

 

 
dan R & D, h. 519. 

40A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan    

h. 395. 

41Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, h. 274. 
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BAB VI 

IMPLEMENTASI MODEL PROJECT BASED LEARNING PADA 

PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI  

PEKERTI BERORIENTASI KURIKULUM MERDEKA  

Pendidikan adalah kunci untuk membentuk generasi masa depan yang 

berkualitas dan berintegritas. Dalam konteks ini, implementasi Model Project 

Based Learning (PBL) pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti, yang berorientasi pada Kurikulum Merdeka, telah menjadi fokus utama 

penelitian kami di SMP Negeri 2 Bumi Raya, Morowali. PBL adalah pendekatan 

pembelajaran yang menekankan pada pembelajaran aktif, kolaboratif, dan 

aplikatif, yang dipercayai dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam 

membentuk karakter peserta didik, memahamkan tentang nilai-nilai agama, dan 

mengembangkan keterampilan sosial serta pribadi yang kuat. Penelitian ini 

menggali potensi PBL dalam konteks pembelajaran PAI dan Budi Pekerti, 

mengidentifikasi tantangan yang mungkin muncul selama implementasi, dan 

mengevaluasi dampaknya terhadap pemahaman siswa tentang agama Islam dan 

pengembangan budi pekerti. Hasil penelitian kami diharapkan dapat memberikan 

wawasan yang berharga bagi para pendidik, pengambil kebijakan, dan semua 

pihak yang peduli terhadap pendidikan yang holistik dan berkelanjutan di era 

Kurikulum Merdeka. 

A. Penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Berorientasi Kurikulum Merdeka di SMP Negeri 2 Bumi Raya Morowali 

Sebuah penyelenggaraan pembelajaran yang efektif dan berorientasi pada 

kurikulum Merdeka adalah hal yang sangat penting dalam menjaga kualitas 

pendidikan di Indonesia, khususnya dalam konteks Pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti. Dalam upaya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih 
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mendalam mengenai implementasi kurikulum Merdeka di SMP Negeri 2 Bumi 

Raya Morowali, sebuah penelitian telah dilakukan. Penelitian ini menggunakan 

metode wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai alat utama dalam 

menggali informasi yang relevan. 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti memiliki peran yang sangat 

penting dalam membentuk karakter dan moral peserta didik. Oleh karena itu, 

pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kurikulum Merdeka 

diimplementasikan dalam mata pelajaran ini di tingkat SMP adalah sangat 

diperlukan. Dengan menggabungkan hasil wawancara, observasi, dan analisis 

dokumen, penelitian ini berupaya untuk memberikan gambaran komprehensif 

tentang penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti berorientasi kurikulum Merdeka di SMP Negeri 2 Bumi Raya Morowali. 

1. Perencanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

berorientasi kurikulum merdeka 

Berikut ini hasil wawancara dengan seorang guru Pendidikan Agama 

Islam (PAI) dan seorang peserta didik mengenai perencanaan pembelajaran PAI 

dan Budi Pekerti yang berorientasi pada kurikulum Merdeka, 

Berdasarkan wawancara dengan Guru PAI, dalam hal ini Ibu Musfira, 

mengemukakan: 

Ketika merencanakan pembelajaran PAI dan Budi Pekerti, saya selalu 
berfokus pada prinsip-prinsip kurikulum Merdeka, yang menekankan 
pengembangan karakter dan keterampilan peserta didik. Saya memulai 
dengan menentukan tujuan pembelajaran yang mencakup aspek 
pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian, saya memilih materi ajar 
yang relevan dengan nilai-nilai Islam dan budi pekerti. Selain itu, saya 
berusaha untuk menjalin keterkaitan yang kuat antara materi pelajaran 
dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, seperti materi tentang Zuhud 
dan Tawakkal, dimana Zuhud adalah sikap lebih memprioritaskan serta 
mencintai akhirat dibandingkan urusan dunia. Tawakal adalah sikap 
berserah diri bersandar hanya kepada Allah SWT atas segala sesuatu yang 
di dapat maupun segala sesuatu yang telah diusahakan.1 

 

1Musfirah (39 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP Negeri 2 
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Pendekatan yang digunakan oleh Ibu Musfira dalam merencanakan 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti sangat sesuai 

dengan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka. Diantaranya: 

Fokus pada pengembangan karakter dan keterampilan, Ibu Musfira 

memahami bahwa PAI dan Budi Pekerti bukan hanya tentang pengetahuan 

teoritis, tetapi juga tentang membentuk karakter dan keterampilan peserta didik. 

Ini sejalan dengan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka yang menekankan 

pembelajaran karakter. 

Menentukan tujuan pembelajaran yang komprehensif, Ibu Musfira 

memulai dengan menetapkan tujuan pembelajaran yang mencakup aspek 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ini adalah langkah penting karena 

membantu peserta didik tidak hanya memahami konsep, tetapi juga menerapkan 

dan menjalankan nilai-nilai yang diajarkan. 

Pemilihan materi ajar yang relevan, Ibu Musfira memilih materi ajar yang 

relevan dengan nilai-nilai Islam dan budi pekerti. Dalam contohnya, materi 

tentang Zuhud dan Tawakkal adalah pilihan yang baik karena mereka 

mengajarkan peserta didik tentang pentingnya fokus pada nilai-nilai spiritual dan 

kepercayaan pada Allah dalam kehidupan sehari-hari. 

Membentuk keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Salah satu aspek 

yang penting dalam pembelajaran adalah membuat keterkaitan yang kuat antara 

materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Ibu Musfira 

melakukannya dengan mengambil contoh-contoh dari materi Zuhud dan 

Tawakkal yang relevan dengan situasi yang mungkin dihadapi peserta didik 

dalam kehidupan mereka. 

 
Bumi Raya Morowali, Wawancara, Morowali, 20 Juni 2023. 
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Dengan demikian, pendekatan Ibu Musfira dalam merencanakan 

pembelajaran PAI dan Budi Pekerti sangat sesuai dengan visi pembelajaran yang 

berpusat pada pengembangan karakter, keterampilan, dan nilai-nilai yang relevan 

dengan kehidupan peserta didik. Ini adalah contoh yang bagus tentang bagaimana 

pendidik dapat mengimplementasikan kurikulum Merdeka dengan efektif. 

Selain itu, dari peserta didik juga memperkuat hal tersebut, dalam hal ini, 

Linda Susanti siswa kelas VIII SMP, mengemukakan: 

Pengalaman belajar PAI dan Budi Pekerti di kelas sangat positif. Guru 
kami selalu menjelaskan materi dengan jelas dan membawa nilai-nilai 
Islam ke dalam konteks kehidupan sehari-hari kami. Kami juga diberi 
kesempatan untuk berdiskusi dan berbagi pandangan kami tentang moral 
dan etika, yang membuat pembelajaran lebih interaktif dan bermakna.2 

Lebih lanjut, peneliti menyankan tentang tujuan pembelajaran yang 

tetapkan dalam rencana pembelajaran PAI dan Budi Pekerti, Ibu Musfirah 

menambahkan: 

Tujuan pembelajaran saya adalah mengembangkan pemahaman yang 
mendalam tentang ajaran Islam dan nilai-nilai budi pekerti yang baik. 
Selain itu, saya ingin peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai tersebut 
dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam berinteraksi dengan sesama, 
menjalankan kewajiban agama, dan mengambil keputusan moral yang 
tepat.3 

Dari wawancara di atas dapat dipahami, bahwa tujuan pembelajaran yang 

ditetapkan mencerminkan pendidikan karakter dan moral peserta didik. Peserta 

didik tidak hanya belajar tentang nilai-nilai dan ajaran agama, tetapi juga diajak 

untuk menginternalisasi dan mengaplikasikannya dalam tindakan sehari-hari. 

Tujuan ini mempromosikan pembentukan individu yang bertanggung jawab, 

bermoral, dan berperilaku baik dalam masyarakat. 

 

2Linda Susanti (13 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP Negeri 

2 Bumi Raya Morowali, Wawancara, Morowali, 20 Juni 2023. 

33 Musfirah (39 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP Negeri 2 

Bumi Raya Morowali, Wawancara, Morowali, 20 Juni 2023. 
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Sejalan dengan apa yang disampaikan Guru PAI, Linda Susanti, selaku 

peserta didik, menyatakan:  

Guru kami mengajarkan bagaimana menerapkan nilai-nilai agama ini dalam 
hidup kami. Kami diajarkan untuk menjadi lebih baik sebagai individu, 
lebih peduli terhadap sesama, dan memiliki kesadaran moral yang kuat.4 

Lebih lanjut, peneliti juga menyakan terkait mengintegrasikan nilai-nilai 

Islam dan budi pekerti dalam materi pembelajaran yang direncanakan, Ibu 

Musfira, mengatakan: 

Saya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan budi pekerti dalam materi 
pembelajaran dengan mengaitkannya dengan ayat-ayat Al-Quran, hadis, 
dan kisah-kisah islami yang relevan. Saya juga sering menghadirkan 
contoh-contoh kehidupan nyata dan studi kasus yang memperlihatkan 
penerapan nilai-nilai tersebut. Hal ini membantu peserta didik memahami 
betapa pentingnya nilai-nilai ini dalam kehidupan mereka.5 

Dari apa yang dijelaskan oleh Ibu Musfira memastikan bahwa peserta 

didik tidak hanya memahami nilai-nilai Islam dan budi pekerti, tetapi juga 

mampu menginternalisasi dan menerapkannya dalam tindakan nyata. Pendekatan 

ini memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan pemahaman yang lebih 

mendalam tentang betapa relevannya nilai-nilai ini dalam membimbing 

kehidupan mereka menuju moralitas yang lebih baik dan etika yang kuat. 

Salanjutnya, terkait dengan pemilihan metode pembelajaran yang sesuai 

dengan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka dalam konteks pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, Ibu Musfira, mengemukakan: 

Saya menggunakan beragam metode pembelajaran yang aktif dan 
partisipatif. Selain ceramah, saya juga mendorong diskusi kelompok, 
proyek berbasis nilai, dan role play untuk memfasilitasi pemahaman yang 
mendalam dan penerapan nilai-nilai Islam dan budi pekerti dalam situasi 
dunia nyata. Saya percaya bahwa metode ini mendukung prinsip-prinsip 
kurikulum Merdeka dengan memberikan peserta didik kesempatan untuk 
aktif belajar dan berperan dalam pembelajaran mereka. 

 

4Linda Susanti (13 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP Negeri 

2 Bumi Raya Morowali, Wawancara, Morowali, 20 Juni 2023. 

5Musfirah (39 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP Negeri 2 

Bumi Raya Morowali, Wawancara, Morowali, 20 Juni 2023. 
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Senada dangan peserta didik, Linda Susanti, memberikan penguatan 

banhwa: 

Ya, saya merasa itu diintegrasikan dengan baik. Materi yang diajarkan 
selalu terkait dengan nilai-nilai Islam dan budi pekerti, dan guru kami 
selalu memberikan contoh-contoh praktis tentang bagaimana 
menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.6 

Sebagaimana yang telah dipaprkan di atas, bahwa pembelajaran yang 

digunakan oleh Ibu Musfira dalam konteks pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti mengintegrasikan berbagai metode pembelajaran yang 

aktif dan relevan, Ibu Musfira menciptakan lingkungan pembelajaran yang 

berpusat pada peserta didik. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip kurikulum 

Merdeka yang menekankan bahwa peserta didik harus aktif dalam pembelajaran 

mereka. Melalui metode ini, peserta didik dapat mengembangkan pemahaman 

yang mendalam dan menerapkan nilai-nilai Islam dan budi pekerti dalam 

kehidupan sehari-hari mereka, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan. 

Dengan demikian dari beberapa hasil wawancara yang telah diuraikan di 

atas, terlihat bahwa guru PAI dan peserta didik sama-sama merasa bahwa 

perencanaan pembelajaran PAI dan Budi Pekerti yang berorientasi pada 

kurikulum Merdeka efektif dalam mengembangkan pemahaman, keterampilan, 

dan sikap yang positif terkait dengan nilai-nilai Islam dan budi pekerti. Integrasi 

nilai-nilai ini dalam pembelajaran aktif dan interaktif tampaknya memberikan 

dampak yang signifikan dalam pengembangan karakter peserta didik. 

2. Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

berorientasi kurikulum merdeka 

 

6Linda Susanti (13 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP Negeri 

2 Bumi Raya Morowali, Wawancara, Morowali, 20 Juni 2023. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) 

dan peserta didik di SMP Negeri 2 Bumi Raya Morowali, mengenai pelaksanaan 

pembelajaran PAI dan Budi Pekerti yang berorientasi pada kurikulum Merdeka: 

Dalam hal ini peneliti, lebih awal menanyakan persiapan untuk mengajar 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Guru PAI, Ibu Musfirah, 

mengemukakan: 

Persiapan untuk mengajar PAI dan Budi Pekerti dimulai dengan 
pemahaman yang mendalam tentang materi yang akan diajarkan. Saya 
melakukan riset berkala, memperbaharui pengetahuan saya tentang ajaran 
Islam dan nilai-nilai budi pekerti. Selain itu, saya merencanakan pelajaran 
dengan cermat, memilih metode pembelajaran yang sesuai, dan 
menciptakan materi yang menarik serta relevan dengan kehidupan sehari-
hari peserta didik.7 

Pendekatan persiapan yang diungkapkan oleh Ibu Musfirah, Pendidikan 

Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti, sangat mencerminkan komitmen untuk 

memberikan pengajaran yang berkualitas dalam mata pelajaran tersebut. 

Diantaranya: Pertama, pemahaman mendalam tentang materi, memiliki 

pemahaman yang mendalam tentang materi yang akan diajarkan. Ini mencakup 

pemahaman tentang ajaran Islam, termasuk keyakinan, ibadah, sejarah 

perkembangan Islam, serta pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai budi pekerti 

yang baik. Guru yang kompeten harus selalu terus memperbaharui 

pengetahuannya agar tetap relevan dan akurat. 

Kedua, riset berkala, Ibu Musfirah menyebutkan bahwa ia melakukan 

riset berkala. Ini menunjukkan komitmennya untuk terus memperbarui 

pengetahuannya dan tetap up-to-date dengan perkembangan dalam Islam dan 

nilai-nilai budi pekerti. Dalam dunia yang terus berubah, penting bagi guru untuk 

selalu memastikan bahwa mereka memberikan informasi yang akurat dan relevan 

kepada peserta didik. 

 

7Musfirah (39 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP Negeri 2 

Bumi Raya Morowali, Wawancara, Morowali, 20 Juni 2023. 
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Ketiga, perencanaan yang cermat, Ibu Musfirah menjelaskan bahwa ia 

merencanakan pelajaran dengan cermat. Ini mencakup penentuan tujuan 

pembelajaran yang jelas, pemilihan metode pembelajaran yang sesuai, dan 

perencanaan materi ajar yang menarik. Perencanaan yang baik adalah kunci 

untuk memberikan pembelajaran yang efektif. 

Keempat, materi yang menarik dan relevan, materi pembelajaran yang 

disiapkan harus menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. 

Hal ini membantu peserta didik untuk terlibat secara lebih aktif dalam 

pembelajaran dan melihat keterkaitan langsung antara materi pelajaran dengan 

kehidupan mereka. 

Dengan menggabungkan pemahaman yang mendalam, riset berkala, 

perencanaan yang cermat, dan materi yang menarik, Ibu Musfirah menciptakan 

dasar yang kuat untuk pengajaran yang efektif dalam Pendidikan Agama Islam 

dan Budi Pekerti. Pendekatan ini memungkinkan peserta didiknya untuk 

memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Islam dan budi pekerti 

yang baik, serta mendorong mereka untuk mengintegrasikan nilai-nilai tersebut 

dalam kehidupan sehari-hari mereka. 

Terkait dengan hal di atas, peserta didik Linda Susanti memberikan 

komentar suasana pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti: 

Suasana pembelajaran di kelas PAI dan Budi Pekerti sangat positif. Guru 
kami selalu mendengarkan kami, dan kami merasa bebas untuk berbicara 
dan bertanya. Kami merasa dihargai, dan itu membuat pembelajaran lebih 
menyenangkan.8 

Komentar Linda Susanti tentang suasana pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti yang sangat positif adalah indikasi dari 

 

8Linda Susanti (13 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP Negeri 

2 Bumi Raya Morowali, Wawancara, Morowali, 20 Juni 2023. 
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lingkungan belajar yang sehat dan mendukung yang telah diciptakan oleh guru, 

dalam hal ini, Ibu Musfirah.  

Beberapa aspek yang mencerminkan suasana pembelajaran yang positif, 

sebagaimana yang terjadi pada SMP Negeri 2 Bungku Morowali adalah sebagai 

berikut: 

a. Keberpihakan guru terhadap siswa: Guru PAI, Ibu Musfirah, mendengarkan 

siswa dengan penuh perhatian. Hal ini menunjukkan bahwa guru peduli 

terhadap pandangan, pertanyaan, dan kebutuhan siswa. Keberpihakan guru 

menciptakan rasa aman dan kenyamanan di kelas. 

b. Keterbukaan untuk berbicara dan bertanya: Peserta didik merasa bebas untuk 

berbicara dan bertanya. Ini menciptakan interaksi yang aktif antara guru dan 

siswa serta antara sesama siswa. Keterbukaan ini sangat penting untuk 

memfasilitasi diskusi yang bermanfaat dan pemahaman yang lebih baik. 

c. Rasa dihargai: Linda merasa dihargai sebagai individu. Guru yang 

mendengarkan, memberikan umpan balik positif, dan memperlakukan siswa 

dengan hormat memberikan pesan bahwa pandangan dan kontribusi mereka 

dihargai. 

d. Pembelajaran yang menyenangkan: Suasana yang positif dan keterlibatan aktif 

siswa membuat pembelajaran menjadi pengalaman yang menyenangkan. 

Ketika siswa merasa nyaman dan bahagia dalam kelas, mereka lebih 

cenderung terlibat dengan materi pembelajaran. 

e. Dukungan dalam pengembangan karakter: Pembelajaran PAI dan Budi Pekerti 

juga mencakup pengembangan karakter dan moral. Suasana yang positif 

membantu peserta didik meresapi nilai-nilai ini dengan lebih baik. 

f. Motivasi untuk belajar: Lingkungan belajar yang positif cenderung 

meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Ketika siswa merasa dihargai dan 
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terlibat, mereka lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif dan belajar lebih 

mendalam. 

Ini semua adalah faktor-faktor penting dalam menciptakan pengalaman 

pembelajaran yang bermakna dan efektif. Suasana kelas yang positif dapat 

meningkatkan pemahaman, retensi informasi, dan penerapan nilai-nilai yang 

diajarkan, yang semuanya adalah tujuan utama dalam Pendidikan Agama Islam 

dan Budi Pekerti. 

Selanjutnya, peneliti menyakan terkait bagaimana Guru PAI 

mengkomunikasikan konsep dan nilai-nilai Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti kepada siswa, Ibu Musfira mengemukakan: 

Saya mencoba untuk membuat konsep dan nilai-nilai menjadi lebih mudah 
dipahami dengan menggunakan contoh-contoh konkret dan kisah-kisah 
yang relevan. Saya juga mendorong diskusi kelas, pertanyaan, dan refleksi, 
yang membuka pintu untuk peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam 
proses pembelajaran.9 

Dari wawancara di atas dapat dipahami bahwa Ibu Musfirah menciptakan 

lingkungan pembelajaran yang interaktif dan berpusat pada siswa. Ini membantu 

siswa untuk tidak hanya memahami konsep dan nilai-nilai, tetapi juga untuk 

mengaitkannya dengan kehidupan mereka sendiri. Selain itu, pendekatan ini 

merangsang pemikiran kritis dan membantu siswa untuk mengembangkan 

pemahaman yang lebih mendalam tentang materi PAI dan Budi Pekerti. 

Dari apa yang di ungkapkan oleh Guru PAI, peserta didik juga 

memberikan ungkapan yang senada, yakni: 

Guru kami menggunakan contoh-contoh yang mudah dipahami dan cerita-
cerita yang menarik. Mereka juga sering mengaitkan konsep-konsep ini 
dengan situasi nyata, sehingga lebih mudah bagi kami untuk 
memahaminya. 

Lebih lanjut, Guru PAI menambahkan terkait bagaimana melibatkan 

siswa dalam proses pembelajaran dan memastikan partisipasi aktif peserta didik: 

 

9Musfirah (39 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP Negeri 2 

Bumi Raya Morowali, Wawancara, Morowali, 20 Juni 2023. 
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Saya selalu mendorong partisipasi aktif siswa dengan mendengarkan 
pandangan mereka, memberikan kesempatan untuk berdiskusi, dan 
memberikan tugas-tugas yang melibatkan pemikiran kritis dan pemecahan 
masalah. Saya berusaha menciptakan lingkungan yang inklusif di kelas di 
mana semua siswa merasa nyaman untuk berbicara dan berbagi pemikiran 
mereka.10 

Ibu Musfirah, dalam melibatkan siswa dalam proses pembelajaran dan 

memastikan partisipasi aktif siswa sangat baik dan mencerminkan komitmen 

terhadap pendidikan yang inklusif dan interaktif, dengan melibatkan siswa secara 

aktif dalam pembelajaran adalah penting karena ini tidak hanya meningkatkan 

pemahaman mereka, tetapi juga memberi mereka rasa kepemilikan atas 

pembelajaran mereka sendiri. Dengan mendengarkan pandangan mereka, 

mendorong diskusi, memberikan tugas yang menantang, dan menciptakan 

lingkungan yang inklusif, guru dapat menciptakan pengalaman pembelajaran 

yang lebih bermakna dan relevan bagi semua siswa. 

Linda Susanti, selaku peserta didik menambahkan: 

Ya, kami merasa sangat terlibat. Guru kami mendorong kami untuk 
berbicara dalam diskusi, dan mereka memberi kami tanggung jawab untuk 
melakukan proyek-proyek yang melibatkan nilai-nilai yang kami pelajari. 
Itu membuat kami merasa memiliki peran penting dalam pembelajaran 
kami.11 

Lebih lanjut, terkait dengan pelaksanaan pembelajaran PAI dan Budi 

Pekerti Guru PAI menggunakan menggunakan teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Musfirah: 

Saya mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran dengan menggunakan 
presentasi multimedia, video, sumber daya online, dan platform 
pembelajaran digital. Hal ini membantu memperkaya pengalaman 
pembelajaran siswa dan memudahkan akses mereka terhadap informasi 
terkini tentang agama dan nilai-nilai budi pekerti.12 

 

10Musfirah (39 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP Negeri 2 

Bumi Raya Morowali, Wawancara, Morowali, 20 Juni 2023. 

11Linda Susanti (13 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP 

Negeri 2 Bumi Raya Morowali, Wawancara, Morowali, 20 Juni 2023. 

12Musfirah (39 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP Negeri 2 

Bumi Raya Morowali, Wawancara, Morowali, 20 Juni 2023. 
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Sebagaimana wancara di atas, pendekatan yang digunakan oleh Ibu 

Musfirah untuk mengintegrasikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti adalah 

langkah yang bijaksana dan sesuai dengan perkembangan zaman. Penggunaan 

TIK dalam pembelajaran PAI dan Budi Pekerti memungkinkan pengajaran yang 

lebih dinamis dan relevan dengan dunia digital yang terus berubah. Hal ini juga 

dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan teknologi yang 

penting dalam era informasi. Namun, penting untuk menjaga keseimbangan dan 

memastikan bahwa TIK digunakan dengan bijaksana sesuai dengan kebutuhan 

dan tujuan pembelajaran. 

Lebih jelasnya, Linda Susanti memberikan gambaran terkait guru PAI 

dalam menggunakan teknologi dalam pelajaran: 

Guru kami menggunakan presentasi Power Point dan video untuk 
menjelaskan konsep-konsep tertentu. Kami juga memiliki akses ke sumber 
daya online untuk membaca lebih lanjut tentang topik-topik tertentu. Ini 
membuat pembelajaran lebih menarik.13 

Peneliti lebih lanjut menanyakan bagaimana menciptakan suasana 

pembelajaran yang kondusif dan mendukung perkembangan siswa dalam hal 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Saya berusaha menciptakan suasana kelas yang aman, terbuka, dan penuh 
penghargaan. Saya mendukung perkembangan siswa dengan memberikan 
umpan balik positif, mendengarkan kekhawatiran mereka, dan memberikan 
dorongan untuk berkembang dalam nilai-nilai agama dan budi pekerti. 
Selain itu, saya juga mendukung pengembangan keterampilan sosial dan 
emosional mereka.14 

Demikian, Linda Susanti sebagai peserta didik memberikan keterangan: 

Guru kami sangat mendukung. Mereka tidak hanya mengajar kami tentang 
nilai-nilai agama dan budi pekerti, tetapi juga membantu kami 
mengembangkan keterampilan sosial dan emosional kami. Mereka memberi 

 

13Linda Susanti (13 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP 

Negeri 2 Bumi Raya Morowali, Wawancara, Morowali, 20 Juni 2023. 

14Musfirah (39 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP Negeri 2 

Bumi Raya Morowali, Wawancara, Morowali, 20 Juni 2023. 
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kami umpan balik yang konstruktif dan selalu siap mendengarkan jika kami 
memiliki masalah atau pertanyaan.15 

Dari wawancara ini, terlihat bahwa guru PAI berhasil menciptakan 

lingkungan pembelajaran yang positif, inklus. Hal  ini memiliki dampak positif 

terhadap pembelajaran dan perkembangan siswa. Siswa merasa lebih termotivasi, 

lebih percaya diri dalam berbicara, dan lebih mampu untuk mengembangkan 

pemahaman mendalam tentang konsep dan nilai-nilai yang diajarkan. Hal ini 

menciptakan dasar yang kuat untuk pertumbuhan intelektual dan karakter yang 

positif. 

3. Penilaian pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

berorientasi kurikulum merdeka 

Berikut adalah hasil wawancara dengan Guru PAI, Ibu Musfirah, dan 

peserta didik terkait penilaian pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan 

Budi Pekerti: 

a. Mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran 

Terkait dengan evaluasi pencapaian tujuan pembelajaran Guru PAI dan 

Budi Pekerti, memberikan penjelasan, bahwa: 

Saya mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran PAI dan Budi Pekerti 
dengan berbagai cara. Ini termasuk pengamatan kinerja siswa, ujian 
tertulis, proyek, dan diskusi kelas. Saya juga melihat bagaimana siswa 
menerapkan nilai-nilai yang telah diajarkan dalam kehidupan sehari-hari 
mereka.16 

Pendekatan yang digunakan oleh Guru PAI dalam mengevaluasi 

pencapaian tujuan pembelajaran PAI dan Budi Pekerti sangat komprehensif dan 

mencakup berbagai cara untuk mengukur pemahaman dan penerapan siswa 

terhadap materi pelajaran. Demikain tersebut dapat dideskripsikan bahwa, guru 

 

15Linda Susanti (13 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP 

Negeri 2 Bumi Raya Morowali, Wawancara, Morowali, 20 Juni 2023. 

16Musfirah (39 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP Negeri 2 

Bumi Raya Morowali, Wawancara, Morowali, 20 Juni 2023. 
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PAI melakukan; Pertama, pengamatan kinerja siswa: Guru PAI mengamati 

kinerja siswa selama pembelajaran. Ini mencakup bagaimana siswa berpartisipasi 

dalam diskusi kelas, bagaimana mereka menjawab pertanyaan, dan bagaimana 

mereka berinteraksi dengan sesama siswa. Pengamatan ini membantu guru untuk 

mendapatkan pemahaman langsung tentang sejauh mana siswa telah 

menginternalisasi nilai-nilai dan konsep-konsep yang telah diajarkan. 

Kedua, ujian tertulis: Penggunaan ujian tertulis adalah cara yang umum 

untuk mengukur pengetahuan siswa tentang materi PAI dan Budi Pekerti. Ini 

mencakup pertanyaan-pertanyaan pilihan ganda, esai, atau tugas tertulis lainnya. 

Ujian tertulis memberikan gambaran tentang sejauh mana siswa memahami 

konsep dan informasi yang telah diajarkan. 

Ketiga, proyek: Memberikan proyek kepada siswa adalah cara untuk 

mengukur keterampilan mereka dalam menerapkan nilai-nilai yang telah 

diajarkan dalam situasi dunia nyata. Proyek-proyek ini dapat mencakup 

pembuatan presentasi, penulisan esai, atau proyek berbasis masyarakat yang 

mendorong siswa untuk menggunakan nilai-nilai dalam tindakan konkret. 

Keempat, diskusi kelas: Diskusi kelas adalah cara untuk mengukur 

pemahaman siswa dan kemampuan mereka untuk berpikir kritis. Melalui diskusi, 

guru dapat menilai sejauh mana siswa dapat mengartikulasikan pandangan 

mereka, mendukung argumen mereka dengan bukti, dan merespons dengan 

bijaksana terhadap sudut pandang orang lain. 

Keliman, penerapan dalam kehidupan sehari-hari: Melihat bagaimana 

siswa menerapkan nilai-nilai yang telah diajarkan dalam kehidupan sehari-hari 

mereka adalah cara yang sangat nyata untuk mengevaluasi efektivitas 

pembelajaran. Ini mencakup bagaimana siswa berinteraksi dengan sesama, 

menjalankan kewajiban agama, dan mengambil keputusan moral yang tepat. 
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Pendekatan ini mencakup berbagai jenis penilaian yang melibatkan 

berbagai aspek pembelajaran, seperti pengetahuan, keterampilan, sikap, dan 

penerapan nilai-nilai dalam kehidupan praktis. Dengan menggunakan berbagai 

instrumen penilaian, guru dapat mendapatkan gambaran yang lebih lengkap 

tentang kemajuan siswa dan sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. 

b. Instrumen penilaian 

Adapun terkait dengan instrumen penilaian, Guru PAI menegmukakan, 

bahwa: 

Saya menggunakan beragam instrumen penilaian. Untuk mengukur 
pengetahuan, saya menggunakan ujian tertulis. Untuk mengukur sikap dan 
keterampilan, saya menggunakan proyek, presentasi, dan observasi kinerja 
siswa dalam diskusi atau peran tertentu.17 

Linda Susanti, selaku peserta didik memberikan ungkapan yang sama, 

bahwa: 

Penilaian dalam kelas PAI dan Budi Pekerti dilakukan melalui berbagai 
cara, seperti tugas tertulis, presentasi, dan partisipasi dalam diskusi. Kami 
juga sering diberi proyek-proyek yang memungkinkan kami menerapkan 
nilai-nilai yang telah diajarkan dalam kehidupan sehari-hari.18 

 Pendekatan yang digunakan oleh Guru PAI dalam penggunaan beragam 

instrumen penilaian sangat sesuai dengan sifat multidimensional dari 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti. Pendekatan ini 

mencakup penilaian berbagai aspek pembelajaran, termasuk pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap. Ini memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang 

pencapaian siswa dalam mata pelajaran ini, bukan hanya terbatas pada 

pemahaman konseptual, tetapi juga kemampuan mereka untuk menerapkan nilai-

nilai ini dalam kehidupan sehari-hari. Ini membantu guru untuk mendapatkan 

pemahaman yang lebih komprehensif tentang kemajuan siswa dan membantu 

 

17Musfirah (39 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP Negeri 2 

Bumi Raya Morowali, Wawancara, Morowali, 20 Juni 2023. 

18Linda Susanti (13 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP 

Negeri 2 Bumi Raya Morowali, Wawancara, Morowali, 20 Juni 2023. 
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siswa untuk mengembangkan keterampilan yang lebih luas dalam PAI dan Budi 

Pekerti. 

c. Objektivitas, transparansi, dan keadilan 

Menurut penuturan Ibu Musfira selaku, Guru PAI dan Budi Pekerti, 

terkait dengan penilaian pembelajaran yang objektif, transparant dan adil, yakni: 

Untuk memastikan objektivitas, transparansi, dan keadilan, saya berpegang 
pada rubrik penilaian yang jelas dan kriteria penilaian yang telah dijelaskan 
kepada siswa sebelumnya. Saya juga berusaha untuk mengurangi bias 
subjektif dalam penilaian dengan melibatkan lebih dari satu guru dalam 
penilaian proyek besar atau ujian penting.19 

Ibu Musfira dalam memastikan objektivitas, transparansi, dan keadilan 

dalam penilaian pembelajaran sangat penting untuk menciptakan lingkungan 

penilaian yang adil dan terpercaya. Hal ini memberikan kepercayaan kepada 

siswa bahwa mereka dinilai dengan adil berdasarkan kriteria yang jelas, dan hasil 

penilaian dapat digunakan untuk membantu mereka dalam pengembangan dan 

pemahaman mereka tentang mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. 

Demikian di atas dapat di deskrisikan bahwa; 

1) Rubrik Penilaian yang Jelas: Penggunaan rubrik penilaian yang jelas adalah 

kunci untuk objektivitas dalam penilaian. Rubrik ini harus merinci kriteria 

penilaian dan tingkat pencapaian yang diharapkan. Dengan demikian, baik 

guru maupun siswa memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang 

dinilai dan bagaimana penilaian akan dilakukan. 

2) Kriteria Penilaian yang Dijelaskan kepada Siswa: Penting untuk 

menjelaskan kriteria penilaian kepada siswa sebelumnya. Hal ini membantu 

siswa memahami apa yang diharapkan dari mereka dalam tugas atau proyek 

tertentu. Dengan pemahaman yang jelas tentang kriteria penilaian, siswa 

dapat fokus pada pengembangan kualitas yang sesuai. 

 

19Musfirah (39 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP Negeri 2 

Bumi Raya Morowali, Wawancara, Morowali, 20 Juni 2023. 
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3) Mengurangi Bias Subjektif: Melibatkan lebih dari satu guru dalam 

penilaian proyek besar atau ujian penting adalah langkah cerdas untuk 

mengurangi bias subjektif. Dalam beberapa kasus, penilaian subjektif dapat 

mempengaruhi hasil penilaian. Dengan melibatkan lebih dari satu guru, 

pendekatan ini memungkinkan untuk evaluasi yang lebih berimbang dan 

objektif. 

4) Transparansi dalam Penilaian: Guru harus menjelaskan secara transparan 

bagaimana penilaian akan dilakukan dan bagaimana nilai akan diberikan 

kepada siswa. Ini termasuk memahami bobot yang diberikan pada berbagai 

aspek penilaian, seperti pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Transparansi 

membantu siswa untuk memahami bagaimana mereka dinilai dan untuk 

mengukur kemajuan mereka secara lebih efektif. 

5) Keadilan dalam Perlakuan: Penting untuk memperlakukan semua siswa 

dengan adil dalam proses penilaian. Ini berarti bahwa semua siswa harus 

diberikan kesempatan yang sama untuk menunjukkan pemahaman dan 

kemampuan mereka. Guru harus berusaha untuk menghindari diskriminasi 

atau perlakuan yang tidak adil terhadap siswa. 

d. Penggunaan hasil penilaian 

Selajutnya dalam kontek penggunaan hasil penilaian PAI dan Budi Pekeri 

peserta didik, Guru PAI lebih lanjut mengemukakan:  

Hasil penilaian digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan 
siswa dalam pemahaman dan penerapan nilai-nilai Islam dan budi pekerti. 
Ini membantu saya untuk mengadaptasi metode pengajaran dan materi 
pelajaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Hasil penilaian juga 
digunakan dalam pengembangan kurikulum untuk memastikan bahwa 
program pembelajaran tetap relevan dan efektif.20 

Peserta didik, Linda Susanti menambahkan: 

 

20Musfirah (39 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP Negeri 2 

Bumi Raya Morowali, Wawancara, Morowali, 20 Juni 2023. 
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Hasil penilaian digunakan oleh guru untuk memandu pelajaran selanjutnya. 
Jika kami mengalami kesulitan dalam pemahaman atau penerapan nilai-
nilai tertentu, guru akan memberikan bantuan tambahan. Hasil penilaian 
juga membantu guru untuk memastikan bahwa kurikulum tetap relevan 
dengan kebutuhan kami.21 

Dari wancara di atas dapat dipahami, bahwa: Penggunaan hasil penilaian 

oleh Guru PAI dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa serta 

dalam mengadaptasi metode pengajaran dan materi pelajaran memiliki beberapa 

manfaat yang signifikan: 

1) Mengidentifikasi Kekuatan dan Kelemahan Siswa: Hasil penilaian 

membantu guru untuk mengidentifikasi dengan jelas di mana kekuatan dan 

kelemahan masing-masing siswa terletak. Dengan pemahaman ini, guru 

dapat memberikan perhatian yang lebih baik kepada siswa dengan 

kebutuhan khusus, serta memberikan tantangan tambahan kepada siswa 

yang sudah unggul dalam pemahaman dan penerapan nilai-nilai Islam dan 

budi pekerti. 

2) Adaptasi Metode Pengajaran: Dengan mengetahui kelemahan siswa, guru 

dapat menyesuaikan metode pengajaran dan strategi pembelajaran untuk 

lebih efektif mengatasi kesulitan siswa. Ini bisa berarti menjelaskan 

kembali konsep yang sulit, memberikan materi dengan pendekatan yang 

berbeda, atau memberikan dukungan tambahan. 

3) Pengembangan Kurikulum: Hasil penilaian juga berperan penting dalam 

pengembangan kurikulum yang lebih baik. Guru dapat menggunakan data 

dari hasil penilaian siswa untuk mengevaluasi efektivitas kurikulum yang 

ada dan memutuskan apakah ada perubahan yang perlu dilakukan. Ini 

memastikan bahwa program pembelajaran selalu relevan dengan kebutuhan 

siswa dan mencakup materi yang paling penting. 

 

21Linda Susanti (13 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP 

Negeri 2 Bumi Raya Morowali, Wawancara, Morowali, 20 Juni 2023. 



122 

 

 

 

4) Mendorong Pertumbuhan Siswa: Hasil penilaian yang dipergunakan dengan 

baik membantu siswa untuk tumbuh dan berkembang. Dengan mengetahui 

kelemahan mereka, siswa dapat bekerja lebih keras untuk memperbaiki 

pemahaman dan keterampilan mereka. Hasil penilaian juga memberikan 

umpan balik yang konkret dan jelas, yang membantu siswa untuk lebih 

fokus dalam mengembangkan diri. 

5) Peningkatan Efektivitas Pengajaran: Dengan terus menganalisis hasil 

penilaian dan menyesuaikan pengajaran dan kurikulum, guru dapat menjadi 

lebih efektif dalam memberikan pelajaran yang bermakna dan relevan 

kepada siswa. Ini membantu meningkatkan pemahaman dan penerapan 

nilai-nilai Islam dan budi pekerti oleh siswa. 

Penggunaan hasil penilaian ini memastikan bahwa pembelajaran PAI dan 

Budi Pekerti menjadi lebih dinamis dan berfokus pada kebutuhan siswa. Dengan 

pemahaman yang lebih baik tentang pencapaian siswa, guru dapat memberikan 

pendidikan yang lebih efektif dan memastikan bahwa nilai-nilai Islam dan budi 

pekerti diterapkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari siswa. 

Dalam konteks penilaian pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) 

dan Budi Pekerti yang berorientasi pada kurikulum merdeka, hasil wawancara 

dengan Guru PAI, Ibu Musfirah, dan peserta didik mengungkapkan bahwa 

pendekatan yang digunakan sangat komprehensif dan berfokus pada pengukuran 

multidimensional dari pemahaman, keterampilan, dan sikap siswa. 

Secara keseluruhan, pendekatan komprehensif dalam penilaian 

pembelajaran PAI dan Budi Pekerti yang berorientasi pada kurikulum merdeka 

membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang adil, transparan, dan 

mendukung perkembangan siswa dalam menginternalisasi nilai-nilai Islam dan 

budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. 
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B. Implementasi Model Project Based LearningPada Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam Dan Budi Pekerti Berorientasi Kurikulum Merdeka Di SMP 

Negeri 2 Bumi Raya Morowali 

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembentukan 

karakter dan moral individu. Hal ini menjadi semakin penting dalam konteks 

pendidikan agama Islam dan budi pekerti, di mana nilai-nilai spiritual dan moral 

sangat menentukan bagi perkembangan peserta didik. Dalam era pendidikan 

berbasis Kurikulum Merdeka, peningkatan mutu pendidikan menjadi prioritas 

utama, termasuk dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. 

Di sinilah konsep Project Based Learning (PBL) menjadi relevan sebagai suatu 

pendekatan yang mampu memadukan pemahaman konsep dengan penerapan 

nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. 

Penelitian ini merupakan upaya untuk menjelajahi dan menganalisis 

implementasi Model Project-Based Learning (PBL) dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 2 Bumi Raya 

Morowali. Peneliti menggabungkan tiga pengumpulan data penelitian, yaitu 

wawancara, observasi, dan dokumentasi, untuk menggali pemahaman yang 

mendalam tentang bagaimana PBL diintegrasikan dalam proses pembelajaran, 

serta dampaknya terhadap perkembangan peserta didik dan pengembangan 

kurikulum. Kemudian data tersebut dideskripsikan untuk melihat implementasi 

Model Project-Based Learning (PBL) dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 2 Bumi Raya Morowali. Yang diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Berorientasi Kurikulum Merdeka 
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Dalam mengembangkan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti yang berorientasi pada Kurikulum Merdeka, perencanaan pertanyaan 

esensial atau penugasan proyek menjadi langkah awal yang krusial. Pertanyaan-

pertanyaan ini akan membentuk landasan pembelajaran yang memungkinkan 

siswa untuk merenung, memahami, dan menerapkan prinsip-prinsip agama Islam 

serta nilai-nilai budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari. Dalam wawancara 

dengan seorang guru Pendidikan Agama Islam, kami mengeksplorasi bagaimana 

mereka merencanakan pertanyaan-pertanyaan esensial yang relevan dalam 

pembelajaran agama dan budi pekerti. Guru PAI, Ibu Musfirah mengukakan: 

Dalam merencanakan pertanyaan esensial, saya selalu berfokus pada tujuan 
utama pembelajaran, yaitu menghubungkan ajaran Islam dengan kehidupan 
Sehari-hari siswa. Saya mulai dengan memilih tema atau konsep ajaran 
Islam yang ingin saya tekankan, misalnya, akhlak atau ibadah. Kemudian, 
saya berusaha menciptakan pertanyaan esensial yang dapat memotivasi 
siswa untuk berpikir kritis dan merenung tentang bagaimana konsep 
tersebut relevan dalam konteks kehidupan mereka. Misalnya, jika kami 
sedang mempelajari akhlak, saya dapat merumuskan pertanyaan seperti: 
"Bagaimana kita dapat mengimplementasikan akhlak, seperti zuhud dalam 
interaksi sehari-hari kita?.22 

Dari apa yang disampaikan Guru PAI ini, dapat dipahami bahwa, 

pertanyaan esensial menjadi alat yang kuat untuk membuka diskusi, mendorong 

pemikiran mendalam, dan mengintegrasikan ajaran agama Islam dalam 

kehidupan mereka sehari-hari. 

Selain itu, dari wawncar di atas mendeskripsikan, pertanyaan esensial 

bukan hanya instrumen pembelajaran, tetapi juga merupakan jembatan yang 

menghubungkan pemahaman agama Islam dengan realitas kehidupan siswa. Hal 

ini sesuai dengan visi pembelajaran berorientasi pada Kurikulum Merdeka, di 

mana pendidikan tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pada 

penerapan nilai-nilai dalam konteks kehidupan nyata. Dengan pertanyaan 

 

22Musfirah (39 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP Negeri 2 
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esensial yang relevan, siswa diharapkan dapat lebih baik memahami dan 

menginternalisasi nilai-nilai agama Islam dan budi pekerti dalam keseharian 

mereka. 

Dalam upaya mendalamkan pemahaman siswa terhadap ajaran agama 

Islam dan nilai-nilai budi pekerti dalam konteks Kurikulum Merdeka, pendekatan 

berbasis proyek dengan pertanyaan esensial menjadi sebuah komponen penting 

dalam proses pembelajaran. Namun, bagaimana siswa merespons tugas-tugas 

proyek ini, terutama yang dimulai dari pertanyaan esensial, adalah aspek yang 

tak kalah penting. Melalui wawancara dengan salah seorang peserta didik, kami 

ingin menggali perasaan, pengalaman, dan pemahaman mereka saat dihadapkan 

pada tugas-tugas proyek ini. Linda Susanti, selaku peserta didik mengemukakan: 

Awalnya, saya merasa sedikit cemas ketika diberi tugas proyek yang 
dimulai dari pertanyaan esensial. Tugas-tugas semacam itu terlihat 
menantang, dan saya merasa butuh waktu untuk memahami apa yang 
diharapkan dari kami. Namun, seiring berjalannya waktu, perasaan cemas 
itu berubah menjadi semacam antusiasme. Saya menyadari bahwa proyek-
proyek ini memberi saya kesempatan yang luar biasa untuk lebih 
mendalami nilai-nilai agama Islam dan bagaimana mengaplikasikannya 
dalam hidup sehari-hari.23 

Dari wawanvara ini, mencerminkan perjalanan umum yang dialami oleh 

banyak siswa dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

berorientasi pada proyek dan pertanyaan esensial. Awalnya mungkin ada rasa 

cemas, tetapi seiring berjalannya waktu, siswa sering menemukan nilai yang 

mendalam dalam proses ini. 

Dengan kata lain, awalnya ada tantangan, tetapi proyek-proyek ini 

sebenarnya telah membantu peserta didik merasa lebih dekat dan terlibat dengan 

pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Peserta didik merasa bahwa 
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mereka memberi pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana 

menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari saya. 

Pentingnya pertanyaan dan penugasan proyek yang relevan dalam konteks 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti tidak dapat dipandang enteng. Dalam 

rangka menggali pemahaman tentang bagaimana relevansi ini dipastikan dalam 

praktik pembelajaran, peneliti melakukan wawancara dengan guru Pendidikan 

PAI. Guru PAI ini memberikan wawasan tentang bagaimana dia memastikan 

bahwa pertanyaan atau penugasan proyek yang dia berikan relevan dengan 

konteks ajaran agama Islam dan budi pekerti. Ibu Musfira, mengutarakan: 

Salah satu langkah pertama yang saya lakukan adalah menyelaraskan 
pertanyaan atau penugasan proyek dengan tujuan pembelajaran yang telah 
ditetapkan dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. 
Dalam hal ini, saya memastikan bahwa pertanyaan atau tugas proyek 
mendukung pencapaian kompetensi yang diharapkan dalam 
kurikulum.Selain itu, saya sangat memperhatikan sumber-sumber ajaran 
Islam, seperti Al-Quran dan Hadis. Sumber-sumber ini menjadi panduan 
utama dalam memastikan bahwa pertanyaan atau tugas proyek 
mencerminkan nilai-nilai dan prinsip Islam yang sesuai. Saya berusaha 
untuk membuat pertanyaan atau tugas yang mendorong siswa untuk 
merenungkan dan menerapkan ajaran agama dalam situasi nyata.24 

Dari wawancara di atas dapat di pahami, malam pembelajaran agama 

Islam dan Budi Pekerti, relevansi sangat penting karena tujuan utamanya adalah 

agar siswa dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan 

sehari-hari mereka. Dengan cara ini, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan 

siswa dapat melihat bagaimana ajaran agama Islam memiliki relevansi dalam 

konteks kehidupan mereka. 

Wawancara dengan guru PAI ini memberikan wawasan tentang 

bagaimana pendidik memastikan bahwa pertanyaan dan tugas proyek yang 

mereka berikan benar-benar terkait dengan konteks Pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti, serta sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan 
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dalam kurikulum. Hal ini merupakan langkah penting dalam memberikan 

pengalaman pembelajaran yang bermakna bagi siswa dalam hal pemahaman dan 

penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari mereka. 

Dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, 

tidak hanya penting untuk memiliki pertanyaan dan proyek yang relevan, tetapi 

juga bagaimana guru menginspirasi siswa untuk merenungkan dan menerapkan 

nilai-nilai serta prinsip-prinsip Islam dalam menjawab pertanyaan esensial atau 

menyelesaikan proyek. Untuk mendapatkan wawasan lebih dalam tentang 

pendekatan guru dalam mendorong pemahaman dan refleksi siswa, kami 

melakukan wawancara dengan guru PAI, Ibu Musfira, mengukakan: 

Saya menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung refleksi 
siswa tentang nilai-nilai Islam. Saya mengajak mereka untuk membaca 
ayat-ayat Al-Quran atau Hadis yang relevan, dan kemudian 
mendiskusikannya dalam konteks pertanyaan esensial atau proyek. Selain 
itu, kami sering mengadakan diskusi kelompok di mana siswa dapat 
berbagi pandangan mereka tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat 
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga memberikan umpan 
balik konstruktif untuk membantu mereka mengembangkan pemahaman 
yang lebih dalam tentang ajaran Islam.25 

Dari apa yang dijelaskan Guru PAI ini, memberi gambara bahwa, hal ini 

tidak hanya mengajarkan siswa tentang ajaran agama, tetapi juga untuk 

membantu mereka melihat bagaimana ajaran tersebut memiliki relevansi dan 

aplikasi dalam kehidupan mereka. Dengan demikian, siswa dapat lebih baik 

memahami dan menginternalisasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam, yang 

merupakan tujuan utama dari pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti. 

Proses pembelajaran yang efektif dalam Pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti tidak hanya bergantung pada tugas proyek yang relevan tetapi juga 

bagaimana guru membimbing siswa dalam mempertimbangkan dan menerapkan 
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nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dalam mengerjakan proyek-proyek tersebut. 

Melalui wawancara dengan seorang peserta didik, mengeksplorasi peran guru 

dalam membantu siswa merenungkan nilai-nilai Islam dalam konteks tugas 

proyek. Linda Susanti, selaku peserta didik, menuturkan: 

Guru kami sangat mendukung. Mereka sering mengadakan diskusi tentang 
ajaran Islam yang relevan dengan tugas proyek kami. Mereka juga 
memberikan contoh-contoh dari kehidupan sehari-hari tentang bagaimana 
nilai-nilai Islam dapat diterapkan. Ini membantu kami memahami dan 
mempertimbangkan nilai-nilai tersebut saat mengerjakan proyek.26 

Pernyataan dari peserta didik ini menggambarkan bagaimana dukungan 

dan bimbingan yang diberikan oleh guru sangat berpengaruh dalam membantu 

siswa memahami dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam karya-karya mereka. Ini 

menunjukkan bahwa peran guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam 

proses pembelajaran sangatlah penting dalam mencapai tujuan pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. 

2. Menyusun Jadwal Aktivitas Guru dan Peserta Didik Secara Kolaboratif 

dalam Menyelesaikan Proyek dalam Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti Berorientasi Kurikulum Merdeka 

Dalam konteks pembelajaran yang berorientasi pada Kurikulum Merdeka 

dalam Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kolaborasi antara guru dan 

siswa dalam menyusun jadwal aktivitas proyek memegang peranan penting. Hal 

ini membantu siswa mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka dan 

mengembangkan keterampilan perencanaan yang sangat berharga. Peneliti telah 

melakukan wawancara dengan guru PAI untuk memahami lebih lanjut bagaimana 

guru ini melibatkan siswa dalam proses penyusunan jadwal aktivitas proyek. Ibu 

Mausfira menerangkan: 
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Saya percaya bahwa melibatkan siswa dalam menyusun jadwal aktivitas 
adalah langkah penting dalam memberikan mereka tanggung jawab atas 
pembelajaran mereka. Ketika kami memulai proyek, saya biasanya 
membawa siswa ke dalam proses perencanaan. Kami bersama-sama 
mendiskusikan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan 
proyek tersebut. Saya membantu mereka memahami batas waktu penting 
dalam proyek dan bagaimana tahapan proyek tersebut berkaitan satu sama 
lain.27 

Linda Susanti, menambahkan: 

Guru kami memberikan kami peran aktif dalam menyusun jadwal aktivitas 
proyek. Setelah kami memahami tujuan proyek dan apa yang diharapkan 
dari kami, kami bersama-sama diberikan kesempatan untuk menentukan 
tahapan proyek dan jadwal aktivitasnya. Ini membuat kami merasa 
memiliki kontrol atas proses pembelajaran kami.28 

Dari wawancara di atas dapat dipahami, bahwa kolaborasi antara guru dan 

siswa dalam menyusun jadwal aktivitas proyek adalah salah satu elemen utama 

dalam mencapai pendidikan yang berpusat pada siswa dan nilai-nilai Islam dalam 

kurikulum merdeka. Dengan pendekatan ini, siswa dapat menjadi pembelajar 

yang mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan di 

dunia yang terus berubah. 

Kolaborasi antara guru dan siswa dalam menentukan tugas, tanggung 

jawab, dan batas waktu adalah fondasi dari pendekatan pembelajaran yang 

berpusat pada siswa. Dalam konteks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

yang berorientasi pada Kurikulum Merdeka, kolaborasi ini membantu siswa tidak 

hanya memahami materi, tetapi juga mengembangkan keterampilan penting 

seperti kepemimpinan, kerjasama tim, dan manajemen waktu. Melalui 

wawancara dengan peserta didik, Linda Susanti, peneliti mencoba untuk 

memahami lebih lanjut bagaimana kolaborasi ini diterapkan dalam praktik: 

Kami berkolaborasi dalam menentukan tugas dan tanggung jawab kami. 
Guru memberi kami kesempatan untuk berbicara tentang apa yang kami 
pikir kami dapat lakukan dengan baik dan apa yang ingin kami pelajari 

 

27Musfirah (39 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP Negeri 2 
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lebih lanjut. Setelah itu, kami bersama-sama membuat daftar tugas dan 
tanggung jawab masing-masing anggota kelompok. Kami juga menetapkan 
batas waktu untuk setiap tahap proyek.29 

Senanda dengan hal ini, Ibu Musfira, juga menambahkan: 

Kolaborasi adalah kunci. Setelah kami memiliki pemahaman yang sama 
tentang proyek, kami bersama-sama menentukan tugas dan tanggung jawab 
masing-masing siswa. Saya meminta siswa untuk memberikan masukan 
tentang apa yang mereka rasa mereka dapat lakukan dan bagaimana mereka 
ingin berkontribusi. Ini memberi mereka rasa kepemilikan dalam proyek 
tersebut. Selanjutnya, kami bersama-sama membuat jadwal dengan batas 
waktu untuk setiap tahap proyek. Siswa juga memiliki kesempatan untuk 
memberikan masukan pada tahap ini.30 

Kolaborasi antara guru dan siswa dalam menentukan tugas, tanggung 

jawab, dan batas waktu adalah cerminan dari pendekatan pembelajaran yang 

berpusat pada siswa dan Kurikulum Merdeka dalam Pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti. Ini adalah langkah menuju pendidikan yang tidak hanya 

menghasilkan pemahaman, tetapi juga mengembangkan keterampilan dan 

kepemimpinan yang dapat membantu siswa dalam perjalanan mereka ke depan. 

Dengan cara ini, pendidikan tidak hanya tentang mengisi pengetahuan, tetapi 

juga tentang membentuk individu yang mampu berkontribusi positif pada 

masyarakat dan dunia di sekitarnya. 

Manajemen waktu yang efektif adalah unsur kunci dalam kesuksesan 

dalam menyelesaikan proyek pembelajaran, terutama dalam konteks Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti yang berorientasi pada Kurikulum Merdeka. Guru 

PAI memiliki peran penting dalam memberikan dukungan kepada siswa dalam 

aspek ini. Melalui wawancara, kami mencoba memahami bagaimana guru PAI 

menjalankan peran ini dalam mendukung siswa dalam mengatur waktu mereka 

secara efektif. 
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Saya memberikan dukungan yang berkelanjutan selama proses proyek. 
Pertama, saya mengingatkan mereka tentang batas waktu yang telah 
ditetapkan. Saya juga memberikan pedoman tentang bagaimana mereka 
dapat mengatur waktu mereka dengan baik. Misalnya, saya mungkin 
memberikan saran tentang pembagian waktu antara riset, perencanaan, 
pelaksanaan, dan penyelesaian proyek. Selain itu, kami mengadakan 
pertemuan berkala untuk melihat kemajuan proyek dan mengatasi 
hambatan jika ada yang muncul. Ini membantu siswa tetap fokus dan 
termotivasi untuk menyelesaikan proyek dengan baik.31 

Wawancara di atas, dapat dipahami bahwa dukungan yang berkelanjutan 

dalam mengatur waktu siswa adalah salah satu elemen penting dalam proses 

pembelajaran yang sukses. Guru PAI dalam wawancara ini tidak hanya 

memberikan informasi tentang manajemen waktu, tetapi juga memberikan 

dukungan aktif dan berkelanjutan untuk membantu siswa mengembangkan 

keterampilan ini. Hal ini menciptakan lingkungan pembelajaran yang terstruktur, 

tetapi juga memungkinkan siswa untuk tumbuh sebagai manajer waktu yang 

efektif. Dengan cara ini, mereka tidak hanya berhasil menyelesaikan proyek 

dengan baik, tetapi juga membawa keterampilan berharga ini dalam perjalanan 

mereka menuju masa depan. 

Dengan demikian, melalui wawancara ini, dapat dilihat bahwa kolaborasi 

antara guru dan siswa dalam menyusun jadwal aktivitas proyek, menentukan 

tugas, tanggung jawab, dan mengatur waktu sangat penting dalam pendekatan 

pembelajaran yang berorientasi pada Kurikulum Merdeka dalam Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti. Hal ini memberikan siswa kontrol atas 

pembelajaran mereka dan mendukung mereka dalam mengembangkan 

keterampilan manajemen waktu yang penting dalam menyelesaikan proyek 

dengan baik. 
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3. Memonitor Kegiatan dan Perkembangan Proyek dalam Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Berorientasi Kurikulum 

Merdeka 

Dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

yang berorientasi pada Kurikulum Merdeka, pemantauan kegiatan dan 

perkembangan proyek siswa adalah elemen penting. Hal ini membantu guru 

dalam memberikan bimbingan yang tepat dan siswa dalam menghasilkan hasil 

pembelajaran yang lebih baik. Melalui wawancara dengan guru PAI, peneliti 

mencoba untuk memahami bagaimana pemantauan ini dilakukan dalam praktik, 

Ibu Musfira, menuturkan: 

Memantau kegiatan dan perkembangan proyek siswa adalah bagian penting 
dari pendekatan pembelajaran kami. Kami menggunakan berbagai metode 
untuk melakukan pemantauan ini. Pertama, kami memiliki pertemuan rutin 
dengan setiap kelompok siswa untuk melihat kemajuan proyek mereka. 
Selama pertemuan ini, kami bertanya tentang langkah-langkah yang telah 
mereka selesaikan, hambatan yang mereka hadapi, dan langkah selanjutnya 
yang mereka rencanakan. Kami juga memastikan bahwa proyek berjalan 
sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.32 

Pemantauan kegiatan dan perkembangan proyek siswa dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti berorientasi pada 

Kurikulum Merdeka adalah komponen penting dalam mencapai hasil 

pembelajaran yang sukses. Guru PAI dalam wawancara ini telah menjelaskan 

bagaimana mereka aktif dalam memantau proyek siswa melalui pertemuan rutin 

dan pemantauan jadwal. Dengan cara ini, mereka dapat memberikan bimbingan 

yang sesuai dan membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran mereka dengan 

efektif. 

Pemantauan kegiatan dan perkembangan proyek siswa adalah salah satu 

aspek penting dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 
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yang berorientasi pada Kurikulum Merdeka. Dalam wawancara dengan seorang 

peserta didik, Linda Susanti, mengutarakan: 

Guru kami sangat aktif dalam memantau proyek kami. Mereka memiliki 
pertemuan rutin dengan kelompok kami di mana kami melaporkan 
kemajuan proyek, mengajukan pertanyaan, dan meminta saran. Guru juga 
meminta kami untuk mengirimkan laporan tertulis tentang proyek kami 
secara berkala. Ini memberikan kami kesempatan untuk merasa terbimbing 
dan memastikan bahwa kami berada di jalur yang benar.33 

Hasil wawancara di atas dapat dipahami, bahwa pemantauan yang aktif 

dari guru dalam memantau kegiatan dan perkembangan proyek siswa adalah 

aspek penting dalam pendekatan pembelajaran yang sukses. Melalui pertemuan 

rutin dan laporan tertulis, guru memberikan bimbingan yang diperlukan untuk 

membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran mereka dengan baik. Dengan 

cara ini, pembelajaran tidak hanya menjadi lebih terarah, tetapi juga membantu 

siswa merasa didukung dalam perjalanan mereka menuju pemahaman yang lebih 

mendalam tentang Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang berorientasi 

pada Kurikulum Merdeka. 

Memberikan bimbingan dan dukungan kepada siswa selama proses 

pengerjaan proyek adalah elemen kunci dalam pendekatan pembelajaran yang 

berhasil. Dalam wawancara dengan guru PAI, Ibu Musfira, mengemukakan: 

Bimbingan dan dukungan kepada siswa adalah salah satu peran utama kami 
dalam proses ini. Kami memberikan bimbingan melalui pertemuan rutin 
dengan kelompok siswa, di mana kami mendengarkan pertanyaan mereka, 
memberikan klarifikasi, dan memberikan saran yang relevan. Jika ada 
kelompok siswa yang menghadapi hambatan khusus, kami berusaha untuk 
memberikan bantuan tambahan, baik dalam bentuk penjelasan lebih lanjut 
atau referensi sumber daya yang dapat membantu mereka. Selain itu, kami 
juga mengadakan sesi bimbingan individu jika diperlukan. Ini memberikan 
kesempatan bagi siswa untuk membahas masalah atau pertanyaan mereka 
secara lebih mendalam. 

Guru dalam wawancara ini telah menjelaskan bagaimana mereka aktif 

dalam memberikan bimbingan, baik dalam pertemuan kelompok maupun sesi 

 

33Linda Susanti (13 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP 

Negeri 2 Bumi Raya Morowali, Wawancara, Morowali, 20 Juni 2023. 



134 

 

 

 

individu, sehingga siswa merasa didukung dan mampu mengatasi tantangan yang 

mungkin muncul selama pembelajaran. 

Dalam proses pembelajaran, bimbingan dan dukungan dari guru adalah 

faktor kunci untuk membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka. Dalam 

wawancara dengan seorang peserta didik, Linda Susanti, mengatakan: 

Guru kami sangat membantu. Memberikan klarifikasi jika kami memiliki 
pertanyaan atau kebingungan. Jika ada masalah yang sulit kami selesaikan, 
ia memberikan bantuan tambahan dengan memberikan penjelasan lebih 
lanjut atau mengarahkan kami ke sumber daya yang berguna. Kami juga 
menghargai fakta bahwa mereka tidak hanya memberikan jawaban, tetapi 
membantu kami untuk menemukan jawaban sendiri.34 

Dalam wawancara ini, peserta didik telah menjelaskan bahwa guru 

memberikan bimbingan yang efektif dengan memberikan klarifikasi, penjelasan 

tambahan, dan mengarahkan siswa ke sumber daya yang berguna. Selain itu, 

pendekatan guru untuk membantu siswa menemukan jawaban mereka sendiri 

juga membantu siswa mengembangkan keterampilan pemecahan masalah yang 

penting. Semua ini menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung dan 

memfasilitasi perkembangan siswa dalam Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti yang berorientasi pada Kurikulum Merdeka. 

Partisipasi dalam diskusi dan refleksi adalah elemen penting dalam proses 

pembelajaran yang mendalam. Dalam wawancara dengan seorang peserta didik, 

Kami aktif berpartisipasi dalam diskusi kelompok yang diadakan oleh guru. 
Kami berbagi pengalaman, ide, dan cara pandang kami tentang proyek. Ini 
memberi kami wawasan yang berharga dan membantu kami melihat proyek 
dari berbagai sudut pandang. Selain itu, kami juga melakukan refleksi 
individu tentang perkembangan proyek kami. Kami mencatat apa yang 
telah kami pelajari, hambatan yang kami hadapi, dan bagaimana kami 
dapat menghubungkan proyek ini dengan nilai-nilai agama Islam dan budi 
pekerti dalam kehidupan sehari-hari kami. Ini adalah langkah penting 
dalam pemahaman kami tentang pembelajaran kami.35 

 

34Linda Susanti (13 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP 

Negeri 2 Bumi Raya Morowali, Wawancara, Morowali, 20 Juni 2023. 

35Musfirah (39 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP Negeri 2 

Bumi Raya Morowali, Wawancara, Morowali, 20 Juni 2023. 
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Dalam wawancara ini, peserta didik telah menjelaskan bagaimana mereka 

secara aktif berpartisipasi dalam diskusi kelompok yang dikelola oleh guru, serta 

melakukan refleksi individu terkait proyek mereka. Ini membantu siswa untuk 

mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang materi pembelajaran dan 

bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari mereka, sesuai 

dengan nilai-nilai agama Islam dan budi pekerti. 

Dalam wawancara dengan seorang guru PAI, Ibu Musfiah, 

mengemukakan: 

Guru dalam wawancara ini telah menjelaskan bagaimana mereka 

mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi dalam diskusi, serta melakukan 

refleksi diri terkait proyek mereka. Ini membantu siswa untuk mengembangkan 

pemahaman yang lebih mendalam tentang materi pembelajaran dan bagaimana 

mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari mereka, sesuai dengan nilai-

nilai agama Islam dan budi pekerti. 

Melalui wawancara dengan guru PAI dan peserta didik, kami dapat 

melihat bahwa pemantauan, bimbingan, dan refleksi adalah bagian integral dari 

pendekatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti berorientasi 

pada Kurikulum Merdeka. Hal ini membantu siswa tidak hanya menyelesaikan 

proyek dengan baik, tetapi juga mengembangkan pemahaman yang lebih dalam 

tentang materi dan bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka. 

4. Menguji Hasil Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Berorientasi Kurikulum Merdeka 

Proses penilaian adalah bagian penting dari pembelajaran yang efektif. 

Dalam wawancara dengan seorang guru PAI, peneliti mencoba untuk memahami 

bagaimana guru menguji hasil pembelajaran yang telah dicapai oleh siswa dalam 
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proyek Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang berorientasi pada 

Kurikulum Merdeka. Ibu Musfira, memeberikan penjelasan bahwa: 

Kami menguji hasil pembelajaran siswa melalui berbagai cara. Pertama-
tama, kami menggunakan penilaian formatif selama proses proyek. Ini 
mencakup pengamatan kami terhadap partisipasi siswa dalam diskusi 
kelompok, pemahaman mereka tentang konsep-konsep agama Islam dan 
budi pekerti yang diterapkan dalam proyek, dan kemampuan mereka untuk 
menghubungkan proyek dengan nilai-nilai agama. Selain itu, kami 
menggunakan penilaian sumatif di akhir proyek. Ini bisa berupa presentasi 
proyek, laporan tertulis, atau produk kreatif lainnya yang dibuat oleh siswa. 
Kami juga mengintegrasikan pertanyaan terbuka dalam penilaian untuk 
mengukur pemahaman konsep yang lebih dalam dan kemampuan siswa 
dalam merenungkan dampak proyek terhadap nilai-nilai agama Islam dan 
budi pekerti.36 

Dalam wawancara ini, guru PAI telah menjelaskan bagaimana mereka 

menguji hasil pembelajaran siswa melalui berbagai metode yang mencakup 

pengamatan, penilaian produk, dan pertanyaan terbuka. Ini membantu siswa 

untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang materi pembelajaran 

dan bagaimana mengaplikasikannya dalam proyek mereka. 

Lebih lanjut, jenis penilaian yang digunakan dalam suatu pembelajaran 

dapat memiliki dampak yang signifikan pada pemahaman dan perkembangan 

siswa. Dalam wawancara dengan seorang guru Pendidikan Agama Islam (PAI), 

Ibu Musfira, mengemukakan: 

Jenis penilaian yang kami gunakan mencakup berbagai aspek. Selain 
penilaian formatif yang melibatkan pengamatan dan diskusi selama proses 
proyek, kami juga menggunakan penilaian produk. Ini bisa berupa penilaian 
presentasi proyek, laporan tertulis, atau produk kreatif lainnya yang dibuat 
oleh siswa. Kami juga menggunakan rubrik penilaian yang dirancang 
khusus untuk proyek ini. Rubrik ini mencakup kriteria seperti pemahaman 
konsep, aplikasi nilai-nilai agama, kerja sama dalam kelompok, dan 
presentasi atau penyajian proyek. Ini membantu kami memberikan 
penilaian yang holistik dan adil terhadap pemahaman siswa terkait 
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti.37 

 

36Musfirah (39 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP Negeri 2 

Bumi Raya Morowali, Wawancara, Morowali, 20 Juni 2023. 

37Musfirah (39 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP Negeri 2 

Bumi Raya Morowali, Wawancara, Morowali, 20 Juni 2023. 
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Dalam wawancara ini, guru PAI telah menjelaskan bagaimana jenis 

penilaian yang digunakan mencakup penilaian formatif, penilaian produk, dan 

rubrik penilaian yang dirancang khusus. Ini membantu siswa untuk memiliki 

pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mereka dinilai dalam 

hubungannya dengan Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. 

Umpan balik adalah alat yang kuat dalam proses pembelajaran, membantu 

siswa untuk memahami kekuatan mereka dan area yang perlu ditingkatkan. 

Dalam wawancara dengan seorang guru Pendidikan Agama Islam (PAI), Ibu 

Musfira, mengemukakan: 

Jenis penilaian yang kami gunakan mencakup berbagai aspek. Selain 
penilaian formatif yang melibatkan pengamatan dan diskusi selama proses 
proyek, kami juga menggunakan penilaian produk. Ini bisa berupa penilaian 
presentasi proyek, laporan tertulis, atau produk kreatif lainnya yang dibuat 
oleh siswa. Kami juga menggunakan rubrik penilaian yang dirancang 
khusus untuk proyek ini. Rubrik ini mencakup kriteria seperti pemahaman 
konsep, aplikasi nilai-nilai agama, kerja sama dalam kelompok, dan 
presentasi atau penyajian proyek. Ini membantu kami memberikan 
penilaian yang holistik dan adil terhadap pemahaman siswa terkait 
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. 

Dalam wawancara ini, guru PAI telah menjelaskan bagaimana mereka 

memberikan umpan balik yang jelas dan konstruktif kepada siswa selama proses 

proyek Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Ini membantu siswa untuk 

memahami kekuatan mereka dan area yang perlu ditingkatkan, yang merupakan 

langkah penting dalam pengembangan pemahaman dan keterampilan peserta 

didik. 

Dengan demikian, wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam 

(PAI), Ibu Musfira, peneliti dapat melihat bahwa proses penilaian dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti berorientasi pada 

Kurikulum Merdeka sangatlah komprehensif. Guru menggunakan berbagai jenis 

penilaian, termasuk penilaian formatif melalui pengamatan dan diskusi selama 
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proses proyek, penilaian produk seperti presentasi proyek dan laporan tertulis, 

serta rubrik penilaian yang dirancang khusus. 

5. Mengevaluasi Kegiatan/Pengalaman dalam Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti Berorientasi Kurikulum Merdeka 

Dalam tahap evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti berorientasi kurikulum merdeka, penelit berbicara dengan guru yang 

mengajar mata pelajaran ini. Guru PAI ini menjelaskan dengan detail bagaimana 

evaluasi kegiatan dan pengalaman pembelajaran diintegrasikan dalam kurikulum 

merdeka, dalam hal ini Ibu Musfirah, mengutarakan: 

Evaluasi kegiatan atau pengalaman dalam pembelajaran kami melibatkan 
beberapa langkah. Pertama, setelah selesai proyek, kami mengadakan sesi 
refleksi bersama siswa. Dalam sesi ini, kami mengundang siswa untuk 
berbicara tentang apa yang mereka pelajari dari proyek, bagaimana mereka 
merasa tentang pembelajaran tersebut, dan apa yang dapat ditingkatkan di 
masa mendatang. Selain itu, kami juga meminta mereka untuk memberikan 
umpan balik tertulis mengenai proses pembelajaran secara keseluruhan.38 

Dalam wawancara ini, guru PAI memberikan gambaran yang sangat jelas 

tentang bagaimana evaluasi dilakukan dalam pembelajaran mereka. Pendekatan 

reflektif yang mereka terapkan, termasuk sesi refleksi dengan siswa dan umpan 

balik tertulis, membantu mereka untuk terus meningkatkan kualitas 

pembelajaran di masa mendatang. Evaluasi menjadi instrumen penting dalam 

memastikan bahwa pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang berorientasi 

pada kurikulum merdeka memberikan manfaat maksimal bagi peserta didik. 

Dalam upaya untuk memahami bagaimana evaluasi pengalaman 

pembelajaran di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

berorientasi kurikulum merdeka, peneliti berbicara dengan beberapa peserta didik 

yang aktif terlibat dalam pembelajaran ini. Linda Susanti, selaku peserta didik, 

mengutarakan: 

 

38Musfirah (39 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP Negeri 2 

Bumi Raya Morowali, Wawancara, Morowali, 20 Juni 2023. 
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Kami mengevaluasi dengan berdiskusi tentang apa yang kami pelajari dan 
bagaimana kami merasa tentang proyek tersebut. Kami juga memberikan 
umpan balik tertulis mengenai apa yang kami anggap berhasil dan apa yang 
bisa ditingkatkan. Proses refleksi ini membantu kami untuk memahami 
pengalaman pembelajaran kami dengan lebih baik.39 

Wawancara ini, peserta didik dengan jelas menjelaskan bagaimana mereka 

dan teman-teman sekelasnya melakukan evaluasi terhadap pengalaman 

pembelajaran mereka. Pendekatan yang melibatkan diskusi dan umpan balik 

tertulis membantu mereka untuk merenungkan pembelajaran mereka dengan 

lebih mendalam. Evaluasi ini tidak hanya membantu mereka memahami 

keberhasilan mereka, tetapi juga memberikan pandangan yang berharga untuk 

perbaikan di masa mendatang. 

Dalam upaya untuk memahami dampak implementasi model Project 

Based Learning (PBL) dalam konteks pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti, peneliti berbicara dengan guru PAI yang telah mengadopsi 

pendekatan ini dalam pengajarannya, dalam hal ini Ibu Musfira: 

Implementasi model Project Based Learning (PBL) telah memberikan 
wawasan yang berharga. Kami belajar bahwa melibatkan siswa dalam 
proyek yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka dapat 
meningkatkan keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Selain itu, PBL 
juga membantu siswa untuk lebih mendalam memahami konsep-konsep 
agama Islam dan budi pekerti dengan menerapkannya dalam proyek nyata. 
Kami juga melihat bahwa PBL membantu meningkatkan keterampilan 
kolaborasi, pemecahan masalah, dan komunikasi siswa.40 

Dari wawancara ini, guru PAI telah memberikan pemahaman yang 

mendalam tentang manfaat yang diperoleh dari implementasi model Project 

Based Learning (PBL) dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti. PBL tidak hanya meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, 

tetapi juga membantu mereka untuk lebih memahami dan menerapkan konsep-

konsep agama Islam dan budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, 

 

39Linda Susanti (13 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP 

Negeri 2 Bumi Raya Morowali, Wawancara, Morowali, 20 Juni 2023. 

40 Musfirah (39 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP Negeri 2 

Bumi Raya Morowali, Wawancara, Morowali, 20 Juni 2023. 
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PBL juga menciptakan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan 

kolaborasi, pemecahan masalah, dan komunikasi, yang merupakan keterampilan 

berharga untuk masa depan siswa. 

Dalam upaya untuk mendapatkan perspektif siswa tentang implementasi 

model Project Based Learning (PBL) dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti, Linda Susanti, selaku peserta didik, menambahkan: 

Kami belajar bahwa belajar melalui proyek memberi kami kesempatan 
untuk menerapkan nilai-nilai agama Islam dan budi pekerti dalam 
kehidupan sehari-hari. Kami juga menyadari bahwa kerjasama dalam 
kelompok sangat penting dan kami dapat belajar banyak dari teman-teman 
kami. Lebih dari itu, kami merasa lebih terhubung dengan ajaran agama 
melalui penerapan praktis dalam proyek.41 

Dari wawancara ini, peserta didik telah memberikan wawasan yang 

berharga tentang manfaat implementasi model Project Based Learning (PBL) 

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Mereka 

menyadari bahwa melalui PBL, mereka dapat menerapkan nilai-nilai agama 

Islam dan budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari mereka secara praktis. 

Peserta didik juga menghargai pentingnya kerjasama dalam kelompok dan 

merasa lebih terhubung dengan ajaran agama melalui pendekatan pembelajaran 

ini. 

Mengevaluasi pengalaman pembelajaran adalah langkah kunci dalam 

perbaikan berkelanjutan. Peneliti juga ingin memahami bagaimana hasil evaluasi 

digunakan dalam konteks pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti yang berorientasi pada Kurikulum Merdeka. Guru PAI berbagi bagaimana 

evaluasi digunakan untuk meningkatkan pendekatan pembelajaran mereka di 

masa mendatang. Menurut, Ibu Musfira: 

Hasil evaluasi sangat berharga dalam merancang perbaikan ke depan. Kami 
menggunakan umpan balik dari siswa untuk mengidentifikasi area yang 
perlu ditingkatkan dalam implementasi PBL. Selain itu, hasil evaluasi juga 

 

41Linda Susanti (13 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP 

Negeri 2 Bumi Raya Morowali, Wawancara, Morowali, 20 Juni 2023. 
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membantu kami untuk menilai efektivitas rubrik penilaian yang kami 
gunakan dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Kami berusaha untuk 
terus mengembangkan dan menyempurnakan pendekatan pembelajaran 
kami berdasarkan pelajaran yang kami ambil dari evaluasi tersebut.42 

Dalam wawancara ini, guru PAI menjelaskan bagaimana hasil evaluasi 

digunakan sebagai alat untuk merancang perbaikan ke depan dalam pendekatan 

pembelajaran mereka. Umpan balik dari siswa menjadi elemen penting dalam 

mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam implementasi model Project 

Based Learning (PBL). Selain itu, evaluasi juga membantu mereka mengevaluasi 

efektivitas rubrik penilaian yang digunakan dan membuat penyesuaian jika 

diperlukan. Dengan demikian, pendekatan pembelajaran terus berkembang dan 

disempurnakan berdasarkan pembelajaran dari evaluasi tersebut. 

Dalam konteks pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

yang berorientasi pada Kurikulum Merdeka, evaluasi memiliki peran penting 

dalam memastikan kualitas pembelajaran. Guru PAI, Ibu Musfira, menjelaskan 

bahwa evaluasi melibatkan refleksi bersama siswa dan umpan balik tertulis untuk 

mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Peserta didik juga berpartisipasi 

aktif dalam evaluasi dengan berdiskusi dan memberikan umpan balik mengenai 

pembelajaran mereka. Evaluasi ini membantu memahami keberhasilan dan 

perbaikan yang dapat dilakukan di masa mendatang. 

Selain itu, implementasi model Project Based Learning (PBL) dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti telah memberikan 

manfaat yang berharga. Guru dan peserta didik sama-sama menyadari bahwa 

PBL memungkinkan mereka untuk menerapkan nilai-nilai agama dan budi 

pekerti dalam konteks kehidupan sehari-hari. Selain itu, PBL juga meningkatkan 

keterlibatan siswa, memperdalam pemahaman konsep, dan mengembangkan 

keterampilan kolaborasi, pemecahan masalah, dan komunikasi. 

 

42Musfirah (39 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP Negeri 2 

Bumi Raya Morowali, Wawancara, Morowali, 20 Juni 2023. 
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Hasil evaluasi ini digunakan sebagai panduan untuk meningkatkan 

pendekatan pembelajaran di masa mendatang. Guru PAI menggunakan umpan 

balik siswa untuk mengidentifikasi area perbaikan dalam implementasi PBL. 

Mereka juga menilai efektivitas rubrik penilaian yang digunakan dan membuat 

penyesuaian jika diperlukan. Dengan demikian, evaluasi menjadi alat penting 

dalam perbaikan berkelanjutan dalam konteks pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti yang berorientasi pada Kurikulum Merdeka. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Berorientasi Kurikulum Merdeka di SMP Negeri 2 Bumi Raya Morowali, 

meliputi; 1) Perencanaan,perencanaan pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam (PAI) dan Budi Pekerti yang berorientasi pada kurikulum Merdeka 

sangat efektif dalam mengembangkan karakter, keterampilan, dan nilai-

nilai positif pada peserta didik. 2) Pelaksanaan, menunjukkan komitmen 

tinggi dalam persiapan mengajar, pemahaman materi yang mendalam, riset 

berkala, perencanaan yang cermat, dan penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) yang bijaksana. Ini menciptakan dasar yang kuat untuk 

pengajaran yang berkualitas. 3) Penilaian, mencakup beragam instrumen 

seperti ujian tertulis, proyek, presentasi, pengamatan, dan diskusi kelas. 

Guru berfokus pada objektivitas, transparansi, dan keadilan dalam penilaian 

dengan menggunakan rubrik penilaian yang jelas. Hasil penilaian 

digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa, 

mengadaptasi metode pengajaran, dan mengembangkan kurikulum yang 

relevan. 

2. Implementasi Model Project Based LearningPada Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam Dan Budi Pekerti Berorientasi Kurikulum Merdeka Di SMP 

Negeri 2 Bumi Raya Morowali, meliputi: 1) Menyiapkan pertanyaan atau 

penugasan proyek yang dimulai dari pertanyaan esensial, 2) Menyusun 

jadwal aktivitas guru dan peserta didik secara kolaboratif dalam 

menyelesaikan proyek. 3) Memonitor kegiatan dan perkembangan proyek. 

4) Menguji hasil pembelajaran. 5) Mengevaluasi kegiatan/pengalaman 
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dalam pembelajaran Pendidikan Agama islam dan Budi Pekerti berorientasi 

kurikulum merdeka. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan Project Based Learning 

(PBL) memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Implikasinya adalah bahwa 

sekolah dan guru-guru dapat mempertimbangkan mengadopsi pendekatan 

ini dalam proses pembelajaran untuk memberikan pengalaman 

pembelajaran yang lebih bermakna dan mendalam bagi siswa. 

2. PBL mendorong pengembangan keterampilan selain pengetahuan, seperti 

pemecahan masalah, kerjasama tim, manajemen waktu, dan refleksi diri. 

Guru-guru dapat memanfaatkan temuan ini untuk membantu siswa 

mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan nyata, 

sehingga berpotensi untuk meningkatkan mutu pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti, tidak hanya di SMP Negeri 2 Bumi Raya 

Morowali tetapi juga dalam konteks pendidikan lebih luas. Hal ini 

mendorong pendekatan pembelajaran yang lebih kontekstual, relevan, dan 

berpusat pada siswa dalam upaya membangun karakter yang baik dan 

pemahaman agama yang mendalam. 
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I. INSTRUMEN PENELITIAN 

PEDOMAN OBSERVASI 

I. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti berorientasi 

kurikulum merdeka 

 A. IDENTITAS INFORMAN 

 1. Nama : 

 2. Umur ; 

 3. Pekerjaan : 

 4. Alamat : 

B. PETUNJUK 

 Pilih salah satu alternatif kategori dengan cara membubuhi tanda cek (√) pada 

kolom dibawahnya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saudara dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

 SS  : Sangat Sesuai (Selamanya terjadi/dilakukan) 

 SI  : Sesuai (lebih banyak terjadi/dilakukan dari diabaikan) 

 KS : Kurang Sesuai (lebih banyak diabaikan dari kejadian/dilakukan) 

 TS  : Tidak Sesuai (terabaikan atau luput dari perlaakuan) 

No. Pernyataan 
Kategori 

SS SI KS TS 

1 Guru merencanakan pembelajaran mencakup tujuan 
pembelajaran yang jelas dan terkait dengan Pendidikan 
Agama Islam dan Budi Pekerti. 

    

2 Guru menentukan indikator pembelajaran dengan baik 
dan sesuai dengan konteks pembelajaran 

    

3 Guru mengintegrasikan materi pembelajaran nilai-nilai 
Islam dan budi pekerti yang relevan 

    

4 Guru merencanakan metode pembelajaran sesuai 
dengan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam 
konteks pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan 
Budi Pekerti. 

    

5 Guru menggunakan sumber belajar dalam pembelajaran 
telah dipilih dengan tepat dan mendukung tujuan 
pembelajaran 

    

6 Guru memiliki pemahaman yang baik tentang konsep 
dan materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 
yang diajarkan 

    

7 Guru mampu mengkomunikasikan konsep dan nilai-
nilai Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan 
jelas dan tepat 

    

8 Guru menggunakan strategi pembelajaran yang 
interaktif dan mengaktifkan siswa dalam proses 
pembelajaran 

    

9 Guru mengintegrasikan teknologi informasi dan 
komunikasi (TIK) dalam pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam dan Budi Pekerti dengan baik 
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10 Guru menciptakan suasana pembelajaran kondusif dan 
mendukung partisipasi aktif siswa dalam diskusi dan 
kegiatan pembelajaran 

    

11 Guru menggunakan berbagai instrumen penilaian yang 
sesuai untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran 
kurikulum. 

    

12 Guru menggunakan instrumen penilaian mencakup 
aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam 
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

    

13 Guru melakukan penilaian secara objektif, transparan, 
dan adil terhadap semua siswa 

    

14 Guru memberikan umpan balik yang konstruktif kepada 
siswa untuk membantu mereka meningkatkan 
pemahaman dan perilaku mereka terkait Pendidikan 
Agama Islam dan Budi Pekerti 

    

15 Guru menginformasikan hasil penilaian untuk 
pengambilan keputusan terkait pembelajaran 
selanjutnya dan pengembangan 

    

 

  



151 

 

 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

II. Implementasi model Project Based Learningpada pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti berorientasi kurikulum 

merdeka 

 A. IDENTITAS INFORMAN 

 1. Nama : 

 2. Umur ; 

 3. Pekerjaan : 

 4. Alamat : 

B. PETUNJUK 

 Pilih salah satu alternatif kategori dengan cara membubuhi tanda cek (√) pada 

kolom dibawahnya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saudara dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

 SS  : Sangat Sesuai (Selamanya terjadi/dilakukan) 

 SI  : Sesuai (lebih banyak terjadi/dilakukan dari diabaikan) 

 KS : Kurang Sesuai (lebih banyak diabaikan dari kejadian/dilakukan) 

 TS  : Tidak Sesuai (terabaikan atau luput dari perlaakuan) 

No. Pernyataan 
Kategori 

SS SI KS TS 

1 

Guru menyusun pertanyaan esensial yang relevan dan 
memotivasi siswa untuk menjalankan proyek dalam 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 
Pekerti berorientasi kurikulum merdeka 

    

2 

Guru memastikan bahwa pertanyaan atau penugasan 
proyek tersebut menghubungkan dengan konsep dan 
nilai-nilai Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 
yang akan dipelajari 

    

3 
Guru memberikan pertanyaan atau penugasan proyek 
dirancang untuk mendorong pemikiran kritis, refleksi, 
dan penerapan nilai-nilai dalam kehidupan nyata. 

    

4 

Guru menyusun Jadwal Aktivitas Guru dan Peserta 
Didik Secara Kolaboratif dalam Menyelesaikan Proyek 
dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 
Pekerti Berorientasi Kurikulum Merdeka 

    

5 

Guru dan peserta didik bekerja sama untuk menyusun 
jadwal aktivitas dalam proyek pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam dan Budi Pekerti berorientasi kurikulum 
merdeka 

    

6 
Guru mangatur jadwal aktivitas mencakup waktu yang 
cukup untuk eksplorasi, penelitian, dan refleksi terkait 
proyek 

    

7 
Guru dan peserta didik berkolaborasi dalam 
menentukan tugas, tanggung jawab, dan batas waktu 
untuk setiap tahap proyek 

    

8 
Bagaimana guru memantau kegiatan dan perkembangan 
proyek yang dilakukan oleh peserta didik dalam 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 

    



152 

 

 

 

Pekerti berorientasi kurikulum merdeka 

9 
Guru memberikan bimbingan dan dukungan kepada 
peserta didik selama proses pengerjaan proyek 

    

10 
Peserta didik aktif terlibat dalam diskusi dan refleksi 
terkait perkembangan proyek mereka 

    

11 
Guru menguji hasil pembelajaran yang telah dicapai 
oleh peserta didik dalam proyek Pendidikan Agama 
Islam dan Budi Pekerti berorientasi kurikulum merdeka 

    

12 

Guru melakukan pengujian hasil pembelajaran 
mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan 
yang relevan dengan Pendidikan Agama Islam dan Budi 
Pekerti? 

    

13 
Guru melibatkan peserta didik dalam refleksi terhadap 
hasil pembelajaran yang telah mereka capai 

    

14 

Bagaimana guru dan peserta didik mengevaluasi 
kegiatan atau pengalaman yang mereka jalani dalam 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 
Pekerti berorientasi kurikulum merdeka 

    

15 
Guru mengevaluasi mencakup refleksi terhadap 
pencapaian tujuan pembelajaran, kolaborasi tim, dan 
penerapan nilai-nilai dalam proyek 

    

16 
Guru menggunakan evaluasi tersebut untuk 
meningkatkan pembelajaran dan pengembangan model 
Project Based Learningdi masa mendatang 
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PEDOMAN WAWANCARA 

I. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti berorientasi 

kurikulum merdeka 

A. IDENTITAS INFORMAN 

 1. Nama : 

 2. Umur ; 

 3. Pekerjaan : 

 4. Alamat : 

B. PETUNJUK 

 Menuliskan keterangan dengan cara membubuhi jawaban dari pertanyaan pada 

kolom keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman informan, 

sebagaiman table berikut: 

 

No. Pertanyaan Keterangan 

Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan  

Budi Pekerti Berorientasi Kurikulum Merdeka 

1. 
Bagaimana Anda merencanakan pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang 
berorientasi pada kurikulum merdeka? 

 

2. 
Apa tujuan pembelajaran yang Anda tetapkan 
dalam rencana pembelajaran tersebut? 

 

3. 
Bagaimana Anda memilih indikator pembelajaran 
yang relevan dengan Pendidikan Agama Islam dan 
Budi Pekerti? 

 

4 
Bagaimana Anda mengintegrasikan nilai-nilai Islam 
dan budi pekerti dalam materi pembelajaran yang 
direncanakan? 

 

5 

Bagaimana Anda memilih metode pembelajaran 
yang sesuai dengan prinsip-prinsip kurikulum 
merdeka dalam konteks pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam dan Budi Pekerti? 

 

Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi  
Pekerti Berorientasi Kurikulum Merdeka 

1. 
Bagaimana Anda mempersiapkan diri untuk 
mengajar Pendidikan Agama Islam dan Budi 
Pekerti dengan baik? 

 

2. 
Bagaimana Anda mengkomunikasikan konsep dan 
nilai-nilai Pendidikan Agama Islam dan Budi 
Pekerti kepada siswa? 

 

3. 
Bagaimana Anda melibatkan siswa dalam proses 
pembelajaran dan memastikan partisipasi aktif 
mereka? 
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4. 
Bagaimana Anda menggunakan teknologi informasi 
dan komunikasi (TIK) dalam pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti? 

 

5 

Bagaimana Anda menciptakan suasana 
pembelajaran yang kondusif dan mendukung 
perkembangan siswa dalam hal Pendidikan Agama 
Islam dan Budi Pekerti? 

 

Penilaian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan  

Budi Pekerti Berorientasi Kurikulum Merdeka 

1. 
Bagaimana Anda mengevaluasi pencapaian tujuan 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 
Pekerti? 

 

2. 

Apa jenis instrumen penilaian yang Anda gunakan 
untuk mengukur pengetahuan, sikap, dan 
keterampilan siswa terkait Pendidikan Agama Islam 
dan Budi Pekerti? 

 

3 
Bagaimana Anda memastikan objektivitas, 
transparansi, dan keadilan dalam proses penilaian 
terhadap siswa? 

 

4 

Bagaimana Anda memberikan umpan balik kepada 
siswa untuk membantu mereka meningkatkan 
pemahaman dan perilaku mereka terkait Pendidikan 
Agama Islam dan Budi Pekerti? 

 

5 
Bagaimana Anda menggunakan hasil penilaian 
untuk pengambilan keputusan terkait pembelajaran 
selanjutnya dan pengembangan kurikulum? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

II. Implementasi model Project Based Learningpada pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti berorientasi kurikulum merdeka 

A. IDENTITAS INFORMAN 

 1. Nama : 

 2. Umur ; 

 3. Pekerjaan : 

 4. Alamat : 

B. PETUNJUK 

 Menuliskan keterangan dengan cara membubuhi jawaban dari pertanyaan pada 

kolom keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman informan, 

sebagaiman table berikut: 

 

No. Pertanyaan Keterangan 

Menyiapkan Pertanyaan atau Penugasan Proyek yang Dimulai  

dari Pertanyaan Esensial dalam Pembelajaran Pendidikan  

Agama Islam dan Budi Pekerti Berorientasi Kurikulum  

Merdeka  

1. 

Bagaimana Anda merencanakan pertanyaan 
esensial atau penugasan proyek yang dimulai dari 
pertanyaan esensial dalam pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam dan Budi Pekerti berorientasi 
kurikulum merdeka? 

 

2. 
Bagaimana Anda memastikan bahwa pertanyaan 
atau penugasan proyek tersebut relevan dengan 
konteks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti? 

 

3. 

Bagaimana Anda mendorong siswa untuk 
mempertimbangkan nilai-nilai dan prinsip Islam 
dalam menjawab pertanyaan esensial atau 
menyelesaikan proyek? 

 

Menyusun Jadwal Aktivitas Guru dan Peserta Didik  
Secara Kolaboratif dalam Menyelesaikan Proyek dalam  
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Berorientasi  
Kurikulum Merdeka 

1. 

Bagaimana Anda melibatkan siswa dalam 
menyusun jadwal aktivitas dalam proyek 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 
Pekerti berorientasi kurikulum merdeka? 

 

2. 
Bagaimana kolaborasi antara guru dan siswa dalam 
menentukan tugas, tanggung jawab, dan batas 
waktu untuk setiap tahap proyek? 

 

3. 
Bagaimana Anda mendukung siswa dalam 
mengatur waktu mereka secara efektif untuk 
menyelesaikan proyek dengan baik? 

 

Memonitor Kegiatan dan Perkembangan Proyek dalam  
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Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti  

Berorientasi Kurikulum Merdeka 

1. 

Bagaimana Anda memantau kegiatan dan 
perkembangan proyek yang dilakukan oleh siswa 
dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan 
Budi Pekerti berorientasi kurikulum merdeka? 

 

2. 
Bagaimana Anda memberikan bimbingan dan 
dukungan kepada siswa dalam proses pengerjaan 
proyek? 

 

3 
Bagaimana siswa berpartisipasi dalam diskusi dan 
refleksi terkait perkembangan proyek mereka?  

Menguji Hasil Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan  
Budi Pekerti Berorientasi Kurikulum Merdeka 

1. 

Bagaimana Anda menguji hasil pembelajaran yang 
telah dicapai oleh siswa dalam proyek Pendidikan 
Agama Islam dan Budi Pekerti berorientasi 
kurikulum merdeka? 

 

2. 
Apa jenis penilaian yang Anda gunakan untuk 
mengukur pemahaman siswa terkait Pendidikan 
Agama Islam dan Budi Pekerti melalui proyek ini? 

 

3. 

Bagaimana Anda memberikan umpan balik kepada 
siswa untuk membantu mereka memahami 
kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan dalam 
proyek tersebut 

 

Mengevaluasi Kegiatan/Pengalaman dalam Pembelajaran  
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Berorientasi  
Kurikulum Merdeka 

1. 

Bagaimana Anda dan siswa mengevaluasi kegiatan 
atau pengalaman yang dilakukan dalam 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 
Pekerti berorientasi kurikulum merdeka? 

 

2. 

Apa yang Anda pelajari dari implementasi model 
Project Based Learningdalam konteks 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 
Pekerti? 

 

3. 
Bagaimana evaluasi tersebut digunakan untuk 
meningkatkan pembelajaran di masa mendatang?  
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II. DAFTAR INFORMAN 

 

No. Nama Lengkap Pekerjaan/Jabatan Umur Alamat 

1. Hikmah K.L,S.Pd Kepala Sekolah 46 

DS.Parilangke,Kec.Bumi 

Raya,Kab.Morowali Sul-

Teng 

2. Musfira,S.Pd Guru Mapel 39 

DS.Wedago,Kec.Bumi 

Raya,Kab.Morowali Sul-

Teng 

3. Linda Susanti Siswa 13 

DS.Limbo 

Makmur,Kec.Bumi 

Raya,Kab.Morowali Sul-

Teng 

 

A. Peserta Didik 

No. Kelas 
Jumlah Peserta Didik 

Total Laki-laki Perempuan 

1. 
Kelas 7  Ki Hajar 

Dewantara 
16 9 25 

2. Kelas 7 KH  Hasyim .A 15 8 23 

3. Kelas 7 Ahmad Dahlan 14 11 25 

4. Kelas 8 Cut Nya Dien 15 11 26 

5. Kelas 8 Dewi Sartika 13 14 27 

6. Kelas 8 RA Kartini 14 8 22 

     
 

B. Guru (Pendidik) dan Tenaga Kependidikan 

No. Nama 
Jenis 

Kelamin Mapel yang Diajarkan 
Satatus 

(PNS/Honorer) 

1. Hamzah 

Ramdhani,M.Pd.I  
L IPA PNS 

2. Lilik Yuniarsih,S.Ag P PAI PNS 

3. Nurdiana,S.Pd P Bahasa Indonesia PNS 

4. Nurhudaim,S.Pd P IPA PNS 

5. Sunarsih, S.Pd.I P PAI PNS 

6. Sulasih,S.Pd P Mate-Matika PNS 

7. Yulna S.Pd P PKN PNS 

8. Musfira, S.Pd P SBK PNS 

9. Umi Kalsum,S.Pd P Bahasa Inggris PPPK 

10. Indra Wati S.Pd P IPS PPPK 

11 
Nur Alipa,S.Pd P Bahasa Indonesia 

Kontrak 

Daerah 

12 Misbah, S.Pd P BK PPPK 

13 Niluh P Agama Hindu Kontrak 
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Arniasih,S.Pd.H Daerah 

14 WardaEko 

Wulandari,S.Pd 
P Mate-Matika 

Kontrak 

Daerah 

15 
Moh.Fikri,S.Pd L TIK 

Kontrak 

Daerah 

16 
Abd.Jalil,S.Pd, M.Pd L IPA 

Kontrak 

Daerah 

17 
Lista,S.Pd P Prakarya 

Kontrak 

Daerah 

18 
Niluh Suka Rini,S.Pd P Bahasa Ingris 

Kontrak 

Daerah 

19 Faida Utina,SE P Staf.Perpus Honor 

20 
Andi Amirullah,S.Pd L PJOK 

Kontrak 

Daerah 

21 Sumardi,S.Pd L KTU PNS 

22 Ahmad Yani,S.Pd L TU PNS 

23 Denok Sri Lestari P TU PNS 

24 Suparna L Penjaga Sekolah PNS 

26 M.Ikbal Labungasa P Satpam Sekolah Honor 

25 Sri Erlina L TU Honor 
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