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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

1. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

A. Konosonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

1 
Alif 

Tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 ث
ṡa ṡ 

Es (dengan titik di 

atas) 

 Jim J Je ج

 ح
ḥa ḥ 

Ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 ذ
Żal Ż 

zet (dengan titik di 

atas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ص
ṣad ṣ 

es (dengan titik di 

bawah) 

 ḍad ḍ de (dengan titik di ض



 

 

x 

 

bawah) 

 ط
ṭa ṭ 

te (dengan titik di 

bawah) 

 ظ
ẓa ẓ 

zet(dengan titik di 

bawah) 

 ain „ Apostrof terbaik„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qil ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 م
Mim M Em 

 
 ن
 

Nun 
 

N 
 

En 

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ʼ Apostrof ء

 Ya Y Ye ئ

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

tanda apapun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

(„). 

B. Vokal 

Vokal bahasa ara, seperti vokal bahasa inggris, terdiri atas vokal tunggal 

atau monoflong dan vokal rangkap atau diftong. 
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Vokal tunggal bahas Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا َ

 Kasrah I I ا َ

 ḍamah U U ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, trasnliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yā Ai a dan i نيَْْ

 fatḥah dan wau Au a dan u نوَْْ

Contoh: 

 Kaifa :  كَيْفَْ

َْوْلَْ   : haula 

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 
Harakat dan 

Huruf Nama 
Huruf dan 

tanda Nama 

ْ...՜ْى  ْ...՜ْْا  fatḥah dan alif atau 

yā‟ 
Ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan yā I i dan garis di atas ني

 ḍamahdan wau Ū u dan garis di atas نو

Contoh: 

 māta :  يَاتَْ

 ramā :  رَيَي
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 qila :  قيِْمَْ

وْتُْ ًُ  yamūtu :  يَ

D. Tā’marbūṭah 

Transliterasi untuk tā marbūṭah ada dua, yaitu: tā‟marbūṭah yang hidup atau 

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

Sedangkan tā marbūṭah yang mati attau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā marbūṭah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaab kedua kata itu terpisah, tā marbūṭah 

itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 

 rauḍah al-aṭfal : رَوْضَُّْاْالْأْطْقاَْلِْ

دِيَُْةُْانْفاَْضِهَةُْ ًَ  al-madinah al-fāḍilah :  اَْنْ

ةُْ ًَ  al-ḥikmah :   انَْحكْ

E. Syaddah (Tasdid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid ( ՜  ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (Konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

َا  rabbanā :  رَبَُّ

ٍَْ يْ  najjaiā :  َجََّ

 al-haqq :  اَْنْحَقْ 

 nu‟ima :  َعُِّىَْ

 aduwwun„ :  عَدُوْ 
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Jika huruf َى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah )ّنِي(   maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i. 

Contoh: 

 Ali (bukan‟ Aliyy atau Aly)„ :  عَهِيْ 

يْ عَرَْبِْ   : „Arabi (bukan „ Arabiyy atau Araby) 

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  (alif 

lam ma‟arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang diteransliterasi 

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

qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

ًْسُْ  al-syamsu (bukan asy-syamsu) :  انَش 

نْزَنَةُْ  al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : اَْنزَّ

 al-falsafah :  انَْفهَْسَفةُْ

 al-bilādu :  انَْبلََِدُْ

G. Hamzah 

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

hamzah yang terletak di tengah da akhir kata. Namun, nila hamzah terletak di 

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

 Contoh: 

 ٌَْ  ta‟murū :  تأَْْيُرُوْ

 al-nauʻ :  انََُّوْعُْ 

 syai‟un :  شَيْءْ  

 umirtu :  أيُِرْْتُْ 
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H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yanag ditranskiterasikan adalah 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‟ān), alhamdulillaah dan 

munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian 

teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fi Ẓilāl al-Qur‟ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

I. Lafẓ al-Jalālah ْْ)ُ
)اََللَّّه   

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

atau berkedudukan sebagai mudāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh: 

 َِْ
ْاَّللّه ٍُ ََدِيْ Dinullāh  َ  billāh  ب الّلٰ

Adapun tā‟ marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz Al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh : 

ََ 
ة َاَلّلٰ َحْم  ه مَْف يَْر  Hum fi raḥmatillāh 

J. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 
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penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf 

awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis 

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal 

kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata 

sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga 

berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang 

al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 

CDK, dan DR).  

Contoh: 

Wa   mā Muḥammadun illā rasūl 

Syahru Rammadān al-lażi unzila fih al-Qur‟ān 

Syahru Ramaḍān al-lażi fih al Qu‟an 

Naṣir al-Din al-Tūsi 

Abū Naṣ al-Farābi 

Al-Gazāli 

Al-Munqiż min al-Dalāl 

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

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 

 

 

 

2. Daftar singkatan  

Abū al-Walid Muḥammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibn Rusyd, 
Abū al-Walid Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid 

Muḥammad Ibn) 

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

Zaid, Naṣr Ḥāmid Ab Naṣr Ḥāmid 
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Beberapa singkatan yang dilakukan adalah: 

swt  = subḥānahū wa ta„ālā 

saw.  = subḥānahū „alaihi wa sallam 

a.s.  = „alaihi al-salām 

H  = Hijrah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Al „Imran/3: 4 

HR  = Hadis Riwayat 

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut: 

=صفحةْ ص  

=بدوٌْيكاٌْ دو  

ْعهيّْوسهىْصهيْاْ صهعى =لّلّه  

=طبعةْ ط  

=بدوٌَْْاشرْ دٌ  

=انيْاخرِْْׅ  ْׅ  ْׅ  ْانيْاخرْْا انخ  
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ABSTRAK 

 

Nama      :  Fathurrahman Abubakar 

NIM        :  20800117040 

Judul    : “Efektivitas Penggunaan Model Pembelajaran Problem Solving 

Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Kelas V SDN Reok 

Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur” 

Skripsi ini membahas tentang 1) Bagaimana hasil belajar bahasa 

Indonesia peserta didik sebelum penggunaan model pembelajaran problem 

solving kelas V SDN Reok 1 Kabupaten Manggarai Nusa Tenggaran Timur, 2) 

Bagaimana hasil belajar bahasa Indonesia peserta didik setelah penggunaan model 

pembelajaran problem solving kelas V SDN Reok 1 Kabupaten Manggarai Nusa 

Tenggara Timur, 3) Apakah penggunaan model pembelajaran problem solving 

efektif terhadap peningkatan hasil belajar bahasa Indonesia peserta didik kelas V 

SDN Reok 1 Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen. 

Desain penelitian One-Group Pretest-Posstest Design. Populasi dalam penelitian 

ini adalah semua peserta didik kelas V SDN Reok 1 Kabupaten Manggarai Nusa 

Tenggara Timur yang berjumlah 23 orang. Teknik pengolahan dan analisis data 

menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis inferensial. 

Hasil penelitian kelas V SDN Reok 1 sebelum penggunaan model problem 

solving adalah nilai rata-rata 64,13, nilai median 65,00, nilai mode 50, nilai 

standar deviasi 9,127, dan nilai variance 83,300. Hasil penelitian setelah 

penggunaan model pembelajaran problem solving peserta didik adalah nilai rata-

rata 90,22, nilai median 90,00, nilai mode 80, nilai standar deviasi 7,459, dan nilai 

variance 55,632. Berdasarkan uji hipotesis terhadap nilai hasil belajar peserta 

didik kelas V SDN Reok 1 diperoleh nilai sig. sebesar 0,000<0.05, maka dapat 

disimpulkan penggunaan model pembelajaran problem solving efektif terhadap 

hasil belajar peserta didik. 

Implikasi dari penelitian ini: 1) Diharapkan pendidik mampu mengikuti 

perkembangan zaman terutama dalam hal memilih model pembelajaran. Dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia disarankan untuk mengajar dengan menggunakan 

model pembelajaran problem solving karena dapat membawa suasana belajar dan 

hasil belajar peserta didik lebih efektif. 2) Kepada setiap pendidik agar sebelum 

melakukan kegiatan pembelajaran sebaiknya menganalisis terlebih dahulu apa 

yang dibutuhkan peserta didik dan materi yang mesti dikembangkan serta model 

yang sesuai dengan karakteristik peserta didik maupun mata pelajaran yang akan 

diajarkan. 3) Disarankan kepada peneliti untuk dapat melanjutkan dan 

mengembangkan penelitian yang sejenis dengan variabel yang lebih banyak lagi 

dan populasi yang lebih luas. 



 

 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah
 
 

Pendidikan merupakan suatu proses yang lebih luas dari pada proses yang 

berlangsung di sekolah saja, pendidikan adalah aktivitas sosial masyarakat yang 

kompleks dan modern
1
. Aktivitas mendidik yang kegiatannya  memiliki tujuan 

dan sesuatu yang hendak dicapai dalam aktivitas tersebut. Pelaksanaannya berada 

dalam suatu proses yang berkesinambungan di setiap jenis dan jenjang pendidikan 

yang semuanya berkaitan dalam suatu sistem pendidikan yang integral. 

Pendidikan pada dasarnya merupakan aktivitas yang dikerjakan secara 

sadar untuk menumbuh kembangkan kepribadian dan kemampuan berpikir serta 

bernalar.
2
 Menurut Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. 

Pendidikan juga dapat diartikan sebagai tindakan atau pengalaman yang 

mempengaruhi perkembangan jiwa, watak ataupun kemampuan fisik individu. 

Dalam arti sempit, pendidikan adalah suatu proses mentransformasikan 

pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan dari generasi ke generasi yang 

                                                             

1
Agustinus Hermino, Manajemen Kurikulum Berbasis Karakter Konsep Pendekatan dan 

Aplikasi (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 4. 

2
Marotul Fauziah dan Mintohari, ‟‟Pengaruh Model Pembelajaran Probling Promping 

Terhadap Hasil Belajar Tema 8 (EKOSISTEM) Peserta didik Kelas V SDN Wiyung I Surabaya” 

Jurnal Pendidikan Pendidik Sekolah asar, Vol. 5 No. 03 (2017), h. 533. 
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dilakukan oleh masyarakat melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah, 

pendidikan tinggi atau lembaga-lembaga lain
3
. 

Pendidikan memiliki peranan penting dalam kehidupan yaitu pendidikan 

dapat menjadi pengalaman seseorang agar lebih bermakna dalam kehidupannya, 

sehingga potensi kemampuan dan kapasitas manusia dapat berkembang secara 

optimal. 

Pendidikan di abad 21 menjadi semakin penting untuk menjamin 

perkembangan peserta didik. keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan 

menggunakan tekhnologi dan media informasi, serta dapat bekerja dan bertahan 

dengan menggunakan keterampilan untuk hidup (life skills). Pendidikan abad 21 

menggunakan kurikulum 2013 yang dapat menciptakan keseimbangan antara 

pengembangan keterampilan kognitif dan keterampilan fisik pada peserta didik. 

Keterampilan belajar dan inovasi yang merupakan salah satu keterampilan pada 

abad 21 yang meliputi berpikir kritis dan mengatasi masalah atau Critical 

Thingking and Problem Solving. Keterampilan tersebut dapat membuat peserta 

didik mampu menggunakan berbagai situasi, membuat keputusan, dan mengatasi 

masalah yang diperlukan dalam kehidupan. 

Sebagai salah satu faktor penentu kecerdasan bangsa serta penopang dalam 

peningkatan sumber daya manusia, mutu pendidikan harus ditingkatkan dan 

memerlukan beberapa perbaikan. Untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu 

pendidikan, dapat dilakukan beberapa perbaikan terhadap aspek-aspek yang 

mempengaruhi keberhasilan pendidikan yakni meliputi kurikulum, sarana dan 

prasarana, pendidik, peserta didik, serta model pembelajaran yang digunakan.
4
 

                                                             
3 Zurinal, Ilmu Pendidikan: Pengantar & Dasar-Dasar Pelaksanaan Pendidikan  

(Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006), h. 3. 

4
Alfiyah Nurjannah dan Nadi Suprato, “Pengaruh Penerapan Pembelajaran Socrates 

Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis dalam Pembelajaran Fisika pada Materi Hukum Newton”, 
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Keberhasilan pembelajaran yang dilakukan ditentukan oleh proses 

pembelajaran yang diterapkan. Pertama, perlu adanya tuntutan penyelenggaraan di 

pembelajaran yang disenangi bagi peserta didik. Kemudian kedua, pendidikan 

hendaknya dikembangkan berdasarkan dengan diminati dan dibakati peseta didik. 

Dari dua hal tersebut, peserta didik diharapkan akan memiliki kreativitas dan 

kemandirian dalam belajar sebagai salah satu tujuan pembelajaran di Indonesia, 

sehingga dengan adanya hal ini pembelajaran di Indonesia akan menjadi lebih 

meningkat. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya untuk diciptakannya proses 

pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan bagi peserta didik.
5
 

Upaya memperbaiki proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil 

belajar peserta didik perlu adanya sebuah tindakan melalui penelitian tindakan 

kelas dengan menerapkan sebuah model pembelajaran. Menurut Anugraheni, 

model pembelajaran merupakan pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencakan pembelajaran di kelas, termasuk dalam penyusunan kurikulum, 

menyusun materi, menentukan tujuan pembelajaran, menentukan langkah-langkah 

pembelajaran, pengelolaan kelas dan lingkungan dalan pembelajaran.
6
 Salah satu 

pembelajaran yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan itu adalah 

dengan menerapkan pembelajaran berbasis  masalah (Problem Solving). Model 

pembelajaran Problem Solving melatih peserta didik mencari informasi dan 

mengecek silang validitas informasi itu dengan sumber lainnya, juga Problem 

Solving melatih peserta didik berpikir kritis dan model ini melatih peserta didik 

                                                                                                                                                       
Jurnal Inovasi Pendidikan Fisika, Vol. 3 No. 2 (2014), h. 20, http:// Jurnal peserta 

didik.unesa.ac.id (2019), h. 34.  

5
I Anugraheni, “Meta Analisis Model Pembelajaran Problem Based Learning dalam 

Meningkatkan Ketrampilan Berpikir Kritis di Sekolah Dasar [A Meta-analysis of ProblemBased 

Learning Models in Increasing Critical Thinking Skills in Elementary Schools”. Polyglot: Jurnal 

Imliah 14 no. 1 (2018), h. 12. 

6
I Anugraheni, “Penggunaan Portofolio dalam Perkuliahan Penilaian Pembelajaran”. 

Jurnal Pendidikan Dasar Perkhasa, 3, no. 1 (2017), h. 657.  
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memecahkan masalah.
7
 

Guru menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta 

didik juga dituntut untuk kompeten dalam melakukan pendekatan agar dapat 

menciptakan lingkungan belajar yang nyaman serta menyenangkan yang sesuai 

dengan kondisi peserta didik. Maka dalam hal ini diperlukan guru yang kreatif 

serta inovatif  yang dapat menciptakan lingkungan belajar yang menarik serta  

mengajak peserta didik untuk mengaitkan antara materi pelajaran dengan keadaan 

nyata agar peserta didik dapat menemukan pengalaman belajarnya sendiri melalui 

proses pembelajaran.
8
 

Model pembelajaran Problem Solving merupakan suatu cara mengajar 

yang merangsang seseorang untuk menganalisa situasi kemudian mencari atau 

menemukan cara penyelasaiannya sendiri. Triatnata, Asri, dan Suadnyana 

mengemukakan bahwa model pembelajaran problem solving merupakan salah 

satu model pembelajaran yang membuat pola pikir peserta didik berkembang, 

keaktifan peserta didik untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan permasalahan 

atau persoalan yang dihadapi dengan tepat. Melalui proses pemecahan masalah 

pada tahapan problem solving dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk mengalami dan membangun sendiri pengetahuannya.
9
 Menurut Rahayu  

Pemecahan masalah (problem solving) berbentuk penjelasan tentang masalah, 

kejadian, peristiwa atau situasi tertentu, kemudian peserta didik ditugasi mencari 

                                                             

7
N.Widiani, “Penerapan Model Pembelajaran Creative Problem Solving untuk 

Meningkatkan Keaktifan Siswa dalam Pembelajaran PKn”. Jurnal Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar, Edisi 11 Tahun ke-5 (2016), h. 74. 

8
Abu Ahmadi dan Widodo Supriono, Psikologi Belajar (Jakarta : Rineka Cipta,  2008), h. 

138.   

9
 I. N Suadnyana., K. A Triatnata & I. A. Asri, “Pengaruh Pembelajaran Problem Solving 

Berbasis Resolusi Konflik Terhadap Hasil Belajar PKN Siswa Kelas V Gugus III SD Negeri Kuta 

Utara”. Jurnal Mimbar PGSD Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan PGSD 2 no. 1 (2014), h. 

3. 
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alternatif pemecahannya.
10

 

Dikutip oleh Indah Khairani, Nadi menyatakan bahwa pada model 

problem solving peserta didik diharapkan dapat menumbuhkan keterampilan dan 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Model pembelajaran problem 

solving adalah penggunaan model dalam kegiatan pembelajaran dengan jalan 

melatih peserta didik menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah pribadi 

maupun masalah kelompok untuk dipecahkan sendiri atau bersama-sama. Peserta 

didik mudah lupa jika proses belajar mengajar hanya dijelaskan secara lisan tanpa 

melihat langsung apa yang sedang dijelaskan atau harus diberikan contoh nyata 

dan peserta didik dapat memahami jika diberi kesempatan untuk mencoba 

memecahkan masalah. Penggunaan model probem solving dalam pembelajaran 

secara berkelompok memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

berdiskusi dan saling bertukar ide sesama anggota kelompok. Dengan ini, bahwa  

model pembelajaran problem solving melalui diskusi kelompok dapat melatih 

kemampuan peserta didik untuk bekerja sama, menyampaikan pendapat dan 

menerima pendapat orang lain serta dapat membelajarkan peserta didik untuk 

dapat bertanggung jawab atas pekerjaannya.
11

 

Keistimewaan dari model pembelajaran problem solving adalah 

menempatkan peserta didik pada situasi yang nyata, karena masalah yang 

dikemukaan merupakan tipe masalah, komplek dan bermakna, dengan pemecahan 

yang kreatif dari peserta didik. Hal ini sejalan dengan riset di bidang pendidikan 

yang menunjukkan bahwa sebuah teknik yang efektif untuk mengembangkan 

                                                             

10
S. Rahayu, “Meningkatkan Prestasi Bahasa Indonesia dalam Kemampuan Memecahkan 

Suatu Masalah Melalui Metode Pemecahan Masalah (Problem Solving)”. Media Didaktika, 2 no. 1 

(2016), h. 31. 

11
Indah Khairani dan Rini Safitri “Penerapan Metode Pembelajaran Problem Solving 

Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Pada  Materi Usaha dan Energi di MAN Rukoh 

Banda Aceh”, Jurnal Pendidikan Sains Indonesia Vol.5, No.2,(2017), h. 33.                    
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keterampilan pemecahan masalah (problem solving) adalah dengan membiarkan 

peserta didik untuk menghadapi masalah-masalah yang terkait dengan isu-isu 

kompleks sesering dan sedini mungkin yang terkait dengan bidangnya. Peserta 

didik dapat bekerja dalam tim (kelompok), berkolaborasi dan menunjukkan sikap 

yang profesional dalam mengkonfrontasikan masalah dengan situasi nyata yang 

seluas-luasnya. Berbeda dengan model pembelajaran konvensional atau sering 

juga disebut pembelajaran yang penekanannya lebih cenderung pada metode 

ceramah yang membuat peserta didik lebih banyak mendengar, sehingga peserta 

didik tidak terlalu aktif dalam proses pembelajaran. 

Ada beberapa alasan mengapa model pembelajaran Problem Solving di 

anggap cocok untuk menyelesaikan masalah pembelajaran yang ditemukan ini, 

diantaranya yaitu melatih cara berpikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan, 

misalnya melalui kegiatan eksplorasi, eksperimen, menunjukkan kesamaan, 

perbedaan, konsisten dan inkonsisten, mengembangkan kemampuan memecahkan 

masalah, mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi atau 

menkomunikasikan gagasan antara lain melalui pembicaraan lisan, catatan, grafik, 

peta diagram dalam menjelaskan gagasan. Dengan pemecahan masalah atau 

Problem Solving diharapkan pemebelajaran akan lebih bermakna, menarik dan 

memacu kreativitas bagi peserta didik karena pendekatan pemecahan masalah atau 

Problem Solving dapat dikatakan sebagai muara dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia, sebab berbagai aspek kognitif, afektif, dan psikomotor terlibat 

didalamnya. 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan pada tanggal 10 Maret 2020 di 

Kelas V SDN Reok I Kabupaten Manggarai, peneliti menemukan bahwa, pada 

kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia pendidik masih menggunakan model 

pembelajaran konvensional, karena guru masih cenderung menggunakan metode 
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ceramah sehingga berakibat pada peserta didik pasif, pasif dalam artian peserta 

didik lebih banyak mendengar dari pada memberikan pendapat mereka terkait 

materi yang diajarkan, peserta didik juga tidak berkesempatan untuk menemukan 

konsep yang diajarkan pendidik. Hal ini juga diperjelas oleh pendidik kelas V atas 

nama ibu Yuyun Sari menjelaskan bahwa situasi kelas menjadi diam sehingga 

peserta didik yang memang wataknya pendiam akan tetap seperti itu dan sulit 

untuk berkolaborasi dengan teman-teman di kelasnya, karena itu hasil 

pembelajaran peserta didik kurang maksimal. Peneliti juga menemukan bahwa 

nilai rapor peserta didik menunjukkan bahwa hasil belajar peserta didik kurang 

maksimal. 

Metode ceramah juga membuat peserta didik  pasif, karena pendidik lebih 

dominan berbicara dibandingkan peserta didik, begitupun dalam proses 

pengerjaan tugas berkelompok, peserta didik kurang mampu berkolaborasi dengan 

teman kelompoknya dan tidak memberikan pendapat terkait materi maupun tugas 

yang diberikan.  

Mengapa peneliti memilih mengambil model pembelajaran problem 

solving untuk mengatasi masalah di atas? Karena banyak kasus-kasus peserta 

didik diberikan materi dan tugas kemudian diatasi dengan model pembelajaran 

problem solving. Model pembelajaran problem solving cukup efektif terhadap 

hasil pembelajaran dikarenakan situasi belajar peserta didik menjadi lebih aktif, 

bermutu dan mampu menciptakan suasana belajar yang bagus, karena peserta 

didik dianjurkan untuk menganalisa dan berkolaborasi dengan teman-teman 

kelasnya sehingga berpengaruh pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan 

hasil belajar peserta didik.  

Jadi, berdasarkan permasalahan di atas maka peneilti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Penggunaan Model Pembelajaran 
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Problem Solving Terhadap  Hasil Belajar Bahasa Indonesia Peserta Didik Kelas V 

SDN Reok I Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas sehingga masalah peneltian 

dapat dinyatakan dalam bentuk rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana hasil belajar bahasa Indonesia peserta didik sebelum 

penggunaan model pembelajaran Problem Solving  kelas V SDN Reok 1 

Manggarai Nusa Tenggara Timur? 

2. Bagaimana hasil belajar bahasa Indonesia peserta didik setelah 

penggunaan model pembelajaran Problem Solving  kelas V SDN Reok 1 

Manggarai Nusa Tenggara Timur? 

3. Apakah penggunaan  model pembelajaran  problem solving efektif 

terhadap hasil belajar bahasa Indonesia peserta didik? 

C. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru di dasarkan 

pada teori yang relevan, belum di dasarkan pada fakta-fakta empiris yang 

diperoleh melalui pengumpulan data.
12

 

Sehubungan dengan masalah penelitian yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut: 

Apakah penggunaan  model pembelajaran  problem solving efektif terhadap hasil 

belajar bahasa Indonesia peserta didik? 

                                                             

12
Sugiyono, Metode Penlitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2013), h. 96. 
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D. Definisi Penelitian dan Ruang Lingkup Penelitian 

Menghindari penafsiran yang keliru dalam memahami maksud dari 

penelitian ini, peneliti mengemukakan batasan defenisi operasional variable yang 

di anggap perlu. Dalam judul penelitian “Efektivitas Penggunaan  Model  

Pembelajaran Problem Solving  terhadap Hasil Belajar  Kelas V SDN Reok 1 

Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur”. 

Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini antara lain sebagai 

berikut : 

1. Model Pembelajaran Problem Solving 

Dalam proses pembelajaran pendidik menggunakan langkah-langkah 

dalam model pembelajaran problem solving untuk melatih peserta didik 

menganalisis masalah yang mereka alami kemudian berdiskusi untuk 

memecahkan masalah tersebut. Model ini juga merangsang peserta didik untuk 

memberikan pendapatnya terkait masalah yang sedang dibahas, sehingga suasana 

pembelajaran menjadi lebih efektif karena adanya timbal balik dalam diskusi. 

2. Hasil Belajar 

Hasil belajar bahasa Indonesia yang dimaksud di sini adalah kemampuan 

peserta didik pada mata pelajaran bahasa Indonesia materi Teks narasi sejarah 

dengan bentuk pertanyaannya menggunakan unsur 5W+1H, jumlah soal dalam 

penelitian sebanyak 20 nomor pilihan ganda, setelah melalui proses pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran problem solving yang kemudian diukur dari 

tes hasil belajar.  
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E. Penelitian Relevan 

Arjuna Tramarzhatama NPM  12089546 mahasiswa STAIN Jurai Siwo 

Metro dengan judul “Peggunaan metode problem  solving untuk meningkatkan 

hasil belajar matematika kelas IV SD IT Insan Mulia Kotagajah Kecamatan 

Kotagajah tahun pelajaran 2013/2014. Sebelum  menerapkan  metode problem 

solving belum mampu mencapai kriteria ketuntasan kelas yang diharapkan 

minimal 80%, hanya mampu mencapai 64,34%. Kesimpulan dari penelitian ini 

adalah: (1) Bahwa pembelajaran dengan menerapkan metode problem solving di 

SD IT Insan Mulia KotagajahTP 2013/2014 telah berhasil meningkatkan hasil 

belajar siswa. Hal ini terbukti semua siswa (100%) telah mencapai kriteria yang 

diharapkan yaitu aktif, kreatif dan hasil belajar  Matematika yang baik. Perlakuan 

atau tindakan yang di berikan melalui penerapan metode problem solving dalam 

pembelajaran juga telah berhasil meningkatkan perolehan hasil belajar siswa. Hal 

ini terbukti sebagian besar siswa telah mencapai ketuntasan individu yang telah 

ditetapkan yaitu 70, walaupun masih ada siswa yang belum mencapai ketuntasan 

individu, namun ketuntasan belajar kelas sudah tercapai diatas 80%.7 

Netty Novi Yanti Mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro NPM 12243785 

dengan judul skripsi: “Meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata 

pelajaran IPS melalui metode problem solving siswa kelas III MI Al-Khoiriyah 

Metro Pusat tahun pelajaran 2014/2015.”Berdasarkan hasil penelitian  Netty Novi 

Yanti dapat disimpulkan bahwa proses belajar IPS materi pelajaran tentang 

Pentingnya bekerja Sama dapat meningkatkan keaktifan siswa, keaktifan belajar 

siswa. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan hasil 

belajar siswa,selain itu skor tes siswa setiap siklusnya pun meningkat. Ketuntasan 

belajar siswa pun meningkat setiap siklusnya, siklus pertama mencapai 40,63%, 
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siklus kedua mencapai 50% dan siklus ketiga mencapai 65,63%. Berdasarkan 

hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa metode problem solving dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Athi‟ Hamidah, „‟Efektivitas Model Pembelajaran PJBL Dengan 

Pendekatan STEM Terhadap Kemampuan Creative Problem Solving dan 

Metacognitive Skill Peserta Didik Pada Pembelajaran Fisika‟‟, yang menyatakan 

bahwa, Model pembelajaran PJBL dengan pendekatan STEM  efektif terhadap 

kemampuan creative problem solving peserta didik pada pembelajaran fisika 

dengan nilai effect size kemampuan kreatif problem solving sebesar 0,72 dalam 

kategori sedang. Model pembelajaran PJBL dengan pendekatan STEM  efektif 

terhadap metakonitive skill  peserta didik pada pembelajaran fisika, nilai effect 

size metacognive  skill sebesar 0,4 dalam kategori sedang. Model pembelajaran 

PJBL dengan pendekatan STEM efektif terhadap kemampuan creative problem 

solving dan metacognitive skill  peserta didik pada pembelajaran fisika secara 

bersama-sama.
13

 

Penelitian yang dilakukan oleh Diah Magfirah dengan judul penelitian 

“Pengembangan Instrumen Tes untuk Mengukur Kemampuan Problem Solving 

Peserta didik pada Materi Aritmatika Sosial Kelas VII SMPN 2 Sungguminasa”
14

 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah instrumen tes kemampuan 

pemecahan masalah dengan melihat prosedur dan menganalisis kualitas instrumen 

yang dikembangkan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

pengembangan (research and development) berdasarkan model formative 

                                                             

13
Athi‟ Hamidah, „‟Efektivitas Model Pembelajaran PJBL Dengan Pendekatan STEM 

Terhadap Kemampuan Creative Problem Solving dan Metacognitive Skill Peserta Didik Pada 

Pembelajaran Fisika‟‟ (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), h. 121. 

14
Diah Magfirah, “Pengembangan Instrumen Tes untuk Mengukur Kemampuan Problem 

Solving Peserta didik pada Materi Aritmatika Sosial Kelas VII SMPN 2 Sungguminasa” Skripsi 

(Makassar: UIN Alauddin Makasaar, 2020), h. 56.  
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evaluation yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu: (1) tahap preliminary, (2) tahap self 

evaluation, (3) tahap prototyping, dan (4) tahap field test. Proses pengembangan 

terbatas sampai pada tahap prototyping dan tidak melalui tahap field test karena 

pandemi covid 19. Berdasarkan hasil pengembangan yang dilakukan, diperoleh 

bahwa: (1) uji validasi yang dilakukan oleh ahli memenuhi kriteria valid dengan 

koefisien validitas sebesar 0,78 (2) hasil angket respon peserta didik pada uji coba 

tahap one to one menunjukkan respon sebesar 74% sedangkan hasil angket respon 

pendidik sebesar 83% dengan kriteria respon positif. Dengan demikian, instrumen 

tes kemampuan pemecahan masalah (problem solving) yang dikembangkan layak 

untuk diujicobakan pada tahap field test. 

Adapun perbedaan penenlitian terdahulu dengan penelitian yang diangkat 

oleh peneliti sendiri ialah; Dari segi tempatnya, penelitian ini dilakukan di 

Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur sekolah SDN Reok I. 

Penelitian dengan judul ini baru pertama kali dilakukan atau diteliti. Sedangkan 

dari segi persamaan penelitian ini sama-sama menggunakan alat tes dan model 

pembelajaran problem solving untuk mencapai tujuan penelitian. 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mendeskripsikan hasil belajar peserta didik sebelum penggunaan model 

pembelajaran problem solving kelas V SDN Reok 1 Manggarai Nusa Tenggara 

Timur. 

b. Untuk mendeskripsikan hasil belajar peserta didik setelah penggunaan model 

pembelajaran problem solving kelas V SDN Reok I Kabupaten Manggarai 

Nusa Tenggara Timur. 
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c. Untuk mengetahui keefektivan penggunaan  model pembelajaran  problem 

solving terhadap hasil belajar peserta didik. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 

d. Kegunaan teoristis 

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pemikiran dalam rangka 

pengembangan ilmu pendidikan, terutama dalam hal yang berkaitan dengan 

keberhasilan penggunaan problem solving, dan dapat digunakan dalam 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

e. Kegunaan praktis 

Kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peserta didik 

Membantu dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik agar lebih 

mudah memahami konsep pembelajaran dan lebih merangsang peserta didik serta 

lebih aktif dalam proses pembelajaran. 

2. Bagi Pendidik 

Menjadi bahan pertimbangan khususnya bagi yang mengajar agar dapat 

memilih model  pembelajaran yang tepat dalam menyampaikan materi pelajaran, 

salah satunya dengan pembelajaran model problem solving demi memberdayakan 

peningkatan hasil belajar dan motivasi belajar  peserta didik. 

3. Bagi Sekolah 

Meningkatkan efisiensi pembelajaran di sekolah melalui model 

pembelajaran tepat dan motivasi belajar peserta didik. 

4. Bagi Peneliti 
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 Mendapatkan wawasan dan pengalaman praktis di bidang penelitian. 

selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bekal bila sudah 

menjadi tenaga pendidik. 

  



 

 

15 

BAB II                  

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Model Pembelajaran Problem Solving 

1. Pengertian Model Pembelajaran Problem Solving 

Secara bahasa  problem solving  berasal dari dua kata yaitu problem dan 

solves. Makna bahasa dari  problem yaitu “a think that is difficult to deal with or  

understand” (suatu hal yang sulit untuk melakukannya atau memahaminya), juga 

dapat diartikan “a question to be answered or solved” (pertanyaan yang butuh 

jawaban atau jalan keluar), sedangkan solve dapat diartikan “to find an answer to 

problem” (mencari jawaban suatu masalah). Sedangkan secara terminologi, 

problem solving seperti yang diartikan Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain 

adalah suatu cara berpikir secara ilmiah untuk mencari suatu pemecahan masalah.
1
 

Problem siloving merupakan proses pembelajaran yang melakukan fokus pada 

pendidikan dan keterampilan sehingga mampu melatih peserta didik berpikir aktif 

dan upaya mencari solusi terhadap suatu masalah. Problem solving juga berarti 

suatu proses pembelajaran yang memusatkan pada pendidikan dan keterampilan 

dalam hal ini didefiniskan sebagai suatu persoalan yang tidak rutin dan belum 

dikenal cara penyelesaiannya. Problem solving  bekerja dalam kegiatan 

pembelajaran dengan jalan melatih peserta didik menghadapi berbagai masalah 

baik berupa masalah perorangan atau masalah kelompok untuk dipecahkan sendiri 

atau secara bersama-sama. Menurut Abdul Majid problem solving  merupakan 

pembelajaran berbasis masalah, yakni pembelajaran yang berorientasi lerner 

                                                             

1
Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rienka 

Cipta, 2002), h. 102. 
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centered dan berpusat pada pemecahan suatu masalah oleh peserta didik melalui 

kerja kelompok.
2
 

Manusia dalam kehidupan harus dapat memutuskan sesuatu, sama halnya 

dengan mengambil keputusan dalam permasalahan. Keputusan harus diambil dari 

berbagai pilihan keputusan yang dimiliki. Biasanya masalah muncul di saat yang 

tidak diharapkan atau muncul karena akibat yang dilakukan. Untuk terampil 

dalam menyelesaikan masalah dibutuhkan berbagai kemampuan, salah satunya 

adalah kemampuan berpikir kritis. Hakikat pemecahan masalah adalah melakukan 

operasi prosedural urutan tindakan, tahap demi tahan secara sistematis, sebagai 

seorang pemula dalam memecahkan suatu masalah.
3
 

Pemecahan masalah memang sangat penting dan membutuhkan tingkat 

berpikir yang tinggi, tetapi dapat dipelajari. Pembelajaran pemecahan masalah 

mengutamakan proses dan strategi yang dilakukan peserta didik dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan.
4
 Tahapan penyelesaian masalah (problem 

solving) menurut John Dewey terdapat lima tahap, yaitu mengenali adanya 

masalah, mengidentifikasi masalah, memanfaatkan pengalaman sebelumnya, 

menguji hipotesis dan mengevaluasi penyelesaian kemudian menarik kesimpulan 

berdasarkan bukti.
5
 

                                                             

2
Abdul Majid, Strategi Pembelajaran (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), h. 213. 

3
Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontenporer (Jakarta: PT  Bumi Aksara, 

2009), h. 52.  

4
Harlinda Fatmawati, “Analisis Berpikir Kritis Siswa dalam Pemecahan Masalah 

Matematika Berdasarkan Polya Pada Pokok Bahasan Persamaan Kuadrat”, Jurnal Elektronik 

Pembelajaran Matematika Vol. 2 No 9 (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2014), h. 914. 

5
Gelar Dwirahayu, Pendekatan Baru dalam Proses Pembelajaran Matematika dan Sains 

Dasar: Sebuah Analogi (Jakarta: PIC UIN Jakarta, 2007), h. 54. 
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Empat tahapan dalam pemecahan masalah menurut George Polya, sebagai 

berikut memahami masalah, membuat rencana, melaksanakan rencana, dan 

meninjau kembali.
6
 

Pemecahan masalah sering melibatkan beberapa langkah. Pada penelitian 

ini pemecahan masalah yang digunakan adalah tahanpan menurut George Polya. 

Empat tahapan pemecahan masalah dari Polya tersebut merupakan satu kesatuan 

yang sangat penting untuk dikembangkan. Salah satu cara untuk mengembangkan 

peserta didik dalam pemecahan melalui penyediaan pengalaman pemecahan 

masalah yang memerlukan metode berbeda-beda dari suatu masalah ke masalah 

lainnya. 

Pembelajaran problem solving  atau pembelajaran pemecahan masalah 

merupakan salah satu pembelajaran aktif yang dapat membantu peserta didik 

mengembangkan kemampuan berpikir kriris, analitis, sistematis, dan logis untuk 

menemukan pemecahan masalah melalui eksplorasi data secara empiris dalam 

rangka menumbuhkan sikap ilmiah.
7
 Selain itu, melalu penggunaan Problem 

solving, peserta didik dapat meningkatkan kemampuan beragumentasi, 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar peserta didik.
8
 

Sedangkan menurut Djamarah dan Zain problem solving adalah 

merangsang pengembangan kemampuan berpikir secara kreatif dan menyeluruh, 

                                                             

6
Harlinda Fatmawati, “Analisis Berpikir Kritis Siswa dalam Pemecahan Masalah 

Matematika Berdasarkan Polya Pada Pokok Bahasan Persamaan Kuadrat”, Jurnal Elektronik 

Pembelajaran Matematika Vol. 2 No 9 (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2014), h. 915. 

7
Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan  (Jakarta: 

Prenada Media Group, 2006), h. 216. 

8
Wirdona Yusrita, Pengaruh Penggunaan Model Problem Solving Terhadap Kemampuan 

Beragumentasi dan Hasil Belajar Siswa (Lampung: FKIP Universitas Lampung, 2015), h. 3. 
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karena dalam proses belajarnya, peserta didik banyak melakukan mental dengan 

menyoroti permasalahan dari berbagai segi dalam rangka mencari pemecahan.
9
 

Problem solving merupakan metode pemecahan masalah yang menuntut 

pada peserta didik untuk dapat memecahkan berbagai masalah yang ada baik 

secara individu maupun berkelompok. Problem solving dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis peserta didik karena peserta didik dituntut untuk dapat 

memecahkan persoalan yang mereka hadapi. Proses pembelajarannya lebih 

menekankan pada proses mental peserta didik secara maksimal, bukan sekedar 

pembelajaran yang hanya menuntut peserta didik untuk sekedar mendengarkan 

dan mecatat saja, akan tetapi menghendaki aktivitas peserta didik dalam berpikir. 

Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah kemampuan peserta didik dalam proses 

berpikir untuk memperoleh pengetahuan.
10

 

2. Ciri-ciri Pembelajaran Problem Solving 

Karakteristik khusus  pendekatan kepada peserta didik dalam memecahkan 

masalah adalah sebagai berikut: 

a. Adanya interaksi yang baik antar peserta didik dan interaksi antar pendidik dan 

peserta didik dalam menyelesaikan suatu masalah. 

b. Adanya dialog matematis dan konsesus antar peserta didik dan antar peserta 

didik dan pendidik dalam menyelesaikan suatu masalah. 

c. Pendidik menyediakan sebuah informasi yang cukup untuk peserta didik 

mengenai masalah yang belum terpecahkan dan peserta didik mengklarifikasi, 

menginterpretasi, dan mencoba mengkontruksi penyelesaian masalah tersebut. 

                                                             

9
Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), h. 18.  

10
Wina Sanjaya, Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi 

(Jakarta: Kencana, 2005), h. 133. 
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d. Pendidik menerima jawaban “ya” atau “tidak” dan tujuannya bukan untuk 

mengevaluasi. 

e. Pendidik membimbing, melatih dan menanyakan dengan pertanyaan-

pertanyaan berwawasan dan berbagi solusi dalam proses pemecahan suatu 

masalah. 

3. Strategi Pembelajaran Problem Solving 

Strategi problem solving adalah pembelajaran berbasis masalah. Menurut 

Hmelo-Silver problem solving adalah perangkat model mengajar yang 

menggunakan masalah sebagai fokus untuk mengembangkan keterampilan 

pemecahan masalah, materi dan pengaturan diri. Menurut Eggen Kauchak, 

menyebut pembelajaran berbasis masalah memiliki 3 karakteristik yaitu: 

a. Pelajaran fokus pada masalah. 

b. Tanggung jawab untuk memecahkan masalah bertumpu pada peserta didik. 

c. Pendidik mendukung proses saat peserta didik mengerjakan masalah. 

Kegiatan pembelajaran peserta didik menggunakan strategi problem 

solving sangat tepat jika digunakan pada peserta didik menengah pertama dan 

menengah atas. Namun dapat juga digunakan pada peserta didik level rendah, 

dengan syarat jenis problematika disesuaikan dengan tingkat umur, jenjeng 

pelajaran, dan kematangan psikologis peserta didik. 

Dalam pembelajaran, disamping “model” terdapat istilah lain yang kerap 

digunakan yaitu “metode”. Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan belajar mengajar, model 

diperlukan oleh pendidik dan penggunaannya bervariasi sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai setelah pendidikan selesai.
11

 Terlihat dari definisi di atas 

hampir tidak terdapat perbedaan signifikan mengenai “model” maupun “metode”. 

                                                             

11
Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar (Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 

2002), h. 53. 
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Keduanya sama-sama berbicara mengenai langkah-langkah atau cara-cara tertentu 

yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan secara efisien dan 

efektif. Oleh karena itu disini penulis tidak akan membedakan keduanya. 

4. Langkah-langkah Pembelajaran Problem Solving 

Adapun langkah-langkah penggunaan model ini sebagai berikut: 

a. Adanya masalah yang jelas untuk dipecahkan. Masalah ini harus tumbuh dari 

peserta didik sesuai dengan taraf kemampuannya. 

b. Mencari data atau keterangan yang dapat digunakan untuk memecahkan 

masalah tersebut. Misalnya dengan jalan membaca buku-buku, meneliti, 

bertanya, berdiskusi dan lain-lain. 

c. Menetapkan jawaban sementara dari masalah tersebut. Dugaan jawaban ini 

tentu saja didasarkan kepada data yang telah diperoleh pada langkah kedua di 

atas. 

d. Menguji kebenaran jawaban sementara tersebut. Dalam langkah ini peserta 

didik harus berusaha memecahkan masalah sehingga betul-betul yakin bahwa 

jawaban tersebut betul-betul cocok. Apakah sesuai dengan jawaban sementara 

atau sama sekali tidak sesuai. 

e. Menarik kesimpulan. Artinya peserta didik harus sampai pada kesimpulan 

terakhir tentang jawaban dari masalah tadi.  

5. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Problem Solving 

Sebagai sebuah model, seperti hal-halnya model-model atau metode-metode 

pembelajaran yang lain, problem solving memiliki kelebihan-kelebihan dan 

kekurangan-kekurangan di antaranya sebagai berikut.
12

 

 

                                                             

12
Dr. Mulyono, M.A, Strategi Pembelajaran, (Bandung : Reamaja Rosdakarya, 2010) h. 

109. 



21 

 

 

 

a. Kelebihan model problem solving 

1) Situasi belajar menjadi lebih aktif, hidup, bersemangat, bermutu dan 

berdaya guna. 

2) Penguasaan peserta didik terhadap bahan pelajaran lebih mendalam, juga 

melatih murid berpikir ilmiah. 

3) Menumbuhkan sikap obyektif, percaya diri, bersungguh-sungguh, berani 

serta bertanggung jawab. 

b. Kekurangan model problem solving 

1) Sulit menetukan alternative permasalahan yang tepat untuk diajukan 

sesuai kemampuan anak. 

2) Apabila problem yang diajukan terlalu berat, akan mengundang banyak 

resiko. 

3) Pendidik akan mengalami kesulitan dalam mengevaluasi secara tepat 

proses pemecahan masalah yang dilakukan murid. 

6. Tujuan Problem Solving 

a. Melatih kemampuan berpikir peserta didik dalam menghadapi suatu masalah. 

b. Melatih peserta didik menemukan langkah-langkah yang ditempuh bila 

menemukan masalah yang ada di mata pelajaran bahasa Indonesia dan 

kemudian mencari solusinya. 

c. Melatih peserta didik cara bertindak dan berbuat dalam situasi yang baru 

ditemukannya. 

d. Melatih peserta didik caranya menemukan jalan keluar dari masalah yang sulit 

dipecahkan. 

e. Melatih peserta didik mengambil suatu keputusan yang menurutnya benar. 

f. Melatih peserta didik membatasi masalah yang dihadapi 
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g. Belajar menyadari peserta didik bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya 

jika dilakukan dengan bersungguh-sungguh dan sabar. 

h. Belajar meneliti suatu masalah dari berbagai segi pandang pada situasi yang 

sulit. 

i. Belajar bagaimana bekerja yang sistematis sehingga masalah yang dihadapi 

lebih mudah dipecahkan dan mencari solusi. 

B. Hasil Belajar  

1. Pengertian Hasil Belajar  

 Hasil belajar adalah sesuatu yang diperoleh dari pembelajaran yang telah 

dievaluasi. Hasil belajar dapat berupa dampak pengajaran dan dampak pengiring. 

Kedua dampak tersebut bermanfaat bagi guru dan peseta didik
13

. Belajar bukan 

sekedar pengumpulkan pengetahuan, belajar adalah proses mental yang terjadi 

dalam diri seseorang, sehingga menyebabkan munculnya perubahan perilaku. 

  Hampir semua ahli telah mencoba merumuskan dan membuat tafsirannya 

tentang “belajar”. Sering kali pula rumusan dan tafsiran itu berbeda satu lain. 

Pengertian belajar dapat kita temukan dalam berbagai sumber dan literatur. 

Meskipun ada perbedaan-perbedaan di dalam rumusan pengertian tersebut dari 

masing-masing ahli, namun secara prinsip aka nada kesamaan-kesamaannya. 

Belajar dianggap proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari pengalaman 

dan latihan. 

 Dalam definisi lain, proses belajar merupakan jalan yang harus ditempuh 

oleh seseorang untuk mengerti suatu hal yang sebelumnya tidak diketahui atau 

diketahui tetapi belum menyeluruh tentang suatu ha
14

l. Belajar juga diartikan 

sebagai serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan 

                                                             

13
Dimyati & Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 20.  

14
Amie Fajar, Portofolio dalam Pembelajaran IPS (Cet. V; Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2009), h. 10. 
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tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan 

lingkungan yang menyangkut kognitif, efektif, dan psikomotorik
15

. 

 Burton dalam sebuah buku “the guidance of learning activities” 

merumuskan pengertian belajar sebagai perubahan tingkah laku pada diri individu 

berkat adanya interaksi antara individu satu dengan lainnya dan lingkungannya 

sehingga mereka mampu berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan James O 

Whittaker mengemukakan belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan 

atau diubah melalui latihan atau pengalaman
16

. 

 Dari berbagai definisi di atas, makan penulis menyimpulkan bahwa belajar 

merupakan suatu proses kegiatan aktif peserta didik dalam membangun makna 

atau pemahaman yang lebih luas dan mendalam melalui pengalaman individu 

dalam berinteraksi dengan lingkungan. 

Hasil belajar merupakan parameter  yang dapat digunakan dalam 

menentukan berhasil atau tidaknya tujuan pendidikan yang telah dilaksanakan 

dalam suatu pendidikan, baik kurikulum maupun tujuan intruksional, 

menggunakan klasifikasi hasil belajar Benyamin Bloom yang secara garis besar 

membaginya menjadi  tiga ranah, yaitu : 

a. Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 

enam aspek, yaitu pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis,  

sintesis dan evaluasi. 

b. Ranah efektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Pada ranah efektif juga 

terdapat beberapa jenis kategori, yaitu penerimaan, jawaban atau interaksi, 

penilaian, organisasi, dan internalisasi. 

                                                             

15
Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 13. 

16
Annurrahman, Belajar dan Pembelajaran  (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 35. 



24 

 

 

c. Ranah psikomotorik. Ranah ini merupakan yang berkenaan dengan hasil 

belajar keterampilan dan kemampuan bertindak. Maka ada enam aspek dalam 

ranah psikomotorik, yaitu gerakan refleksi, keterampilan gerakan dasar, 

keterampilan perseptual, keharmonisan atau ketetapan, gerakan keterampilan 

kompleks, dan gerakan ekspresi dan interpretatif17. 

Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah skor yang 

diperoleh peserta didik dalam mempelajari KD 3.5, yaitu menggali informasi 

penting dari teks narasi sejarah yang disajikan menggunakan aspek 5W+1H: apa, 

di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana melalui tes berupa pilihan ganda 

(multiple choice). Data tentang hasil belajar ini diperoleh dengan memberikan tes 

pada akhir eksperimen, diolah dan dianalisis untuk memberikan kesimpulan 

terhadap hipotesis yang dirumuskan. 

Hasil belajar merupakan pencapaian atau keberhasilan yang diterima oleh 

peserta didik selama kegiatan belajar terhadap mata pelajaran bahasa Indonesia. 

Kemudian akan diketahui berhasil dan tidaknya peserta didik tersebut terhadap 

mata pelajaran ini. 

2. Penilaian Hasil Belajar  

Penilaian adalah upaya atau tindakan untuk mengetahui sejauh mana 

pencapaian atau tidaknya tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, 

penilaian berfungsi sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan proses dan hasil 

belajar peserta didik.
18

 Penilaian ini dalam ilmu pengetahuan dan teknologi bisa 

                                                             

17
Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 1991), h. 23-24. 

18
Elis Ratnawulan dan H.A. Rusdiana, Evaluasi Pembelajaran (Cet. I; Bandung: CV 

Pustaka Setia, 2015), h. 57. 
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dinilai lewat ulangan, penugasan atau kegiatan yang dapat dinilai.
19

 Dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia biasanya banyak digunakan prosedur pengukuran 

secara tertulis. 

  Hasil belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku. Perubahan aspek-

aspek perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh pembelajar. 

Dalam pembelajaran, perubahan perilaku yang harus dicapai oleh pembelajar 

setelah melaksanakan aktivitas dalam tujuan pembelajaran. 

 Dalam proses kegiatan belajar mengajar, tipe hasil belajar yang dapat 

dicapai penting diketahui oleh guru, agar guru dapat merancang pengajaran secara 

tepat dan penuh arti. Setiap proses belajar mengajar keberhasilannya diukur dari 

seberapa jauh hasil belajar peserta didik, di samping diukur dari segi prosesnya. 

Di samping itu, ada pula orang yang memandang belajar merupakan 

tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan misalnya dengan 

membaca, mengamati, mendengarkan, meniru dan lain sebagainya. Belajar itu 

juga akan lebih baik apabila subjek belajar mengalami atau melakukan sendiri, 

jadi tidak bersifat verbalistik
20

. 

hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai peserta didik penting diketahui 

guru, agar guru dapat merancang pengajaran secara tepat dan penuh arti. Setiap 

proses belajar mengajar keberhasilannya diukur dari seberapa jauh hasil belajar 

yang dicapai peserta didik, dari segi prosesnya. Artinya seberapa jauh tipe hasil 

belajar yang dimiliki peserta didik. Tipe hasil belajar harus tampak dalam tujuan 

pengajaran , sebab tujuan itulah yang akan dicapai oleh proses belajar mengajar. 

 

                                                             

19
Djemari Madapi, Pengukuran Penilaian dan Evaluasi Pendidikan (Yogyakarta: Nuha 

Medika, 2012), h. 112-123. 

20
Sardiman A. M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Cet. XXI; Jakarta: Rajawali 

Pers, 2012), h. 20.  
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Dalam hal ini, kemudian dibagi tiga macam hasil belajar : 

a. Keterampilan dan kebiasaan 

b. Pengetahuan dan pengertian 

c. Sikap dan cita-cita 

Masing-masing golongan dapat diisi dengan bahan yang ditetapkan dalam 

kurikulum yang berlaku di sekolah. 

Tipe belajar dibagi menjadi tiga bidang, yaitu: 

a. Bidang kognitif (penguasaan internal) 

b. Bidang efektif (sikap dan nilai) 

c. Bidang psikimotorik (keterampilan dan perilaku). 

Demikian dari hasil belajar di atas dapat disampaikan bahwa bentuk dann 

tipe hasil belajar adalah aspek-aspek yang ingin dicapai dalam proses 

pembelajaran. Aspek-aspek tersebut adalah aspek kognitif, efektif, dan 

psikomotorik. Ketiga aspek ini saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. 

Rumusan tujuan pengajaran berisikan hasil belajar yang diharapkan dikuasai oleh 

peserta didik mencakup tiga aspek tersebut. 

 Dalam penelitian ini dapat menggunakan lembar tes pilihan ganda dengan 

menggunakan unsur-unsur  5W+1H dalam setiap pertanyaan. 

Tradisi terbaik untuk menulis eksposisi ialah dengan kalimat sederhana, 

menjawab lima pertanyaan : 

1. „‟Who” siapa? (seperti, siapa yang terlibat) 

2. “What” apa? ( seperti, apa yang terjadi atau apa masalah itu) 

3. “When” kapan? (seperti, kapan itu terjadi atau kapan masalah itu 

diangkat?) 

4. “Where” di mana? (seperti, di mana peristiwa itu terjadi?) 
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5. “How” bagaimana? (seperti, bagaimana itu terjadi, atau bagaimana itu 

dilakukan?) 

6. “Why” mengapa? (seperti, mengapa ini terjadi?) 

Tradisi jurnalistik telah lazim mengenal unsur ini dengan 5W+1H: What, 

Who, When, Where, How, why. Namun tidak hanyan di dunia jurnalistik, dalam 

setiap informasi-informasi apa pun 5W+1H dapat digunakan pada tulisan yang 

berbentuk narasi atau paragraf, yang kemudian bisa tersampaikan dengan baik. 

1. Pengertian 5W+1H 

Menurut Barus, dalam praktik jurnalistik para pakar memberikan pedoman 

dalam menulis berita dengan menggunakan formula (rumusan) 5W+1H. Pedoman 

ini juga sering disebut sebagai syarat kelengkapan sebuah berita. Berikut 

ringkasan dari formula yang dimaksud. 

a. Who: berita harus mengandung unsur “siapa”. Ini dapat ditarik ekuivalensinya 

dengan prominence; harus menyebutkan sumber yang jelas. Jadi di sini 

penekanannya adalah sumber berita itu. “siapa” bisa mengacu pada individu , 

kelompok, atau lembaga. 

b. What: setalah mengetahui sumber berita, selanjutnya penting untuk mengetahui  

“apa” yang dikatakannya; Who to say What. Dengan kata lain “apa” adalah 

mencari tahu hal yang menjadi topic berita tersebut. 

c. Where: berita juga harus menunjuk pada tempat kejadian; “di mana” terjadi 

peristiwa atau fakta itu. Ini merupakan bagian dari unsur “jarak” (proximity) 

jika kita merujuk pada MacDougall. Jadi  “di mana” menyangkut tentang 

masalah jauh dekatnya jarak peristiwa dalam arti geografis ataupun 

batin/emosional. 

d. When: unsur penting berikutnya yang harus dikandung sebuah berita adalah  

“kapan” terjadinya peristiwa tersebut. 
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e. Why: kelengkapan unsur sebuah berita harus dapat menjelaskan “mengapa” 

peristiwa itu bisa terjadi. 

f. How: “bagaimana” terjadinya suatu  peristiwa  juga sangat dinantikan oleh 

pembaca.
21

 

Jika diperhatikan dengan saksama, maka keenam unsur itu sama dengan 

apa yang dimaksudkan oleh pakar ilmu komunikasi, Laswell tentang hakikat 

komunikasi. Menurut Laswell, definisi dan model komunikasi ialah, “Who says 

What in Which chanel to Whom with What effect.” Tampak bahwa 5W+1H, tidak 

jauh berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh Laswell.
22

 

Sedangkan menurut Kusumaningrat unsur-unsur penting ini dapat 

dijumpai dalam jawaban-jawaban terhadap enam pertanyaan pendek yang 

terkandung dalam sajak Rudyard Kipling berikut ini : 

I have six honest serving-men 

(They‟ve taught me all Knew) 

Their names are what and where and when  

And how and why and who 

Itulah rumusan 5W+1H yang terkenal mutu dalam jurnalistik yang 

merupakan unsur-unsur sebuah lead yang lengkap. Marilah ambil contoh 

peristiwa banjir (Apa) yang menjadi keluh kesah warga reok setelah terjadinya 

banjir (Bagaimana) proses evakuasi korban kebanjiran (Di mana) tepatnya terjadi 

nya kebanjiran (siapa) yang bertanggung jawab terjadinya banjir (Mengapa) banjir 

bisa terjadi (kapan) kecamatan Reok di landa banjir.
23
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Sedia Willing Barus, Jurnalistik; Petunjuk Teknis Menulis Berita (Jakarta: Erlangga, 

2010), h, 36.   

22
R. Masri Sareb Putra, Teknik Menulis Berita dan Featur (Jakarta: Indeks, 2006), h, 38.  

23
Hikmat Kusumanigrat dan Purnama Kusumanigrat, Jurnalistik Teori, dan Praktik 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 128.  
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Jadi sesuai dengan pemaparan 5W+1H  di atas, dapat dikaitkan sebagai 

bersikut: menulis paragraph eksposisi bukan sekadar mencurahkan isi hati. 

Sebuah paragraf eksposisi harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, 

aktual, dan informatif. Tidak seperti menulis paragraf yang mendayu-dayu. 

Kualitas paragraf eksposisi tentu harus memenuhi kriteria umum penulisan, yaitu  

5W+1H  yang sudah menjadi „sego jangan‟ (di luar kepala) buat seorang jurnalis. 

Selain syarat tersebut, sebenarnya ada juga syarat yang juga wajib dimengerti oleh 

seorang jurnalis, yaitu persyaratan bentuk. Dalam jurnalistik syarat bentuk ini 

lebih sering di kenal dengan sebutan „piramida terbalik‟. Kenapa disebut piramida 

terbalik, karena bentuknya memang mirip dengan  piramida Mesir namun 

posisinya terbalik. Mengapa kedua hal ini disebut sebagai dasar menulis bagi 

penulis. Kedua teknik ini juga bisa, dan memang efektif, dipakai oleh penulis non-

penulis, termasuk bloger. 5W+1H adalah singkatan dari „‟What, Who, When, 

Where, Why, How.‟‟  Yang dalam bahasa Indonesia menjadi “apa, siapa, kapan, di 

mana, mengapa, bagaimana”. Semua unsur inilah yang harus terkandung dalam 

sebuah artikel biasa atau paragraf eksposisi biasa. Artikel berbentuk paragraf 

eksposisi memiliki struktur unik: inti informasi ditulis pada alinea awal (disebut 

sebagai “lead” atau “teras paragraf eksposisi”; biasanya satu hingga dua paragraf), 

data-data penting menyusul pada alinea-alinea selanjutnya, lalu penjelasan 

tambahan, dan diakhiri  dengan informasi lain yang bukan bersifat informasi 

utama. Paragraf eksposisi online misalkan, sebaiknya dalam menyampaikan 

paragraf eksposisi langsung ke pokok paragraf eksposisinya. Informasi-informasi 

penting (inti) disajikan di awal paragraf, selanjutnya informasi pendukung 

mengikuti paragraf berikutnya. 

3. Faktor-faktor yang Memengaruhi Hasil Belajar  
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Faktor-faktor yang memengaruhi dikelompokkan atas dua, yaitu faktor 

pada diri peserta didik (internal) serta dari luar (eksternal). 

a. Faktor Internal 

Faktor internal merupakan faktor yang diperoleh dari dalam diri peserta 

didik dan dapat memengaruhi proses belajarnya. 

1) Faktor Jasmani, yaitu kesehatan, jika kesehatan tidak baik akan 

berpengaruh pada kegiatan belajar. Agar dapat melakukan proses belajar 

dengan baik maka haruslah mengupayakan untuk menjaga kesehatan 

tubuhnya dengan cara berolahraga, makan makanan yang bergizi, menjaga 

pola tidur dan ibadah. 

2) Cacat Tubuh, Keadaan ini juga dapat menyebabkan proses belajar 

seseorang terganggu. Peserta didik yang mengalami cacat tubuh 

memerlukan pendidikan yang khusus. 

3) Faktor Psikologi, faktor ini dapat memengaruhi keadaan mental peserta 

didik. Adapun pengaruh lainnya berdampak pada bakat, minat, dan 

perhatian peserta didik. 

4) Faktor Kelelahan, Ffktor ini amat memengaruhi kegiatan belajar. Peserta 

didik dalam belajarnya tidak boleh merasakan kelelahan sehingga perlu 

dijaga kondisinya agar terbebas dari kelelahan. 

b. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal merupakan faktor yang diperoleh dari lingkungan peserta 

didik dan dapat memengaruhi proses belajarnya. Faktor eksternal dapat 

dikelompokkan dalam dua faktor yaitu, non sosial dan sosial, faktor-faktor sosial 

pada proses belajar dapat dikatakan luas, seperti kondisi udara dan iklim. 
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Faktor eksternal waktu, lokasi, media-media yang digunakan (alat tulis 

buku, alat peraga dan sebagainya) yang kita gunakan dalam proses belajar.
24

 

Faktor-faktor eksternal meliputi: 

1) Faktor keluarga, cara orangtua mendidik dalam kegiatan belajar akan 

memberikan rangsangan dan pengaruh yang luar biasa bagi peserta didik. 

Keluarga merupakan tempat belajar pertama atas keberhasilan anak, 

maka haruslah membangun relasi baik antar  keluarga (Wiridjojo). 

2) Faktor sekolah, faktor kedua yang memengaruhi kebiasaan anak. Faktor 

ini mencakup bagaimana pengajaran seorang guru, metode mengajar 

merupakan cara pengajaran yang diterapkan pada kegiatan pembelajaran. 

Cara pengajaran yang baik dan sesuai dengan gaya belajar peserta didik 

akan memberi pengaruh yang baik dalam proses pembelajaran. 

Sebaliknya, jika metode mengajar yang digunakan seorang guru tidak 

sesuai dengan gaya belajar peserta didik maka pengaruhya sangat buruk. 

Peserta didik akan mengalami kesulitan selama melaksanakan kegiatan 

belajar. Selain faktor metode, faktor lain yang memengaruhi di 

lingkungan sekolah adalah kurikulum, relasi peserta didik dengan guru, 

relasi peserta didik dengan peserta didik, pelajaran dan waktu sekolah, 

keadaan gedung, model pembelajaran dan tugas rumah. 

3) Relasi peserta didik dengan peserta didik, peserta didik yang memiliki 

sikap yang buruk atau sulit beradaptasi dengan teman lain, memiliki rasa 

kurang percaya diri tidak akan dianggap oleh temannya, akibatnya 

kegiatan ini menjadi sulit. Menciptakan hubungan harmonis akan 
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Sudirman, Interaksi dan Motivasi Belajar (Yogyakarta: Rajawali Press, 2001), h. 71. 
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menyebabkan semangat dan memberikan pengaruh positif terhadap 

kegiatan belajar peserta didik.
25
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Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

2003), h. 63-66. 
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BAB III                        

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian penelitian eksperimen, 

penelitian eksperimen adalah sebuah penelitian yang dilakukan untuk mencari 

akibat dari sesuatu yang dilakukan oleh para peneliti, dan juga berarti menguji 

coba suatu tindakan dan pengamatan yang dilakukan untuk mengecek hipotesis. 

Fraenkel, and Wallen menyatakan bahwa eksperimen berarti mencoba, mencari 

dan membuktikan. Penelitian ini digunakan terutama apabila peneliti ingin 

melakukan percobaan untuk mencari pengaruh variabel independent/ treatment/ 

perlakuan tertentu terhadap variabel dependen/ hasil/output dalam kondisi yang 

terkendalikan. 

2. Desain penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan desain penelitian One-Group Pretest-

Posttest Design, dalam desain ini terdapat pretest (nilai hasil belajar bahasa 

Indonesia sebelum penggunaan model pembelajaran problem solving), sebelum 

diberikan perlakuan, setelah diberikan perlakuan kemudian memberikan tes akhir 

posttest (nilai hasil belajar bahasa Indonesia setelah penggunaan model 

pembelajaran problem solving). Dengan demikian hasil perlakuan dapat diketahui 

lebih akurat, karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi 

perlakuan. Berikut gambaran desain penelitian: 

O1 X O2 

Keterangan 

O1 : Pretest (sebelum penggunaan model pembelajaran problem solving) 
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X : Treatment (Penggunaan model pembelajaran problem solving) 

O2 : Posttest (setelah penggunaan model pembelajaran problem solving) 

3. Lokasi Penelitian 

Tempat   yang akan menjadi lokasi penelitian adalah di SDN REOK 1 

Kabupaten. Manggarai Nusa Tenggara Timur. Ada beberapa alasan penelitian 

memilih lokasi tersebut. Pertama, lokasi tersebut dipilih karena mudah terjangkau 

baik dari segi lokasi, segi waktu dan biaya, serta tenaga yang digunakan untuk 

proses pengumpulan data. Kedua, baik pendidik maupun peserta didik sangat 

merespon dan antusias dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu penelitian yang 

disajikan dalam bentuk angka-angka dan rumus. Pendekatan kuantitatif adalah 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian.
1
 

C.  Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa, 

atau benda yang tinggal bersama dalam suatu tempat dan secara terencana 

menjadi target kesimpulan dari akhir suatu penelitian. 
2
 

Populasi dalam penelitan ini adalah seluruh  peserta didik Kelas V di SDN 

Reok 1 Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur yang berjumlah 23 orang. 

 

                                                             

1
Sugiyono, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif,dan, R dan D (Bandung: Alfabeta,  

2013), h. 13.  

2
Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 53. 



35 

 

 

 

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

populasi tersebut. Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang diteliti.
3
 

Dengan kata lain sampel merupakan bagian terkecil dari populasi yang mewakili 

karakteristik populasi. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik sampel 

jenuh yang merupakan semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel dalam 

penelitian. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 

30 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik Kelas V SDN 

Reok 1 Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur yang berjumlah 23 orang. 

 

Tabel 3.1 

Sampel Penelitian 

N

No 

Kelas Jumlah Peserta Didik 

1 V 23 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang digunakan 

untuk mengumpulkan data dari setiap kegiatan penelitian. Data yang akan 

dikumpulkan oleh peneliti akan tergantung pada rumusan masalah dan hipotesis.
4
 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai 

berikut: 

                                                             

3
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian:Suatu Pendekatan Praketk (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2011), h. 109. 
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(Yogyakarta, 2015), h. 200. 
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1. Tes 

 Tes dapat digunakan untuk mengukur kemampuan dasar pencapaian atau 

prestasi, misalnya untuk mengukur inteligensi (IQ), minat, bakat khusus, dan 

sebagainya. Metode tes yang digunakan untuk menilai aspek hasil belajar mata 

pelajaran bahasa Indonesia peserta didik SDN Reok 1 Kabupaten Manggarai yang 

berupa soal tes pilihan ganda dengan materi teks narasi sejarah sebagai hasil 

sebelum penggunaan model pembelajaran problem solving dan setelah 

penggunaan model pembelajaran  problem solving.
 

2. Observasi 

Observasi digunakan untuk mendapatkan data dengan cara mengamati 

data secara langsung maupun tidak tentang hal-hal yang diamati dan mencatatnya 

pada alat observasi.
5
 Penelitian ini mengamati proses pembelajaran di sekolah 

SDN Reok 1 kelas V dengan menggunakan model pembelajaran problem solving.   

3. Dokumentasi 

Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data-data berupa foto. 

Foto yang dimaksud adalah foto yang diambil pada saat melakukan penelitian. 

Dokumentasi adalah proses mendokumentasi seluruh aktivitas yang dilakukan 

selama proses penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan peneliti 

dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis 

                                                             

5
Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan, (Jenis, Metode dan Prosedur) (Cet. VII; Jakarta: 

Premada Media Group, 2010), h. 270. 
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dan dipermudah.
6
 Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah:  

 

 

1. Lembar Tes Hasil Belajar 

Lembar tes digunakan untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Dalam 

penelitian ini tes yang digunakan adalah tes tertulis dengan berbentuk pilihan 

ganda berjumlah 20 butir soal dengan materi teks narasi sejarah menggunakan 

model pembelajaran problem solving. 

2. Pedoman Observasi 

Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung partisipan yang 

mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia peserta didik dalam proses 

pembelajaran yang berlangsung. Rancangan lembar observasi tertulis yang 

memuat perilaku peserta didik dalam mengikuti pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran problem solving. 

3. Format Dokumentasi 

Dokumentasi adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data 

dengan menggunakan bahan-bahan yang tersimpan dalam administrasi. Jadi, 

dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah arsip-arsip atau dokumen 

sekolah yang dianggap penting dan mendukung serta memperkuat hasil dari 

penelitian seperti profil sekolah, daftar guru, pegawai sekolah, sejarah sekolah, 

jumlah peserta didik SDN Reok 1 Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur. 

Dalam mengukur variabel Y yakni data tentang hasil belajar, peneliti 

menggunakan nilai-nilai peserta didik. Dokumentasi pada penelitian ini 

menggunakan kamera handphone. 

                                                             

6
Sudaryono, Gaguk Margono dan Wardani Rahayu, Pengembangan Instrumen Penelitian 

Pendidikan (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013), h. 30. 
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F. Uji Validitas 

Validitas tes adalah tingkat sesuatu tes mampu mengukur apa yang hendak 

diukur.
7
 Dikatakan bahwa uji validitas tes adalah tahap pengujian instrument tes 

untuk diketahui kelayakan penggunaannya sebagai alat pengumpulan data dalam 

penelitian. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas jika hasilnya sesuai dengan 

kriterium, dalam arti memiliki kesejajaran antara hasil tes dengan kriterium.
8
 

Teknik yang digunakan untuk mengetahui kesejajaran digunakan spss dengan 

analisis korelasi product moment. 

Jika              pada taraf sig nifikan 5% berarti item butir pernyataan 

valid dan sebaliknya jika               maka butir pernyataan tersebut tidak valid 

sekaligus tidak memiliki persyaratan. 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Statistik Deskriptif 

Analisis Deskriptif adalah statistik yang bertujuan menggambarkan suatu 

objek yang akan diteliti dengan melalui data populasi sampel yang sesuai adanya 

tanpa harus menganalisis tanpa membuat kesimpulan. Statistik deskriptif adalah 

statistik yang tingkat pekerjaannya mencakup cara menghimpun, menyusun, 

mengatur, mengolah, menyajikan dan menganalisis data angka agar dapat 

memberikan gambaran yang teratur, ringkas dan jelas, mengenai suatu gejala, 

peristiwa, dan keadaan. 

Untuk data yang telah disusun dalam daftar distribusi frekuensi, nilai rata-

rata (Mean), variansi, dan standar deviasi dihitung dengan menggunakan analisis 

spss. 

                                                             

7
Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Cet. XI; Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 

170. 

8
Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi, 2 Cet. III; Jakarta: Bumi 

Aksara, 2013), h. 85. 
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Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hasil belajar maka 

dilakukan pengelompokan, pengelompokan dilakukan dengan lima kategori yang 

ditetapkan oleh depdikbud yaitu sebagai berikut: 

 

 

 

Tabel 3.2 

Interpretasi Validitas 

No Nilai Kategori 

1 0-20 Sangat Rendah 

2 21-40 Rendah 

3 41-60 Sedang 

4 61-80 Tinggi 

5 81-100 Sangat Tinggi 

2. Statistik Inferensial 

Menurut Sugiyono, statistic inferensial (sering juga disebut statistik 

induktif atau statisik probabilitas), merupakan teknik statistik yang digunakan 

untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi.
9
 

Analisis statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian dengan 

menggunakan uji-T dengan data berbeda. Namun sebelumnya dilakukan terlebih 

dahulu uji normalitas dan uji homogenitas. Data penelitian ini dianalisis 

menggunakan program spss16,0 for windows. 

3. Uji Normalitas 

                                                             

9
Sugiyono, Metodologi Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D 

(Bandung: Alfabeta, 2013), h. 209. 
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Uji normalitas bertujuan untuk memastikan bahwa data setiap variabel 

yang dianalisis berdistribusi normal. Hal tersebut didasarkan pada asumsi bahwa 

statistik parametris bekerja berdasarkan asumsi bahwa setiap variabel yang akan 

dianalisis harus berdistribusi normal. Untuk pengujian tersebut digunakan spss 

dengan analisis Kolmogorov-smirnov test. 

 

 

4. Uji Homogenitas 

Uji Homogenitas bertujuan untuk melihat apakah data pada kedua 

kelompok berasal dari populasi yang homogen. Untuk melakukan perhitungan 

pada uji homogenitas, maka digunakan uji F dengan rumus sebagai berikut.
10

 

   
               

               
 

Kriteria pengujiannya adalah populasi homogen jika                  dan 

populasi tidak homogen jika                  pada taraf nyata dengan        

didapat dari tabel distribusi F dengan derajat kebebasan dk = (            

masing-masing sesuai dengan dk pembilang dan dk penyebut pada taraf   = 0.05. 

5. Uji Hipotesis 

a. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji t satu pihak, yaitu  pihak kanan dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

H0  : x ≤ µo (70 (KKM)) 

H1 : x ≥ µo (70 (KKM)) 

x : Rata-rata hasil belajar peserta didik di  kelas V 

SDN Reok 1 Kabupaten Manggarai yang diajar menggunakan 

model pembelajaran  problem solving 

                                                             

10
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2013), h. 260. 
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µo : Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) 

b. Langkah-langkah untuk uji t satu pihak, pihak kanan yaitu : 

1) Menghitung nilai  rata- rata dengan rumus: 

  
∑ 

 
 

Keterangan : 

x : Nilai rata-rata hasil belajar peserta didik 

∑ x : Jumlah nilai hasil belajar peserta didik 

n : Banyak peserta didik 

2) Menghitung thitung dengan ketentuan tersebut di atas yaitu menggunakan 

uji t satu pihak, dimana yang akan digunakan adalah pihak kanan dengan 

rumus : 

  
    
 

√ ⁄
 

Keterangan: 

x : Skor rata-rata dari kelompok eksperimen 

t : Nilai t yang dihitung, selanjutnya disebut t hitung 

µ0: Nilai yang dihipotesiskan 

s : Standar deviasi 

√n : Jumlah anggota sampel 

3) Mencari ttabel dengan derajat kebebasan (dk) = n-1, dengan n adalah 

banyak sampel dan taraf signifikansi 5% 

4) Menentukan kriteria pengujian pihak kanan yaitu Jika thitung jatuh pada 

daerah penolakan H0 lebih dari besar ttabel, maka H0 ditolak dan H1 

diterima kemudian membandingkan thitung dengan ttabel, H1 diterima jika 

thitung > ttabel setelah itu menarik kesimpulan. 
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BAB IV                                                                   

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Pada bab ini diuraikan hasil penelitian yang dilakukan di kelas V SDN 

Reok 1 Kabupaten Manggarai Nusa Tanggara Timur. Hasil penelitian diperoleh 

dari pemberian tes hasil belajar bahasa Indonesia pada materi teks narasi sejarah 

yang berbentuk tes pilihan ganda sebanyak 20 nomor. Hasil penelitian ini akan 

menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini, yaitu untuk 

mengetahui efektivitas penggunaan model pembelajaran problem solving terhadap 

hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran bahasa Indonesia kelas V SDN 

Reok 1 Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur. Untuk mengambil data 

kedua variabel tersebut digunakan tes, observasi, dan dokumentasi, setelah data 

terkumpul, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis statistik deskriptif 

untuk mengetahui gambaran dari masing-masing variabel. 

1. Deskripsi Hasil Belajar Bahasa Indonesia peserta Didik Sebelum 

Penggunaan Model Pembelajaran Problem Solving kelas V SDN Reok 

1 Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penelilti di SDN Reok I 

Kabupaten Maggarai Nusa Tenggara Timur dilaksanakan pada tanggl 1-12 

November 2022 melalui instrumen tes peneliti dapat mengumpulkan data nilai 

hasil belajar bahasa Indonesia peserta didik kelas V SDN Reok I Kabupaten 

Maggarai Nusa Tenggara Timur. Berikut nilai hasil belajar bahasa Indonesia 

peserta didik sebelum penggunaan model pembelajaran problem solving pada 

peserta didik kelas V SDN Reok I Kabupaten Maggarai Nusa Tenggara Timur. 
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Berikut nilai hasil belajar peserta didik sebelum penggunaan model pembelajaran 

problem solving : 

Tabel 4.1 

Nilai Pretest kelas V SDN Reok I Kabupaten Maggarai Nusa 

Tenggara Timur 

No Nama Nilai 

1 Alifiandra Alfarizqy 50 

2            AndiAbdulrahim Junaidin Tie 60 

3 Fatan Nul 70 

4 David Saga Iskandar 50 

5 Dela Safira 70 

6 Arkas 60 

7 Dila Karunia 75 

8 Sahroni 65 

9 Isnawi Raya Watun 75 

10 Kenzie Asfa My Zoova 60 

11 Ika Saman 70 

12 Yunita idrus 65 

13 Reno Malay 60 

14 Mohamad Hanafi 75 

15 Nafisah Ahmad 70 

16 Nabilah Aziz 75 

17 Restu Dzaki Anugera Arif 50 

18 Dandi Ariyanto 65 

19 Rafli 50 

20 Raihan surya 75 

21 Rifal Akbar 70 

22 Junaiddin 65 

23 Fitri Ramadhani 50 

Nilai pretes hasil  belajar peserta didik pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia kelas V SDN Reok I Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur 

kemudian diolah dengan rumus-rumus yang telah ditentukan peneliti pada Bab 
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sebelumnya  dengan bantuan SPSS versi 23 untuk memberikan gambaran awal 

tentang data atau nilai peserta didik. Berikut hasil pengolahan data peserta didik 

yang diolah dengan bantuan SPSS versi 23: 

KETERANGAN NILAI 

N 23 

Mean 64,13 

Median 65,00 

Mode 50
a
 

Std. Deviation 9,127 

Variance 83,300 

Range 25 

Minimum 50 

Maximum 75 

Sum 1475 

Berdasarkan tabel di atas hasil pengolahan data dengan bantuan SPSS 

versi 23 diketahui bahwa nilai mean atau rata-rata peserta didik adalah 64,13, nilai 

median atau nilai tengah adalah 65,00, nilai mode atau nilai yang paling sering 

muncul adalah 50, nilai standar deviasi 9,127 dan variance 83,300 menunjukkan 

kemampuan peserta didik cukup merata. 

Nilai tertinggi peserta didik adalah 75, nilai terendah 50, dan range atau 

rentang nilai adalah 25, sum atau total nilai peserta didik adalah 1475. Selanjutnya 

peneliti menentukan persentase nilai hasil belajar peserta didik sebelum 

penggunaan model pembelajaran problem solving terhadap hasil belajar peserta 

didik pada mata pelajaran bahasa Indonesia kelas V SDN Reok I Kabupaten 

Maggarai Nusa Tenggara Timur. Berikut persentase nilai pretes peserta didik 

dirangkum dalam bentuk tabel: 

NILAI FREKUENSI PERSENTASE 

50 5 21,7 

60 4 17,4 

65 4 17,4 
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70 5 21,7 

75 5 21,7 

Total 23             100 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 5 orang peserta didik 

memperoleh  nilai 50 dengan persentase 21,7, terdapat 4 orang peserta didik 

memperoleh  nilai 60 dengan persentase 17,4, terdapat 4 orang peserta didik 

memperoleh  nilai 65 dengan persentase 17,4, terdapat 5 orang peserta didik 

memperoleh  nilai 70 dengan persentase 21,7, dan terdapat 5 orang peserta didik 

memperoleh  nilai 75 dengan persentase 21,7. 

2. Deskripsi Hasil Belajar Bahasa Indonesia Peserta Didik Setelah 

Penggunaan Model Pembelajaran Problem Solving kelas V SDN Reok 

1 Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur 

  Dalam poin ini peneliti menggunakan model pembelajaan problem 

solving untuk mendapatkan hasil penelitian yang ingin dicapai. Dalam proses 

pembelajaran peneliti membuat kelompok untuk mengetahui sejauh mana 

kemampuan peserta didik dalam berkolaborasi untuk memecahkan suatu 

masalah dan menjawab tugas yang diberikan dengan teman kelompoknya, 

setelah pembagian kelompok peneliti menjelaskan kepada peserta didik 

terkait langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pembelajaran, adapun 

langkah-langkah yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut: 

a. Adanya masalah yang jelas untuk dipecahkan. Masalah ini harus tumbuh dari 

peserta didik sesuai dengan taraf kemampuannya. 

b. Mencari data atau keterangan yang dapat digunakan untuk memecahkan 

masalah tersebut. Misalnya dengan jalan membaca buku-buku, meneliti, 

bertanya, berdiskusi dan lain-lain. 
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c. Menetapkan jawaban sementara dari masalah tersebut. Dugaan jawaban ini 

tentu saja didasarkan kepada data yang telah diperoleh pada langkah kedua di 

atas. 

d. Menguji kebenaran jawaban sementara tersebut. Dalam langkah ini peserta 

didik harus berusaha memecahkan masalah sehingga betul-betul yakin bahwa 

jawaban tersebut betul-betul cocok. Apakah sesuai dengan jawaban sementara 

atau sama sekali tidak sesuai. 

e. Menarik kesimpulan. Artinya peserta didik harus sampai pada kesimpulan 

terakhir tentang jawaban dari masalah tadi. 

Melalui instrumen tes peneliti dapat mengumpulkan data nilai hasil belajar 

bahasa Indonesia peserta didik kelas V SDN Reok I Kabupaten Maggarai Nusa 

Tenggara Timur. Berikut nilai hasil belajar bahasa Indonesia peserta didik setelah  

penggunaan model pembelajaran problem solving pada peserta didik kelas V SDN 

Reok I Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur. Berikut nilai hasil belajar 

peserta didik sebelum penggunaan model pembelajaran problem solving. 

Tabel 4.2 

Nilai Posstest Kelas V SDN Reok I Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara 

Timur 

No Nama Nilai 

1 Alifiandra Alfarizqy 80 

2 Andi Abdulrahim Junaidin Tie 95 

3 Fatan Nul 85 

4 David Saga Iskandar 85 

5 Dela Safira 95 

6 Arkas 100 

7 Dila Karunia 80 

8 Sahroni 85 

9 Isnawi Raya Watun 100 

10 Kenzie Asfa My Zoova 85 
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No Nama Nilai 

11 Ika Saman 100 

12 Yunita idrus 90 

13 Reno Malay 100 

14 Mohamad Hanafi 80 

15 Nafisah Ahmad 95 

16 Nabilah Aziz 95 

17 Restu Dzaki Anugera Arif 90 

18 Dandi Ariyanto 80 

19 Rafli 100 

20 Raihan surya 95 

21 Rifal Akbar 90 

22 Junaiddin 80 

23 Fitri Ramadhani 90 

Nilai postes hasil  belajar peserta didik pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia kelas V SDN Reok I Kabupaten Maggarai Nusa Tenggara Timur 

kemudian diolah dengan rumus-rumus yang telah ditentukan peneliti pada bab 

sebelumnya  dengan bantuan spss versi 23 untuk memberikan gambaran awal 

tentang data atau nilai peserta didik. Berikut hasil pengolahan data peserta didik 

yang diolah dengan bantuan spss versi 23: 

KETERANGAN NILAI 

N 23 

Mean 90,22 

Median 90,00 

Mode 80
a
 

Std. Deviation 7,459 

Variance 55,632 

Range 20 

Minimum 80 



48 

 

 

Maximum 100 

Sum 2075 

Berdasarkan tabel di atas hasil pengolahan data dengan bantuan spss versi 

23 diketahui bahwa nilai mean atau rata-rata peserta didik adalah 90,22 nilai 

median atau nilai tengah adalah 90,00, nilai mode atau nilai yang paling sering 

muncul adalah 80, nilai standar deviasi 7,459 dan variance 55,632 menunjukkan 

kemampuan peserta didik cukup merata. 

Nilai tertinggi peserta didik adalah 100, nilai terendah 80, dan range atau 

rentang nilai adalah 20, sum atau total nilai peserta didik adalah 2075. 

Selanjutnya peneliti menentukan persentase nilai hasil belajar peserta didik 

setelah menggunaan model pembelajaran problem solving terhadap hasil belajar 

peserta didik pada mata pelajaran bahasa Indonesia kelas V SDN Reok I 

Kabupaten Maggarai Nusa Tenggara Timur. Berikut persentase nilai pretes 

peserta didik dirangkum dalam bentuk tabel: 

NILAI FREKUENSI PERSENTASE 

80 5 21,7 

85 4 17,4 

90 4 17,4 

95 5 21,7 

100 5 21,7 

Total 23 100 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 5 orang peserta didik 

memperoleh  nilai 80 dengan persentase 21,7, terdapat 4 orang peserta didik 

memperoleh  nilai 85 dengan persentase 17,4, terdapat 4 orang peserta didik 

memperoleh  nilai 90 dengan persentase 17,4, terdapat 5 orang peserta didik 

memperoleh  nilai 95 dengan persentase 21,7, dan terdapat 5 orang peserta didik 

memperoleh  nilai 100 dengan persentase 21,7. 
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3. Efektivitas Penggunaan Model Pembelajaran Problem Solving 

Terhadap Hasil Belajar Bahasa Indonesia Peserta Didik Kelas V SDN 

Reok 1 Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur 

a. Uji Normalitas 

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis terlebih dilakukan uji normalitas 

untuk mengetahui apakah data-data yang diperoleh berdistribusi normal atau 

tidak. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan jenis uji 

kolmogorov-smirnov dengan menggunakan Statistical Packages For Social 

Sciences (SPSS) Versi 23.  Taraf signfikansi α = 0,05 < sig SPSS maka dapat 

dikatakan bahwa data atau nilai hasil belajar peserta didik berdistribusi normal, 

dan pada keadaan yang berbeda maka data dikatakan tidak normal. Berikut ini 

hasil dari uji normalitas SPSS Versi 23: 

Tabel 4.3  

Uji Normalitas Hasil Belajar Bahasa Indonesia Peserta didik Kelas V 

SDN Reok I 

Variabel Kolmogorov-Smirnov 

       Statistik          Df Sig 

Pretes 0,175 23 0,067 

Postes 0,174 23 0,069 

Pada tabel di atas hasil uji normalitas pretes Problem solving  dengan α = 

0,05 dan nilai sig SPSS pada pretes yang diperoleh dari pengujian kolmogorov 

smirnov adalah 0,067. Karna tingkat signifikansi α lebih kecil dari sig SPSS (0,05 

< 0,067) maka dapat dikatakan bahwa nilai kelas pretes  peserta didik  kelas V 

SDN Reok I Kabupaten Maggarai Nusa Tenggara Timur berdistribusi normal. 

begitupun kelas postes atau nilai hasil belajar dengan penggunaan  model 

pembelajaran problem solving dengan signifikansi α = 0,05 dan signifikansi SPSS 



50 

 

 

0,069. Karena tingkat signifikansi α lebih kecil dari sig SPSS (0,05 < 0,069) maka 

dapat dikatakan bahwa nilai kelas postes atau nilai hasil belajar peserta didik yang 

diajar dengan menggunakan model pembelajaran problem solving berdistribusi 

normal. 

Data atau nilai hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia kelas V SDN Reok I Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur baik 

pretes maupun kelas postes pada tingkat signifikansi α = 0,05 dari kedua data  sig.  

yang diperoleh lebih besar atau  α < sig hasil uji normalitas, oleh karena itu dapat 

dikatakan bahwa kedua data atau hasil belajar pretes dan postes berdistribusi 

normal. 

b. Uji homogenitas 

Uji homogenitas varian adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Suharsimi Arikantu dimaksudkan untuk mengetahui seragam tidaknya varian 

sampel-sampel yang diambil dari populasi yang sama. 

Dalam penelitian ini perhitungan uji homogenitas menggunakan bantuan 

SPSS versi 23 untuk menunjang keberhasilan hasil penelitian. Berikut hasil ujia 

tes homogenitas di bawah ini : 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Homogenitas 

Test of Homogeneity of Variances 

 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

PRETE

S 

Based on Mean 61,043 4 18 ,000 

Based on Median 1,696 4 18 ,195 

Based on Median and 

with adjusted df 

1,696 4 8,000 ,243 
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Based on trimmed mean 48,988 4 18 ,000 

Pada tabel di atas hasil uji homogenitas pada kelas prestes dengan 

signifikikasi a = 0,05 dan diperoleh sig adalah 0,00. Karena tingkat signifikansi a 

lebih besar dari pada sig SPSS (0,05 > 0,00) maka dikatakan bahwa pretes atau 

nilai hasil belajar peserta didik kelas V SDN Reok 1 homogen. 

c. Uji hipotesis 

Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan uji T dilakukan untuk 

menjawab rumusan masalah atau praduga atau hipotesis, menggunakan bantuan 

statistic packages for social sciences (SPSS) Versi 23 berikut ini hipotesis yang 

telah dirumuskan sebelumnya: 

 H1: Penggunaan model pembelajaran problem solving efektif terhadap 

hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran bahasa Indonesia 

kelas V SDN Reok I Kabupaten Maggarai Nusa Tenggara Timur.   

Berikut ini hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan bantuan 

program aplikasi SPSS. 

Tabel 4.5 

Uji Hipotesis Paired Samples Statistics 

Paired Samples Statistics 

 Mean N 

Std. 

Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 PREETES 64,13 23 9,127 1,903 

POSTES 90,22 23 7,459 1,555 

Berdasarkan tabel 4.15 hasil Paired Samples Statistics menggunakan SPSS 

versi 23 diketahui perbedaan nilai standar deviasi antara  pretesst 9,127, dan 

posstest 7,459. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa adanya persebaran data 

pada sampel tersebut dengan nilai mean. 
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Tabel 4.6: 

Paired Samples Correlation 

       N  Correlation          Sig. 

Pair 1 Pretest - posstest 23 ,320 ,137 

Berdasarkan hasil paired samples correlation pengujian SPSS diperoleh 

sig. sebesar 0.137  atau  13 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan atau pengaruh sebesar 13%  antara penggunaan model pembelajaran 

problem solving  dan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia kelas V SDN Reok I Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur. 

Tabel 4.7 

Paired Samples Test 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower 

Pair 1 Eksperimen 

Kontrol 

-26,087 9,765 2,036 -30,310 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T Df 

Sig. (2-

tailed) 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 
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Upper 

Pair 1 Eksperi

men 

Kontrol 

-21,864 -12,812 22 ,000 

Uji T terhadap data nilai nilai hasil belajar pada peserta didik kelas V SDN 

Reok I Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur  diperoleh nilai sig. Sebesar 

0,000 < 0,05. Sementara kriteria pengujian hipotesis yang digunakan sebagai 

berikut: 

Jika taraf signifikan <  (nilai sign <     ) maka H0 ditolak dan H1 

diterima. Jika taraf signifikan >  (nilai sign >     ) maka H0 diterima dan H1 

ditolak. Berdasarkan tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa H0 ditolak dan 

H1 diterima dengan taraf kepercayaan 95% diperoleh signifikan <  (0,000 < 

0,05). Dengan dengan taraf kepercayaan 95%  dapat dikatakan bahwa rata-rata 

nilai hasil belajar  peserta didik tanpa penggunaan model pembelajaran problem 

solving tidak sama dengan nilai rata-rata hasil belajar  peserta didik setelah  

penggunaan model pembelajaran problem solving. 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Interpretasi Hasil Belajar Peserta Didik Sebelum Penggunaan Model 

Pembelajaran Problem Solving Pada Mata Pelajaran Bahasa 

Indonesia 

Hasil analisis deskripsi penelitian yang telah dilakukan sebelum 

penggunaan  model pembelajaran Problem solving dengan jumlah peserta didik 

23 orang sebagai  responden, diperoleh data hasil belajar peserta didik melalui 

analisis deskripsi dengan jumlah soal 20 nomor pilihan ganda pada materi teks 

narasi sejarah. Berdasarkan analisis data pretest menunjukkan nilai rata-rata 

64,13, nilai tertinggi yang diperoleh yaitu  75 dan nilai terendah yaitu 50. Nilai 
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standar deviasi sebesar 9,127. Berdasarkan data yang diperoleh, maka dapat 

dikatakan bahwa hasil belajar peserta didik kelas V SDN Reok 1 cukup baik dan 

termasuk dalam kategori sedang. Hal ini terbukti dengan nilai rata-rata yang 

diperoleh pada nilai  pretest yaitu 64,13. Hal ini disebabkan Karena model 

pembelajaran masih menggunakan model konvensional yang diajarkan pendidik 

sehingga membuat peserta didik kurang aktif dalam proses pembelajaran dan 

cenderung berpusat pada pendidik. Hasil penelitian ini juga didukung oleh teori 

yang menyatakan bahwa model konvensional membuat peserta didik kurang 

termotivasi dalam proses pembelajaran dan hanya terjadi komunikasi satu arah 

saja sehingga membuat peserta didik kurang berpartisipasi dan suasana belajar 

kurang hidup atau pasif. 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Netty Novi Yanti Mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro NPM 12243785 

dengan judul skripsi: “Meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata 

pelajaran IPS melalui metode problem solving siswa kelas III MI Al-Khoiriyah 

Metro Pusat tahun pelajaran 2014/2015.”Berdasarkan hasil penelitian  Netty Novi 

Yanti dapat disimpulkan bahwa proses belajar IPS materi pelajaran tentang 

Pentingnya bekerja Sama dapat meningkatkan keaktifan siswa, keaktifan belajar 

siswa. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan hasil 

belajar siswa,selain itu skor tes siswa setiap siklusnya pun meningkat. Ketuntasan 

belajar siswa pun meningkat setiap siklusnya, siklus pertama mencapai 40,63%, 

siklus kedua mencapai 50% dan siklus ketiga mencapai 65,63%. Berdasarkan 

hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa metode problem solving dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 
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2. Interpretasi Hasil Belajar Peserta Didik Setelah  Penggunaan Model 

Pembelajaran Problem Solving Pada Mata Pelajaran Bahasa 

Indonesia 

Hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan setelah penggunaan model 

pembelajaran problem solving dengan jumlah peserta didik 23 orang sebagai 

responden, diperoleh data hasil belajar peserta didik melalui analisis deskriptif 

dengan jumlah soal sebanyak 20 nomor pilihan ganda pada materi teks narasi 

sejarah. Berdasarkan hasil analisis data postest menunjukkan nilai rata-rata yaitu 

90,22, nilai tertinggi yang diperoleh yaitu 100 dan nilai terendah yang diperoleh 

yaitu 80. Nilai standar deviasi sebesar 7,459.  

Berdasarkan data yang diperoleh, maka dapat dikatakan bahwa hasil 

belajar peserta didik kelas V SDN Reok 1 tergolong baik dan termasuk dalam 

kategori tinggi. Hal ini terbukti dengan nilai rata-rata yang mengalami 

peningkatan secaraa signifikan. Hasil penelitian ini juga didukung oleh teori yang 

menyatakan bahwa setelah penggunaan model pembelajaran problem solving 

dapat membuat peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran, berani 

bertanya, dan tida mungkin ada peserta didik yang mengantuk atau melamun saat 

proses pembelajaran berlangsung. Karena peserta didik diberi kesempatan untuk 

berpikir dan mencari sendiri jawabannya. Keterlibatan peserta didik ini sangat 

penting untuk mendapatkan hasil akhir yang sesuai harapan.   

Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Arjuna 

Tramarzhatama NPM 12089546 mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro dengan 

judul “Peggunaan metode problem  solving untuk meningkatkan hasil belajar 

matematika kelas IV SD IT Insan Mulia Kotagajah Kecamatan Kotagajah tahun 

pelajaran 2013/2014. Sebelum  menerapkan  metode problem solving belum 

mampu mencapai kriteria ketuntasan kelas yang diharapkan minimal 80%, hanya 
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mampu mencapai 64,34%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) Bahwa 

pembelajaran dengan menerapkan metode problem solving di SD IT Insan Mulia 

KotagajahTP 2013/2014 telah berhasil meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini 

terbukti semua siswa (100%) telah mencapai kriteria yang diharapkan yaitu aktif, 

kreatif dan hasil belajar  Matematika yang baik. Perlakuan atau tindakan yang di 

berikan melalui penerapan metode problem solving dalam pembelajaran juga telah 

berhasil meningkatkan perolehan hasil belajar siswa. Hal ini terbukti sebagian 

besar siswa telah mencapai ketuntasan individu yang telah ditetapkan yaitu 70, 

walaupun masih ada siswa yang belum mencapai ketuntasan individu, namun 

ketuntasan belajar kelas sudah tercapai diatas 80%.7. Peneliti menyimpulkan 

penggunaan model pembelajaran problem solving dapat meningkatkan hasil 

belajar peserta didik. Maka penelitian yang dilakukan Arjuna senada dengan hasil 

penelitian yang dilakukan peneliti. 

3. Interpretasi Efektivitas Penggunaan Model Pembelajaran Problem 

Solving Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran 

Bahasa Indonesia 

Berdasarkan hasil uji normalitas pretes dengan signifikansi a=0,05 dan 

nilai sig SPSS pada kelas pretes yang diperoleh dari pengujian kolmogrov 

smirnov adalah 0,067. Karena tingkat signifikansi a lebih kecil dari sig SPSS 

(0,05 < 0,067) maka dapat dikatakan bahwa nilai kelas pretes peserta didik kelas 

V SDN Reok 1 berdistribusi normal. Begitupun kelas postes atau nilai hasil 

belajar dengan penggunaan model pembelajaran problem solving dengan 

signifikansi a= 0,05 dan signifikansi SPSS 0,069, karena tingkat signifikasi a lebih 

kecil dari sig SPSS (0,05 < 0,069) maka dapat dikatakan bahwa nilai kelas postes 

atau nilai hasil belajar peserta didik yang diajar menggunakan model 

pembelajaran problem solving berdistribusi normal. 
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Berdasarkan hasil uji homogenitas pada kelas pretes dengan signifikansi a 

= 0,05 dan diperoleh  sig adalah 0,00. Karena tingkat signifikansi a lebih besar 

dari sig SPSS (0,05 > 0,00) maka dapat dikatakan bahwa pretes atau hasil belajar 

peserta didik kelas V SDN Reok 1 homogen. 

Berdasarkan hasil paired samples correlation pengujian SPSS versi 23 

diperoleh sig 0,00 < 0,05. Sementara kriteria pengujian hipotesis yang digunakan 

sebagai berikut:  

Jika taraf signifikansi < a (nilai sig  <  0,05) maka Ho ditolak  dan H1 

diterima.  

Jika taraf signifikansi > a (nilai sig > 0,05) maka Ho diterima dan H1 

ditolak. 

Berdasarkan tabel paired samples test maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa Ho ditolak dan H1 diterima dengan taraf kepercayaan 95% diperoleh 

signifikan < a (0,00 < 0,05). Dengan taraf kepercayaan 95% dapat dikatakan 

bahwa rata-rata nilai hasil belajar peserta didik tanpa penggunaan model 

pembelajaran problem solving tidak sama dengan nilai rata-rata hasil belajar 

peserta didik dengan penggunaan model pembelajaran problem solving. 

Dari hasil penelitian di atas peneliti dapat menyimpulkan pada nilai rata-

rata hasil belajar peserta didik kelas V SDN Reok 1 dengan penguunaan model 

problem solving efektif dari rata-rata nilai sebelum penggunaan model 

pembelajaran problem solving 64,13, kemudian setelah penggunaan model 

pembalajaran problem solving menjadi 90,22. Maka dari itu penggunaan  model 

pembelajara problem solving pada mata pelajaran bahasa Indonesia kelas V SDN 

Reok 1 Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur sangat bagus dan efektif 

untuk hasil belajar peserta didik. 
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BAB V              

PENUTUP 

A. Kesimpulan Penelitian 

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dianalisis, maka peneliti 

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil belajar Bahasa Indonesia peserta didik kelas V SDN Reok 1 

sebelum penggunaan model pembelajaran Problem solving peserta didik 

yang memperoleh nilai tertinggi sebanyak 5 orang dengan nilai 75, 

sedangkan peserta didik yang memperoleh nilai rendah sebanyak 5 orang 

dengan nilai 50, dan secara keseluruhan nilai rata-rata yang diperoleh 

adalah 64,13.   

2. Hasil belajar Bahasa Indonesia peserta didik kelas V SDN Reok 1 dengan  

penggunaan model pembelajaran Problem solving peserta didik yang 

memperoleh nilai tertinggi sebanyak 5 orang dengan nilai 100, 

sedangkan peserta didik yang memperoleh nilai rendah sebanyak 5 orang 

dengan nilai 80, dan secara keseluruhan nilai rata-rata yang diperoleh 

adalah 90,22.    

3.  Berdasarkan uji hipotesis nilai hasil belajar peserta didik diperoleh nilai 

sig. sebesar 0,000 < 0,05, karena nilai sig. 0,000 < 0,05 maka H1  

diterima dengan taraf kepercayaan 95%. Maka dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan model pembelajaran problem solving efektif terhadap hasil 

belajar peserta didik. 
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B. Implikasi Penelitian 

1. Diharapkan pendidik mampu mengikuti perkembangan zaman terutama 

dalam hal memilih model pembelajaran. Dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia disarankan untuk mengajar dengan menggunakan model 

pembelajaran problem solving karena dapat membawa suasana belajar 

dan hasil belajar peserta didik lebih efektif. 

2. Kepada setiap pendidik agar sebelum melakukan kegiatan pembelajaran 

sebaiknya menganalisis terlebih dahulu apa yang dibutuhkan peserta 

didik dan materi yang mesti dikembangkan serta model yang sesuai 

dengan karakteristik peserta didik maupun mata pelajaran yang akan 

diajarkan. 

3. Disarankan kepada peneliti untuk dapat melanjutkan dan 

mengembangkan penelitian yang sejenis dengan variabel yang lebih 

banyak lagi dan populasi yang lebih luas. Penulis menyadari masih 

banyak kekurangan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini, jadi 

diharapkan kepada peneliti lain untuk menyelidiki varibel-variabel yang 

relevan pada materi dengan situasi dan kondisi yang berbeda sehingga 

gilirannya nanti akan lahir suatu tulisan yang lebih baik, lengkap dan 

bermutu. 
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Tes Pilihan Ganda 

 

Instrumen Tes Pretest Penggunaan Model Pembelajaran Problem Solving 

 

SEJARAH G30S PKI 

Bisa dikatakan bahwa G30S/PKI atau Gerakan 30 September 1965/PKI 

adalah suatu pengkhianatan yang paling besar yang terjadi pada bangsa Indonesia. 

Peristiwa tersebut terjadi di malam hari, tepatnya pada pada pergantian dari 

tanggal 30 September atau tanggal 1 Oktober. Tragedi ini melibatkan Pasukan 

Cakrabirawa dan juga Partai Komunis Indonesia atau PKI.  

Gerakan ini memiliki tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden 

Soekarno. Tak hanya itu, mereka juga menginginkan pemerintah Indonesia 

berubah menjadi pemerintahan komunis. G30S/PKI dipimpin langsung oleh 

ketuanya pada saat itu yang bernama Dipa Aidit. Ketua gerakan ini sangat gencar 

memberikan hasutan kepada seluruh warga Indonesia agar mendukung PKI. 

Mereka memberikan iming-iming bahwa Indonesia akan lebih maju dan sentosa 

jika dibawah kekuasaan PKI.  

Gerakan tersebut dimulai dari Kota Jakarta dan juga Yogyakarta. Pada 

awalnya mereka mengincar Perwira Tinggi dan Dewan Jenderal. Awal mula dari 

gerakan ini hanya bertujuan untuk menculik dan membawa paksa para Jenderal 

dan juga Perwira ke Lubang Buaya. Akan tetapi, terdapat beberapa prajurit dari 

Cakrabirawa yang memutuskan untuk membunuh Perwira Tinggi dan juga 

Jenderal yang mereka bawa ke Lubang Buaya.  

Pada tanggal 2 Oktober 1965, operasi berlanjut ke kawasan Halim 

Perdanakusuma, tempat pasukan G30S mengundurkan diri dari kawasan Monas. 
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Pada tanggal yang sama atas petunjuk polisi Sukitman yang berhasil lolos dari 

penculikan PKI, pasukan pemerintah menemukan lokasi jenazah para perwira di 

lubang sumur tua yang disebut Lubang Buaya. 

Kemudian pada tanggal 4 Oktober 1965, dilakukan pengangkatan jenazah 

tersebut dan keesokan harinya dimakamkan di Taman Makam Pahlwan Kalibata 

Jakarta. Para perwira yang gugur akibat pemberontakan ini diberi penghargaan 

sebagai Pahlawan Revolusi. 

Selanjutnya pasca pemberontakan itu, upaya penumpasan terus dilakukan, 

rakyat Indonesia turut membantu dan mendukung penumpasan tersebut. Operasi 

penumpasan pun terus berlanjut dengan menangkap orang-orang yang dianggap 

bertanggung jawab apada peristiwa itu. Atas desakan rakyat yang menuntut PKI 

untuk dibubarkan, puncaknya pada saat Presiden Soekarno mengeluarkan surat 

perintah 11 Maret 1966 (Supersemar), Soeharto langsung mengeluarkan larangan 

terhadap PKI dan ormas-ormas di bawahnya.  

1. Dari cerita di atas apa kepanjangan dari G30S PKI..... 

a. Gerakan 30 Serikat 1965 PKI 

b. Gerakan 30 September 1956 PKI 

c. Gerakan 30 September 1965 PKI 

d. Gerakan 30 Selamat 1965 PKI 

2. Menurut kalian apa itu PKI..... 

a. Partai Komunis Indonesia  

b. Perjuangan Kaum Muda Indonesia 

c. Partai Koalisi Indonesia 

d. Persiapan Kaum Muda Indonesia 

3. Kapan peristiwa G30S PKI terjadi.... 

a. 30 September atau 31 Oktober 1965 
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b. 30 Agustus atau 1 Oktober 1965 

c. 30 September atau 1 Oktober 1956 

d. 30 September atau 1 Oktober 1965 

4. Siapa saja pelaku pembantaian dalam peristiwa G30S PKI..... 

a. Pasukan Cakrabirawa 

b. Pasukan Cakrabirawa dan PKI 

c. Partai komunis Indonesia  

d. Pasukan Penjajah Jepang 

5. Siapa yang memimpin peristiwa G30S PKI..... 

a. Dipa aidit 

b. Dipa Arya  

c. Soekarno 

d. Sukitman 

6. Dimana jenazah pasukan Perwiara Jendral ditemukan..... 

a. Lubang sumur tua lubang buaya 

b. kawasan Halim Perdanakusuma 

c. Pahlwan Kalibata Jakarta 

d. kawasan Monas 

7. Apa tujuan dari peristiwa G30S PKI..... 

a. mengincar Perwira Tinggi dan Dewan Jenderal membunuh semuanya di 

lubang buaya 

b. memberikan hasutan kepada seluruh warga Indonesia agar mendukung 

PKI. Mereka memberikan iming-iming bahwa Indonesia akan lebih maju 

dan sentosa jika dibawah kekuasaan PKI.  

c. menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno, juga menginginkan 

pemerintahan Indonesia berubah menjadi pemerintahan komunis. 
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d. pengangkatan jenazah dan dimakamkan di Taman Makam Pahlwan 

Kalibata Jakarta. 

8. Mengapa peristiwa G30S PKI dikatakan suatu pengkhianatan terbesar..... 

a. Karena memberikan hasutan kepada seluruh warga Indonesia agar 

mendukung PKI dalam memerintah negara Indonesia. memberikan iming-

iming bahwa Indonesia akan lebih maju dan sentosa jika dibawah 

kekuasaan PKI 

b. Karena peristwa G30S/PKI dipimpin langsung oleh ketuanya pada saat itu 

yang bernama Dipa Aidit 

c. memberikan iming-iming kepada masyarakat bahwa Indonesia akan lebih 

maju dan sentosa jika dibawah kekuasaan PKI 

d. karena pasukan PKI ingin menggulingkan pemerintahan Presiden 

Soekarno, juga menginginkan pemerintah Indonesia berubah menjadi 

pemerintahan komunis dan membantai semua Perwira Tinggi dan Dewan 

Jendral 

9. Bagaimana peristiwa yang terjadi pada tanggal 2 Oktober 1965..... 

a. Memberikan hasutan kepada seluruh warga Indonesia agar mendukung 

PKI. Mereka memberikan iming-iming bahwa Indonesia akan lebih maju 

dan sentosa jika dibawah kekuasaan PKI. 

b. Operasi ke kawasan Halim Perdanakusuma, tempat pasukan G30S 

mengundurkan diri dari kawasan Monas. Polisi Sukitman dan pasukan 

pemerintah menemukan lokasi jenazah para perwira di lubang sumur tua 

yang disebut Lubang Buaya. 

c. dilakukan pengangkatan jenazah tersebut dan keesokan harinya 

dimakamkan di Taman Makam Pahlwan Kalibata Jakarta 
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d. Gerakan ini memiliki tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden 

Soekarno, mereka juga menginginkan pemerintah Indonesia berubah 

menjadi pemerintahan komunis. 

10. Kapan peristiwa G30S PKI terjadi.... 

a. Pergantian dari tanggal 30 September atau tanggal 1 Oktober 

b. Pada tanggal 2 Oktober 1965 

c. pada tanggal 4 Oktober 1965 

d. pada tanggal 30 September 1956 

11. Penghargaan apa yang diberikan kepada Perwira yang gugur akibat 

pemberontakan PKI..... 

a. Pahlawan Revolusi 

b. Perwira Tinggi 

c. Pahlawan Monas 

d. Pahlawan Resolusi 

12. Dimana peristiwa G30S PKI di mulai..... 

a. Lubang sumur tua yang disebut Lubang Buaya 

b. Kawasan Halim Perdanakusuma 

c. Kota Jakarta dan Yogyakarta 

d. Kota Jakarta, Yogyakarta, Bogor 

13. Apa akibat dari pemberontakan peristiwa G30S PKI..... 

a. Indonesia lebih maju dan sentosa  

b. Presiden Soekarno terbunuh 

c. Seluruh warga Indonesia mendukung PKI 

d. Banyak Perwira Tinggi dan Dewan Jendral yang gugur  

14. Kapan pasukan pemerintah menemukan lokasi jenazah para perwira di Lubang 

Buaya..... 
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a. Tanggal 30 September 1965 

b. Tanggal 2 Oktober 1965 

c. Tanggal 4 Oktober 1965 

d. Tanggal 2 Oktober 1956 

15. Bagaimana kejadian yang dilakukan PKI dalam menggulingkan pemerintahan 

Presiden Soekarno..... 

a. Melakukan pembagian makanan kepada masyarakat Indonesia yang ingin 

mereka hasut untuk mendukung PKI 

b. Memberikan peringatan terhadap Presiden Soekarno agar turun dari 

jabatannya sebagai Presiden 

c. Menculik dan membunuh para Jenderal dan juga Perwira yang mereka 

bawa ke Lubang Buaya 

d. Bekerja sama dengan pihak asing untuk melalukan pembantaian terhadap 

para Perwira dan Jendral 

16. Di mana tempat pemakaman para Perwira dan Jendral yang gugur..... 

a. Lubang Buaya 

b. Kawasan Halim Perdanakusuma 

c. Kawasan Monas 

d. Kalibata Jakarta 

17. Kapan jenazah para Perwira dan Jendral dimakanmkan..... 

a. Tanggal 4 Oktober 1965 

b. Tanggal 4 Oktober 1966 

c. Tanggal 2 Oktober 1965 

d. Tanggal 2 Oktober 1956 

18. Mengapa Soeharto mengeluarkan larangan terhadap PKI dan ormas-ormas di 

bawahnya..... 
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a. Karena atas desakan rakyat yang menuntut PKI untuk dibubarkan, 

puncaknya pada saat Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 

Maret 1966 (Supersemar) 

b. Karena banyak keluarga Soeharto yang meniggal  akibat pemberontakan 

yang dilakukan oleh PKI pada saat itu 

c. Karena Soeharto melihat secara langsung jenazah para Perwira dan Jendral 

yang dibunuh dengan sangat sadis dan itu membuat Soeharto geram 

terhadap PKI 

d. Karena PKI sebelumnya pernah mengancam Soeharto untuk ikut bersama 

mereka dalam misi nya menggulingkan Seokarno dan membangun 

pemerintahan yang Komunis 

19. Apa yang dimaksud dengan Supersemar.... 

a. Surat perjanjian 9 Maret 

b. Surat perintah 11 Maret 

c. Surat perlindungan 11 Maret 

d. Surat perintah 9 Maret 

 

20. Apa yang dilakukan rakyat Indonesia pasca pemberontakan G30S PKI.... 

a. Rakyat Indonesia tidak melakukan apa-apa dan mendukung 

pemberontakan itu 

b. Rakyat Indonesia melakukan demonstrasi untuk menurunkan harga bahan 

pokok 

c. Rakyat Indonesia turut membantu dan mendukung penumpasan tersebut 

d. Rakyat Indonesia bergerak dan menggagalkan Surat Perintah yang 

dikeluarkan Soekarno 
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KUNCI JAWABAN 

 

1. C 

2. A 

3. D 

4. B 

5. A 

6. A 

7. C 

8. D 

9. B 

10. A 

11. A 

12. C 

13. D 

14. B 

15. C 

16. D 

17. A 

18. A 

19. B 

20. C 
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Tes Pilihan Ganda 

 

Instrumen Tes Posstest Hasil Belajar Penggunaan Model Pembelajaran 

Problem Solving 

 

Sejarah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 

 

 Sejarah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia bisa dikatakan 

cukup panjang. Namun, pada intinya sejarah proklamasi Kemerdekaan Indonesia 

terbagi menjadi tiga bagian penting. Pada saat itu, sebelum Soekarno 

membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, 

banyak sekali peristiwa yang terjadi melatarbelakangi terjadinya pembacaan 

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, salah satu peristiwa tersebut adalah 

dijatuhkannya bom di kota Hirosima di tanggal 6 Agustus 1945 dan tanggal 9 di 

kota Nagasaki. Semua bom tersebut dijatuhkan di Jepang dengan tujuan Jepang 

menyerah kepada Amerika Serikat. Pada momen kekosongan inilah Indonesia 

tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk memproklamasikan Kemerdekaannya. 

Setelah Jepang terpojok karena dua kota terbesarnya sudah di bom oleh Amerika 

Serikat dan pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu. Dua 

hari sebelum Jepang menyerah kepada Sekutu atau tepatnya pada tanggal 12 

Agustus 1945, tiga tokoh nasional yang terdiri dari Dr. Radjiman Weodyoningrat, 

Ir. Soekarno, dan Drs. Mohammad Hatta memenuhi undangan dari jendral 

Terauchi di Dalat (Vietnam Selatan). Jendral Terauchi merupakan panglima 

terbesar tentara Jepang di Asia Tenggara. 

 Awalnya, Soekarno dan Mohammad Hatta tidak ingin melakukan 

Proklamasi Kemerdekaan. Namun, setelah melakukan perundingan dengan 
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kelompok pemuda dan Ahmad Subardjo. Akhirnya, Soekarno dan Mohammad 

Hatta akan memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 

1945 di Jakarta. Setelah selesai memproklamasikan kemerdekaan, sore harinya 

Soekarno dan Mohammad Hatta kembali ke Jakarta bersama Ahmad Subardjo dan 

Sudiro. Setelah Proklamasi Kemerdekaan, terjadi suatu kendala atau masalah 

utama, yaitu menyampaikan penyebaran berita atau informasi Kemerdekaan 

Indonesia ke seluruh wilayah Indonesia dan dunia. Pada tahun 1945, alat 

komunikasi masih sangat terbatas dan belum memadai. Bukan hanya itu, Jepang 

juga melarang Indonesia untuk menyebarkan berita Proklamasi ke seluruh wilayah 

Indonesia. Larangan tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan berita 

Proklamasi terlambat sampai ke beberapa daerah, khususnya daerah di luar Jawa. 

 Penyebaran berita Proklamasi kemerdekaan penuh dengan perjuangan, 

salah satu orang yang berjasa dalam penyebaran berita Proklamasi yaitu Jusuf 

Ronodipuro, ia membuat pemancar di radio setelah kantor berita Domei disegel 

dan karyawannya dilarang masuk. Perjuangan penyebaran berita Proklamasi juga 

dilakukan lewat media pers dan surat selebaran. Hampir seluruh harian di Jawa 

terbit pada tanggal 20 Agustus 1945 memuat berita Proklamasi Kemerdekaan dan 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. 

1. Dalam cerita sejarah di atas, siapa tokoh yang membacakan naskah 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia..... 

a. Ahmad Subardjo 

b. Ir. Soekarno 

c. Sudirjo 

d. Jusuf Ronodipuro 

2. Kapan naskah Proklamasi Kemerdekaan dibacakan..... 

a. Tanggal 9 Agustus 1945 
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b. Tanggal 6 Agustus 1945 

c. Tanggal 17 Agustus 1945 

d. Tanggal 17 Agustus 1954 

3. Di kota manakah dijatuhkannya bom oleh Amerika Serikat..... 

a. Hiroshima dan Nagasaki 

b. Vietnam Selatan 

c. Jakarta Selatan 

d. Jakarta 

4. Apa yang melatarbelakangi Amerika Serikat menjatuhkan bom di dua kota 

besar di Jepang..... 

a. Agar Jepang membiarkan Indonesia merdeka 

b. Agar Amerika bisa menjajah Jepang 

c. Agar Jepang menyerah kepada Amerika serikat 

d. Agar Indonesia tidak segera memproklamasikan Kemerdekaan 

5. Mengapa berita tentang Proklamasi terlambat menyebar ke daerah luar 

Jawa..... 

a. Karena alat radio yang dibuat oleh Jusuf Ronodipuro rusak  

b. Karena Soekarno dan Mohammad Hatta diancam dan diculik oleh 

tentara Jepang 

c. Karena sebagian wilayah Indonesia hancur akibat percikan bom yang 

dijatuhkan Amerika ke jepang 

d. Karena alat komunikasi sangat terbatas, belum memadai dan adanya 

larangan dari Jepang   

6. Di kota manakah naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan.... 

a. Jakarta Selatan 

b. Nagasaki 
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c. Jakarta pusat 

d. Hiroshima 

7. Bagaimana proses penyebaran berita Proklamasi Kemerdekaan 

Indonesia.... 

a. Melalui pemancar radio dan juga dilakukan lewat  media pers dan surat 

selebaran 

b. Melalui kantor berita Domei dan usaha para karyawannya 

c. Dibantu oleh para tentara Jepang yang ada di Negara Indonesia 

d. Membuat surat dan kemudian menyuruh para jendral untuk disebarkan 

ke wilayah di luar Jawa 

8. Siapa orang yang berjasa dalam proses penyebaran berita Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia.... 

a. Mohammad Hatta 

b. Jusuf Ronodipuro 

c. Dr. Radjiman 

d. Subardjo 

9. Kapan kota Hiroshima dan Nagasaki dijatuhkan bom oleh Amerika 

Serikat..... 

a. 14 dan 15 Agustus 1945 

b. 17 dan 18 Agustus 1945 

c. 20 dan 21 Agustus 1945 

d. 6 dan 9 Agustus 1945 

10. Siapa saja tokoh yang terlibat dalam perundingan sebelum pembacaan 

naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia..... 

a. Soekarno, Mohammad Hatta, Ahmad Subardjo dan kelompok pemuda 

b. Jusuf Ronodipuro, Ahmad Subardjo, Jendral Tearuchi, dan Sudiro 
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c. Sudiro, Jendral Terauchi, Jusuf Ronodipuro dan kelompok pemuda 

d. Kelompok pemuda, Jusuf Ronodipuro, Sudiro dan Mohammad Hatta 

11.  Pada momen apakah Indonesia tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk 

memproklamasikan kemerdekaan..... 

a. Pada momen perundingan bersama dengan kelompok pemuda 

b. Pada momen dua kota terbesar di Jepang dijatuhkan bom oleh Amerika 

Serikat 

c. Pada momen di perjalanan saat Soekarno dan Mohammad Hatta 

kembali ke Jakarta 

d. Pada momen pertemuan Dr. Radjiman, Ir. Soekarno, dan Drs. 

Mohammad Hatta bertemu dengan Jendral Terauchi di Dalat 

12. Apa yang membuat Soekarno mau memproklamasikan Kemerdekaan pada 

tanggal 17 Agustus 1945..... 

a. Pada saat melakukan pertemuan bersama Jendral Terauchi di Dalat 

b. Setelah didesak oleh banyak pihak tak terkecuali tentara Jepang 

c. Setelah melakukan perundingan dengan kelompok pemuda dan Ahmad 

Subardjo 

d. Pada saat alat komunikasi masih sangat terbatas dan belum memadai 

13. Mengapa Jusuf Ronodipuro membuat pemancar radio untuk penyebaran 

berita Proklamasi Kemerdekaan..... 

a. Karena disarankan oleh beberapa tokoh untuk segera disebarkan 

b. Karena radio dianggap efektif dalam penyebaran berita 

c. Karena pada saat itu cuman media radio yang bisa menyebarkan berita 

d. Karena kantor berita Domei disegel dan karyawannya dilarang masuk 

14.  Di manakah tempat pertemuan tiga tokoh nasioanl Indonesia bertemu 

dengan Jendral Terauchi..... 
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a. Jakarta Pusat 

b. Hiroshima 

c. Nagasaki 

d. Dalat (Vietnam Selatan) 

15. Kapan berita Proklamasi Kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia diterbitkan.... 

a. Pada tanggal 20 Agustus 1945 

b. Pada tanggal 17 Agustus 1945 

c. Pada tanggal 20 Agustus 1954 

d. Pada tanggal 20 Agustus 1944 

16. Masalah apa yang terjadi setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.... 

a. Di bom oleh Amerika Serikat seperti yang dilakukannya ke kota 

Hiroshima dan Nagasaki di Jepang 

b. menyampaikan penyebaran berita atau informasi Kemerdekaan 

Indonesia ke seluruh wilayah Indonesia dan dunia 

c. Di serang oleh tentara Jepang yang di pimpin oleh Jendral Terauchi 

d. Soekarno dan Mohammad Hatta diculik oleh tentara Jepang agar tidak 

jadi menyebarkan berita Proklamasi Kemerdekaan 

17. Pada tahun berapa alat komunikasi masih terbatas dan belum memadai..... 

a. 1955 

b. 1954 

c. 1945 

d. 1944 

18. Kapan Jepang menyerah kepada Sekutu..... 

a. 14 Agustus 1945 

b. 12 Agustus 1945 
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c. 14 Agutus 1954 

d. 12 Agustus 1944 

19.  Apa salah satu peristiwa yang melatarbelakangi pembacaan naskah 

Proklamasi Kemerdekaan.... 

a. Ahmad Subardjo dan Sudiro melakukan pertemuan dan mendesak 

Soekarno dan Hatta 

b. Melalui perundingan bersama Jendral Terauchi 

c. Pemberontakan para kaum pemuda 

d. Dijatuhkannya bom di kota Hiroshima dan Nagasaki 

20. Kapan tiga tokoh nasional bertemu dengan Jendral Terauchi di Dalat.... 

a. 12 Agustus 1945 

b. 12 Agustus 1954 

c. 12 September 1945 

d. 14 Agustus 1945 
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KUNCI JAWABAN 

 

1. B      

2. C 

3. A 

4. C 

5. D 

6. C 

7. A 

8. B 

9. D 

10. A 

11. B 

12. C 

13. D 

14. D 

15. A 

16. B 

17. C 

18. A 

19. D 

20. A 

 

. 
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