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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش



 

 

 

 

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 hamzah ʼ Apostrof ء

 Ya Y Ye ى

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

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

2. Vokal 



 

 

 

 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tuggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ؘ ا  fatḥah A A 

 Kasrah I I ؚ ا

ؙ ا  ḍammah U U 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ؙ ٸ  fatḥah dan yā’ Ai a dan i 

 fatḥah dan wau Au a dan u ٷ

Contoh: 

 kaifa :كَيْفَ 

 haula :هَوْلَ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakatdan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan Nama Huruf dan Nama 



 

 

 

 

Huruf Tanda 

ؘ ى ؘ ا | ...    ... fatḥah dan alif atau yā’ Ā a dan garis di atas 

 kasrah dan yā’ Ī i dan garis di atas ى

ؙ و  dammah dan wau Ū u dan garis di atas 

Contoh: 

 māta :ماتَ 

 ramā :رَمَى

 qīla :قيِْلَ 

 yamūtu : يمَوْتُ 

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 atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭahdiikuti oleh kata yang 

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

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

الأطْفَالِ :ؙ  رَوْضَة  rauḍah al-aṭfāl 

 al-madīnah al-fāḍilah :المََدِيْنَةُ الْفاضِلةَ

 al-ḥikmah :الَحِكْمَة

4. Syaddah (Tasydīd) 



 

 

 

 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

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

huruf (konsonanganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 َ  rabbanā :  رَبنّا

 َ  najjainā : نَجّيْنا

 al-ḥaqq : الَحَقّ 

 nu“ima :نعُّمَ 

 aduwwun‘ :عَدوُّ 

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

 .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī (ىّ )

Contoh: 

 Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ :   عَلِىّ 

 Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَبىّ 

5. Kata Sandang 

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

lam ma‘arifah). Pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, 

al-, baik ketika iadiikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشّمْسُ 

 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : الَزّلزَلة



 

 

 

 

 al-falsafah : الفََلْسَفَة

 al-bilādu :  البَلدَ 

6. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

 ta’murūna : تأمْرُوْنَ 

 ‘al-nau :النَوّْعُ 

 syai’un :شَيْءٌ 

 umirtu : أمُِ◌رْتُ 

7. Penulisan Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam 

duniaakademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, 

kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-

kata tersebut menjadi bagian darisatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 

secara utuh. 

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

 



 

 

 

 

 

8. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

 billāh  باِ°ِ   dīnullāh دِينُ اللهِ 

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafẓ al-Jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fī raḥmatillāh هُمْ فِيْ رحمَةِ اللهِ 

9. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedomanejaan 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 katasandangnya. 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 teksmaupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 

CDK, dan DR). Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkatamubārakan 

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



 

 

 

 

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

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: 

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-
WalīdMuḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr 
ḤāmidAbū) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subḥānahū wa ta‘ālā 

saw.  = ṣallallāhu ‘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 Āli ‘Imrān/3: 4 

HR  = Hadis Riwayat 
 

 



 

 

 

 

ABSTRAK 

Nama : Ikram Khaliq 

NIM : 80200220034 

Judul Tesis : Pengembangan Modul Ajar Pendidikan Agama Islam Berbasis 
Kearifan Lokal Pada Peserta Didik Kelas IV SDN 146 
Barambang 1  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan bahan ajar modul Pendidikan 
Agama Islam dan Budi Pekerti berbasis kearifan lokal di IV SD Negeri 146 
Barambang 1 Kabupaten Maros. Tujuan dalam penelitian ini yaitu: 1) menganalisis 
tingkat kevalidan modul Pendidikan Agama Islam berbasis Kearifan Lokal pada 
Peserta Didik Kelas IV SD Negeri 146 Barambang 1 Kabupaten Maros. 2) 
Menganalisis respon guru terhadap modul Pendidikan Agama Islam berbasis Kearifan 
Lokal SD Negeri 146 Barambang 1 Kabupaten Maros.  3) menganalisis respon 
peserta didik Kelas IV SD Negeri 146 Barambang 1 Kabupaten Maros terhadap 
mudul Pendidikan Agama Islam berbasis Kearifan Lokal. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan 
pengembangan (research and development) dengan menggunakan model 4D oleh 
Thiagarajan dan Semmel. Penelitian ini menggunakan 3 tahapan; 1) pendefinisian 
(define) yaitu analisis awal akhir, analisis peserta didik dan analisis materi, 2) 
Perancangan (design) yaitu pemilihan media, pemilihan format dan rancangan awal, 
3) Pengembangan (develop) yaitu validasi ahli dan uji coba. Instrumen pengumpulan 
data yang digunakan yakni lembar validasi ahli, tes hasil belajar, dan angket respon 
peserta didik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modul yang dikembangkan pada Mata 
Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas IV SDN 146 
Barambang 1 Kabupaten Maros memenuhi kriteria valid dengan nilai rata-rata 4,258. 
Untuk uji keefektifan modul diperoleh nilai rata-rata ketuntasan hasil belajar dengan 
persentase sebesar 92%, dan sebanyak 26 peserta didik berada pada kategori tinggi 
dengan persentase 90,80% dan untuk hasil dari angket respon peserta didik berada 
pada kategori tinggi dengan persentae 96,3%. Dengan demikian, dilihat dari analisis 
tes hasil belajar dan angket respon peserta didik maka modul ini efektif. 

Implikasi dari penelitian ini adalah 1) untuk mendapatkan sebuah produk 
pengembangan bahan ajar yang baik maka proses pertama yang perlu dilakukan 
adalah analisis terhadap beberapa aspek dan pendapat yang direkomendasikan oleh 
ahli saat proses validasi dipadukan untuk memperbaiki dan melengkapi bahan ajar 
yang akan diproduksi. 2) Bahan ajar yang dikembangkan harus memenuhi 
persyaratan kevalidan, kepraktisan dan keefektifan serta disesuaikan dengan 
kebutuhan peserta didik yang dibuat semenarik mungkin dan peserta didik memiliki 
pengalaman belajar yang sesuai dengan tingkat pengetahuan dan usianya serta 
perkembangan zaman dan teknologi, dan dengan digunakannya bahan ajar modul 



 

 

 

 

tersebut mereka mendapat pengalaman baru dalam penerimaan materi pembelajaran. 
3) Pemanfaatan bahan ajar modul Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti ini 
dapat digunakan secara mandiri oleh peserta didik tanpa bimbingan pendidik. 
Apabila peserta didik kesulitan, guru dapat membimbing agar peserta didik mudah 
memahami materi. 
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ABSTRAK 

Nama : Ikram Khaliq 

NIM : 80200220034 

Judul Tesis : Pengembangan Modul Ajar Pendidikan Agama Islam Berbasis 
Kearifan Lokal Pada Peserta Didik Kelas IV SDN 146 
Barambang 1  

Tujuan dalam penelitian ini yakni: 1) menganalisis tingkat kevalidan modul 

Pendidikan Agama Islam berbasis Kearifan Lokal pada Peserta Didik Kelas IV SD 

Negeri 146 Barambang 1 Kabupaten Maros. 2) Menganalisis respon guru terhadap 

modul Pendidikan Agama Islam berbasis Kearifan Lokal SD Negeri 146 Barambang 

1 Kabupaten Maros.  3) menganalisis respon peserta didik Kelas IV SD Negeri 146 

Barambang 1 Kabupaten Maros terhadap mudul Pendidikan Agama Islam berbasis 

Kearifan Lokal. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan 

pengembangan (research and development) dengan menggunakan model 4D oleh 

Thiagarajan dan Semmel. Penelitian ini hanya menggunakan tiga tahapan meliputi 1) 

pendefinisian (define) yaitu analisis awal akhir, analisis peserta didik dan analisis 

materi, 2) Perancangan (design) yaitu pemilihan media, pemilihan format dan 

rancangan awal, 3) Pengembangan (develop) dan divalidasi ahli dan uji coba. 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan yakni lembar validasi ahli, tes hasil 

belajar, dan angket respon peserta didik serta tes respon guru. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modul yang dikembangkan pada Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas IV SDN 146 

Barambanga 1 Kabupaten Maros memenuhi kriteria valid dengan nilai rata-rata 

4,258. Untuk uji keefektifan modul diperoleh nilai rata-rata ketuntasan hasil belajar 

dengan persentase sebesar 92%, dan sebanyak 26 peserta didik berada pada kategori 

tinggi dengan persentase 90,80% dan untuk hasil dari angket respon peserta didik 

berada pada kategori tinggi dengan persentae 96,3%. Dengan demikian, dilihat dari 

analisis tes hasil belajar dan angket respon peserta didik maka modul ini efektif. 

Implikasi dari penelitian yakni produk pengembangan yang baik yang layak 

digunakan dalam proses pembelajaran adalah sebuah produk yang sudah teruji 

kevalidatannya oleh para ahli, hal ini bertujuan agar modul yang diajarkan dapat 

mempersuasif peserta didik untuk lebih giat lagi dalam belajar serta dapat 

meningkatkan prestasi belajarnya. Modul yang dikembangkan harus memenuhi 

persyaratan meliputi kevalidan, kepraktisan dan keefektifan serta disesuaikan dengan 

kebutuhan peserta didik. Modul aja yang dibuat sangat perlu dibuat semenarik 

mungkin agar peserta didik tertarik membacanya dan memiliki pengalaman belajar 

yang sesuai usianya. Modul ajar yang dikembangkan oleh peneliti ini, memacu 

peserta didik untuk belajar mandiri, dan apabila peserta didik mendapatkan kesulitan 

maka peserta didik dapat menanyakan kepada guru untuk keterangan lebih lanjutnya.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu permasalahan yang dihadapi pendidikan di Indonesia adalah 

lemahnya proses pembelajaran, di mana peserta didik kurang didorong untuk 

berpikir. Pendidikan di Indonesia mendapatkan perhatian yang sangat besar dari 

pemerintah, terutama pendidikan di tingkat dasar yang ditujukan untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia, dan sebagai salah satu wahana untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia.1 Selain itu juga, sumber pendidikan pada dasarnya 

digunakan untuk membentuk kepribadian. Pembentukan kepribadian dalam 

pendidikan terkait dengan upaya penanaman nilai-nilai yang akan menjadi dasar 

kepribadian seseorang dan juga akan mewarnai kepribadian bangsa, dan kepribadian 

bangsa itu melekat kuat sebagai warna atau ciri khas suatu bangsa yang nampak 

dalam perilaku sehari-hari bangsa tersebut.2  

Untuk mencapai tujuan pendidikan, hal utama yang perlu mendapatkan 

perhatian adalah proses pembelajaran. Pendidikan menurut Undang-undang RI No. 

20 tahun 2003, adalah 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, kecerdasan, 

 

 1Kurniati, Penerapan Problem Based Learning Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Di SMP N 2 Parigi (Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam, Vol 2 No 2, 2022), h.297 – 304. 

2Murniyetti, M., Engkizar, E., & Anwar, F, Pola pelaksanaan pendidikan karakter terhadap 

peserta didik sekolah dasar (Jurnal Pendidikan Karakter, 6(2), 2016), h.156 – 166. 
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akhlak mulia.3 Salah satu kemampuan yang dikuasai oleh peserta diidk sebagai hasil 

dari proses pembelajaran PAI berdasarkan Permendiknas tersebut adalah memahami 

konsep PAI dalam pemecahan masalah. Pendidikan Agama Islam menurut Undang-

undang No. 3 tahun 2002 adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk 

dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran 

agama Islam dan menjadi ahli ilmu agama Islam dan mengamalkan ajaran agama 

Islam.  

Selain hal di atas, faktor lain yang menjadi penghambat juga disebabkan 

kurangnya ragam bentuk bahan ajar yang digunakan oleh guru dan peserta didik 

dalam kegiatan belajar mengajar (KBM), yang mana pada umumnya masih 

mengandalkan satu jenis bahan ajar berupa buku paket yang direkomendasikan oleh 

institusi setempat. Melalui proses tersebut diharapkan siswa mempunyai beberapa 

karakter yang sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan lokal. Nilai-nilai lokal yang 

terbentuk seharusnya dipertimbangkan untuk memperkaya praktis pendidikan4. 

Kearifan lokal merupakan pengetahuan yang digunakan oleh masyarakat 

untuk bertahan hidup dalam suatu lingkungannya yang menyatu dengan sistem 

kepercayaan, norma, budaya diekspresikan dalam tradisi yang dianut dalam jangka 

waktu yang lama5. 

 

3Kasmar, I. F., Amnda, V., dkk., The Concepts of Mudarris, Mu'allim, Murabbi, Mursyid, 

Muaddib in Islamic Education (Khalifa Journal of Islamic Education, 3(2), 2019), h.107 - 125 

4Afifah N, “Pengembangan Modul Matematika Kurikulum 2013 Bermuatan Kebudayaan 

Lokal Untuk Kelas VIII SMP/MTs Semester II Pada Materi Persamaan Linier dua Variabel” 

Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017. 

5Prabowo, Dytta Lyawati, Nurmiyati dan Maridi. “Pengembangan Modul berbasis Potensi 

Lokal pada Materi Ekosistem sebagai Bahan Ajar di SMAN 1 Tanjungsari”, Gunung Kidul. 
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Keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran biasanya diukur dengan 

keberhasilan peserta didik dalam memahami dan menguasai materi yang diberikan. 

Selain itu, salah satu keberhasilan pembelajaran adalah tersedianya fasilitas belajar 

seperti buku pelajaran. Dari hasil wawancara awal diperoleh dari guru PAI 

sebenarnya telah menyediakan buku paket, akan tetapi materi yang diajarkan tidak 

sesuai dengan kompetensi dasar peserta didik sekaligus masih dominan aspek 

kognitif dan kurang kontekstual. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dari salah 

satu peserta didik bahwa buku-buku paket yang disediakan sudah tidak layak untuk 

digunakan karena telah rusak dan beberapa halaman telah hilang, upaya yang 

dilakukan oleh peserta didik adalah dengan mencopy buku paket atau mencatat, tetapi 

tidak semua peserta didik melakukan upaya tersebut. Selain itu ketika proses 

pembelajaran terjadi, beberapa peserta didik sibuk keluar masuk kelas, berbicara 

dengan temannya, sibuk menarik-narik buku temannya dan terkadang tertawa keras. 

Hal ini mengindikasikan bahwa minat peserta didik untuk belajar PAI rendah.  

Salah satu komponen penunjang untuk pembelajaran adalah bahan ajar berupa 

modul yang berfungsi sebagai sumber belajar mengajar dan sebagai pegangan bagi 

guru dan siswa. Dengan demikian pengembangan modul pada pembelajaran tematik, 

diupayakan dapat menumbuh kembangkan kecerdasan, keterampilan serta 

membentuk karakter peserta didik dengan melestarikan nilai-nilai budaya luhur dan 

kearifan lokal sebagai warisan dari nenek moyang. 

Berdasarkan fakta-fakta di atas, perlu adanya perbaikan dari beberapa jenis 

bahan ajar diduga modul ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan ajar alternative 

dengan tujuan apakah dengan menggunakan modul pembelajaran dapat 

meningkatkan pemahaman konsep dan minat belajar peserta didik.  
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Pembaruan sistem pengajaran menuju kepada Individualized Instruction sudah 

dilakukan antara lain dilaksanakannya pengajaran berprogram (modular instruction) 

dan pengajaran dengan modul (modular instruction).6 Menurut Sungkono dkk bahan 

pembelajaran adalah seperangkat bahan yang memuat materi atau isi pembelajaran 

yang didesain untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bahan ajar bersifat sistematis 

artinya disusun secara urut sehingga memudahkan peserta didik belajar.7  

Modul merupakan bahan ajar yang disusun dan disajikan secara sistematis 

untuk mencapai tujuan dan kompetensi yang ingin dicapai. Modul dapat dipelajari 

dengan meminimalisir bimbingan oleh guru. Modul dibuat dengan bahasa yang 

mudah dipahami oleh p e s e r t a  d i d i k  sesuai tingkat pengetahuan dan 

pemahaman mereka. Suatu modul harus menggambarkan kompetensi dasar yang 

akan dicapai oleh peserta didik, serta disajikan dengan bahasa yang baik, menarik, 

dan dilengkapi dengan ilustrasi/gambar yang mendukung penguasaan materi8. Salah 

satu upaya yang dapat dilakukan dalam memasukkan nilai-nilai kearifan lokal ke 

dalam mata pelajaran tematik adalah dengan cara merancang, membuat dan 

mengembangkan modul berbasis nilai kearifan lokal.  

Modul yang ada saat ini belum mengungkapkan kelokalan yang merupakan 

kekayaan daerah, itu artinya belum adanya modul yang berbasis kearifan lokal. 

Berdasarkan hal tersebut, pengembangan modul yang berbasis kearifan lokal 

sangatlah diperlukan. Hal ini merupakan bentuk keleluasaan guru untuk 

 

6 Suryosubroto, B.  Proses Belajar Mengajar di Sekolah (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 90. 

7Sungkono, dkk. Pengembangan bahan ajar (Yogyakarta: FIP UNY, 2003), h. 67. 

8Tia Sekar Arum, “Pengembangan Modul Pembelajaran Tematik Integratif subtema 

Hubungan Makhluk Hidup Dalam Ekosistem Pendekatan Saintifik Untuk Kelas 5 SD”. Jurnal 

Pendidikan. Program Studi PGSD-FKIP, Universitas Kristen Satya Wacana. h. 240. 
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mengembangkan keunikan, budaya, keunggulan yang berbasis kearifan lokal9. 

Modul yang berbasis lokal akan membantu peserta didik untuk bisa saling 

mengenal satu sama lain tentang budaya, adat istiadat dan bahasa. Di dalam firman 

Allah dijelaskan pada QS. Al Hujurat/49:13: 

اِنَّ  لِتَعَارَفُوْاۚ   قَبَاۤى�لَ  وَّ شُعُوْباً  وَجَعَلْنٰكُمْ  اُنْٰ"!  وَّ ذكََرٍ  نْ  مِّ َ,لَقْنٰكُمْ  اِنَّا  ا/.َّاسُ   ي3اَيُّهَا 
َ 9َلِيْمٌ خَب56ٌِْ  ِ اَتْقٰىكُمْۗ اِنَّ االله: كْرَمَكُمْ عِنْدَ االله:

َ
  ا

Terjemahnya: 

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-

bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang 

paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti10.  

Untuk itu pengembangan modul berbasis kearifan lokal sangatlah penting 

dalam mengembangkan keunikan budaya, dengan pendidikan berbasis kearifan  lokal 

memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan perilaku kepada siswa agar 

mereka memiliki wawasan yang mantap tentang keadaan lingkungan dan kebutuhan 

masyarakat sesuai dengan nilai-nilai/aturan yang berlaku didaerahnya dan 

mendukung pembangunan daerah serta pembangunan nasional. 

Kabupaten Maros memiliki keunikan dan menyimpan kekayaan budaya lokal 

yang memiliki potensi untuk terus dilestarikan hingga saat ini. Berbagai kearifan 

budaya lokal tercermin pada aspek budaya, maupun hubungan sosial 

kemasyarakatan yang masih lestari keberadaannya diantaranya adalah alat musik 

tradisional, permainan tradisional, kesenian, dan berbagai aktivitas yang sudah 

 

9Ferdianto F & Setiyani, Pengembangan Bahan Ajar Media Berbasis kearifan Lokal 

Mahasiswa Pendidikan Matematika. JNPM (Jurnal Nasional Pendidikan Matematika), 2018 h 37-47.   

10
 Kementerian Agama RI, Al-Qur’anDan Terjemahnya (Jakarta: Direktorat Jenderal 

Pembinaan Bimbingan Masyarakat Islam, 2012), h. 597. 
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membudaya.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara oleh guru kelas IV dapat 

dinyatakan bahwa diperlukannya modul PAI berbasis kearifan lokal daerah 

Kabupaten Maros tepatnya Desa Bontomate’ne  untuk peserta didik sekolah dasar 

kelas IV di SDN 146 Barambang 1 Kabupaten Maros guna membantu peserta didik 

dalam proses belajar untuk melestarikan dan mengetahui kearifan lokal yang ada di 

daerah tersebut terutama tentang adat istiadat dan bahasa yang di gunakan. 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini dikembangkan peneliti mempunyai suatu 

inovasi yaitu pengembangan modul PAI berbasis Kearifan Lokal pada peserta didik 

kelas IV SD Negeri 146 Barambang 1 Kabupaten Maros. Dengan tujuan untuk 

mengetahui proses dan hasil pengembangan modul PAI berbasis Kearifan Lokal yang 

memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif. 

B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Untuk mengetahui gambaran konkret pada penelitian ini, maka peneliti 

memberi fokus penelitian tentang  “pengembangan modul Pendidikanan Agama 

Islam berbasis Kearifan Lokal pada peserta didik kelas IV 146 Barambang I 

Kabupaten Maros”.  

2. Deskripsi Fokus 

Dengan adanya fokus penelitian diatas, maka dipandang perlu untuk 

menegaskan istilah-istilah yang dimaksud dalam deskripsi fokus yang akan dijelaskan 

dalam bentuk tabel berikut :  
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Tabel 1.1  

Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

 

 

 

 

 

 

Pengembangan Modul Mata Pelajaran 

Pendidikanan Agama Islam berbasis 

Kearifan Lokal 

Pengembangan modul merupakan 

bahan ajar yang berbentuk secara 

sistematis disusun kedalam unit-unit 

pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran tertentu. Modul ini 

dengan memiliki kelebihan yakni bisa 

di bawa kemana-mana, bisa dibaca di 

mana saja dan kapan saja tanpa 

memerlukan ruang khusus atau biaya 

berlebih untuk memilikinya. Modul bisa 

menjelasakan permasalahan secara 

nyata, sehingga memperkaya 

pengetahuan peserta didik. Modul juga 

tidak membutuhakan koneksi internet.  

implementasi pembelajaran 

Kearifan Lokal merupakan pengetahuan 

lokal yang digunakan oleh 

masyarakat untuk bertahan hidup 

dalam suatu lingkungannya yang 

menyatu dengan sistem kepercayaan, 

norma, budaya diekspresikan dalam 
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tradisi yang dianut dalam jangka waktu 

yang lama. 

 

C. Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari fokus penelitian di atas, maka pokok permasalahan dalam 

penelitian ini adalah apakah pengembangan Modul Mata Pelajaran Pendidikanan 

Agama Islam berbasis Kearifan Lokal pada peserta didik kelas IV SD 146 

Barambang I Kabupaten Maros ini layak digunakan dalam proses pelaksanaan 

pembelajaran peserta didik? 

Lebih rinci, pokok masalah tersebut diuraikan ke dalam tiga sub masalah pokok 

yang akan memandu ketuntasan penelitian dan pengembangan dalam tesis ini, yaitu: 

1. Seberapa besar tingkat kevalidan modul PAI berbasis Kearifan Lokal  pada Peserta 

Didik kelas IV SD Negeri 146 Barambang 1? 

2.  Bagaimanan respon guru terhadap modul PAI berbasis Kearifan Lokal  pada 

peserta didik Kelas IV SD Negeri 146 Barambang 1? 

3. Bagaimana respon peserta didik Kelas IV SD Negeri 146 Barambang 1 terhadap 

modul PAI berbasis Kearifan Lokal ? 

D. Kajian Pustaka & Penelitian Terdahulu 

Pada bagian ini peneliti menguraikan penelitian terdahulu yang revelan dengan 

judul penelitian berdasarkan hasil penelusuran, ditemukan beberapa penelitian yang 

terkait yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zulal Fahmi El Ghazaly, 

mahasiswa Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang yang 

berjudul “Pengembangan Modul Pendidikan Agama Islam berbasis Kearifan Lokal  

di SMP Negeri 1 Purwosari”. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa dalam 
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meningkatkan nalar moralitas peserta didik dalam  kehidupan sehari-hari. Hasil 

penelitian ini memiliki kaitan dengan penelitian ini adalah berkaitan dengan kearifan 

lokal dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, namun memiliki perbedaan 

terutama berkaitan dengan fokus penelitian dimana penelitian juga melihat 

sejauhmana yang diintegrasikan dengan media teknologi informasi.  

    Selain dari hasil penelitian mengenai tesis dan beberapa ahli diatas, sudah pasti 

ditemukan beberapa jenis karya ilmiah lain, yaitu buku-buku relevan yang telah 

ditulis oleh pakar mengenai modul untuk meningkatkan efektivitas mata pelajaran 

PAI  berbasis Kearifan Lokal sebagai rujukan penting dalam penelitian dan 

pengembangan ini. Walaupun terdapat relevansi antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang dikaji. Oleh karena itu, peneliti menaruh harapan besar terhadap 

keinginan untuk mengembangkan sejauh mana modul untuk meningkatkan efektivitas 

mata pelajaran PAI berbasis Kearifan Lokal ini bisa membantu peserta didik dapat 

menguasai materi pelajaran dikolaborasikan dengan model penelitian pengembangan 

4D (define, design, develop, and dissemination). 

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan dan manfaat penelitian antara lain : 

1. Tujuan Penelitian 

Pada prinsipnya tujuan yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah dalam 

penelitian ini, antara lain: 

a. Tujuan Umum 

Mengembangkan modul PAI berbasis kearifan lokal yang layak digunakan 

pada pelajaran Pendidikan Agama Islam pada peserta didik kelas IV SD Negeri 146 

Barambang 1 Kabupaten Maros. 
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b. Tujuan Khusus 

1) Menganalisis tingkat kevalidan modul Pendidikan Agama Islam berbasis 

Kearifan Lokal pada Peserta Didik Kelas IV SD Negeri 146 Barambang 1 

Kabupaten Maros. 

2) Menganalisis respon guru terhadap modul Pendidikan Agama Islam berbasis 

Kearifan Lokal SD Negeri 146 Barambang 1 Kabupaten Maros.   

3) Menganalisis respon peserta didik Kelas IV SD Negeri 146 Barambang 1 

Kabupaten Maros terhadap mudul Pendidikan Agama Islam berbasis Kearifan 

Lokal. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini sama dengan tujuan penelitian didasarkan pada 

rumusan masalah, yaitu: 

a. Manfaat Ilmiah  

Penelitian ini diharapkan menyempurnakan modul yang telah ada pada 

temuan-temuan penelitian sebelumnya, serta juga dapat memberikan motivasi untuk 

penelitian selanjutnya terhadap masalah yang lebih  kompleks. 

b. Manfaat Praktis  

Manfaat praktis bagi peneliti, diharapkan untuk hasil penelitian ini bisa 

menambah pengetahuan berkaitan dengan pengembangan modul untuk meningkatkan 

efektivitas mata pelajaran Pendidikan Agama Islam berbasis kearifan lokal pada 

peserta didik. Bagi pendidik dalam hal ini guru, sebagai alternatif referensi modul 

yang mempermudah proses mengajar dalam mata pelajaran PAI dan membawa 

peserta didik bisa menguasai materi pelajaran. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Teori Pengembangan 

1. Pengertian Pengembangan 

Regeluth menyatakan bahwa pengembangan merupakan penerapan dari 

poin-poin penting yang didesain dalam lapangan, kemudian apabila sudah didesain 

dan sudah diuji coba maka, desain tersebut diperbaiki dan diperbaharui sesuai 

dengan masukan.1 Menurut pendapat ini, pengembangan merupakan proses 

penerapan dan uji coba desain di lapangan yang telah dibuat dan diperbaiki untuk 

memastikan efektivitas dan efesiensi kegunaannya. 

Pengembangan menurut Seels & Richey, pengembangan adalah proses 

menerjemahkan atau menjabarkan spesifikasi rancangan ke dalam bentuk fitur fisik. 

Pengembangan secara khusus berarti proses menghasilkan bahan-bahan 

pembelajaran.2 Dalam pendapat ini, pengembangan difokuskan kepada suatu cara 

untuk membuat dan merancang suatu bentuk fisik dari sesuatu Dalam pendapat ini, 

pengembangan difokuskan kepada suatu cara untuk membuat dan merancang suatu 

bentuk fisik dari sesuatu bentuk yang sudah ada sebelumnya. Sehingga bentuk fisik 

yang dirancang berupa suatu produk, akan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan 

yang ada di lapangan.  

Pengembangan menurut Modhofir, adalah cara yang sistematis dalam 

 
1Dewi S. Prawiradilaga, Prinsip Desain Pembelajaran (Jakarta: Kencana, 2009), h. 15.  

2Alim Sumarno, Perbedaan Pengembangan dan Pengembangan (Surabaya: Elearning 

UNESA, 2012), h. 39.  
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mengidentifikasi, mengembangkan dan mengevaluasi seperangkat materi dan 

strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.3  

Berdasarkan pendapat beberapa ahli yang telah dipaparkan, pengembang 

mendefinisikan bahwa pengembangan ialah proses menerjemahkan sebuah 

rancangan yang telah dibuat sebelumnya, dengan meningkatkan kualitas melalui 

beragam tahapan uji coba sebagai upaya dalam meningkatkan mutu. 

Association for Educational Communication and Technology (AECT 2014), 
yaitu: “Educational technology is the study and ethical practice of facilitating 
learning and improving performance by creating, using, and managing 
appropriate technological processes and resources.4 

Pengembangan produk bisa menjadi salah satu upaya dalam menciptakan 

sumber-sumber teknologi yang tepat guna menfasilitasi belajar dan meningkatkan 

kinerja seseorang dalam belajar. 

2. Penelitian Pengembangan 

Seels dan Richey mendefinisikan “development is the process of translating 

the design specifications into physical form” proses penerjemahan spesifikasi desain 

ke dalam bentuk fisik. Spesifikasi desain mengacu pada suatu produk yang dirancang 

baik dalam tingkat makro (seperti program dan kurikulum) maupun tingkat mikro 

(seperti modul, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran).  

Adapun bentuk fisik dalam pengertian tersebut merujuk pada teknologi cetak, 

audiovisual, teknologi berbasis komputer, dan teknologi terpadu. Kegiatan 

pengembangan didasari oleh empat alasan utama yang meliputi (1) melanjutkan 

bentuk produk yang sudah ada, (2) mengubah atau memodifikasi, (3) 

 
3Mudhofir. Instruksional (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019) h. 29.  

4Alan Januzweki and Michael Molenda, Educational Technology: A Definition with 

Commentary (New York: Routledge, 2010), h. 1.  
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menggabungkan elemen-elemen penting, dan (4) membuat produk baru. Pertama, 

melakukan pengembangan bentuk produk yang sudah ada sebelumnya tanpa 

mengubah desain utama (grand design) dengan maksud untuk melanjutkan kegiatan 

pengembangan yang mungkin terhenti dikarenakan beberapa kendala. Kedua, 

memodifikasi atau mengubah bagian-bagian tertentu dari suatu produk yang akan 

dikembangkan. Ketiga, Melakukan penggabungan elemen- elemen yang dianggap 

penting dari produk yang sudah ada dengan produk lain yang akan dikembangkan 

dalam rangka memperkuat terciptanya produk baru. Melalui penggabungan tersebut, 

maka berbagai kelemahan yang ada pada masing-masing komponen produk dapat 

diperbaiki. Keempat, menciptakan produk baru, mulai dari analisis kebutuhan, 

pembuatan grand design, mengembangkan, dan mengevaluasi.5 

Penelitian dan pengembangan digunakan untuk memvalidasi dan 

mengembangkan produk. Pengembangan produk dapat diartikan sebagai proses 

memperbarui produk yang sudah ada agar lebih praktis, efektif dan efisien, atau 

benar-benar menciptakan produk baru yang belum ada sebelumnya.6 Jadi, dapat 

dikatakan bahwa penelitian dan pengembangan tidak selalu menghasilkan produk 

baru. Dalam hal ini peneliti dapat melakukan penelitian dalam lingkup pengujian 

kelayakan dan validitas produk yang ada. Peneliti juga dapat mengembangkan produk 

tertentu. Selain itu, peneliti dapat membuat produk yang belum pernah ada 

sebelumnya untuk menjawab masalah yang ada. 

Salah satu contoh dari model pengembangan yaitu model pengembangan 

 
5Muhammad Yaumi, Media & Teknologi Pembelajaran (Jakarta: Prenadamedia Group,  2018), h. 

83-84. 

6Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development), (Bandung: 

Alfabeta, 2016). 
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Four D atau yang dikenal dengan sebutan 4-D. Model pengembangan 4D 

dikembangkan oleh S. Thiagarajan, Dorothy S. Semmel dan Melvyn I. Semmel. 

Adapun model pengembangan ini terdiri dari atas 4 tahap utama, yaitu: (1) Define 

(Pendefinisian), (2) Design (Perancangan), (3) Develop (Pengembangan) dan 

Disseminate (Penyebaran).7 

Secara garis besar keempat tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 

a. Tahap I: Pendefinisian (define). Tahap ini bertujuan untuk menetapkan dan 

mendefinisikan syarat-syarat pembelajaran yang meliputi 5 fase: (1) analisis 

awal-akhir (front-end analysis), analisis peserta didik (learner analysis), analisis 

tugas (task analysis), analisis   konsep (concept analysis) dan perumusan tujuan 

pembelajaran (specifying instructional objectives). 

b. Tahap II: Perancangan (design). Tahap ini bertujuan untuk merancang perangkat 

pembelajaran yang terdiri atas 4 fase: (1) penyusunan standar tes, (2) pemilihan 

media yang disesuaikan dengan karakteristik materi serta tujuan pembelajaran, (3) 

pemilihan format. 

c. Tahap III: Pengembangan (develop). Tahap ini bertujuan untuk menghasilkan 

produk pengembangan yang terdiri atas 2 fase: (1) validasi ahli dan (2) uji coba 

pengembangan. Dalam hal ini produk pengembangan yang dianggap valid, 

selanjutnya dilakukan uji coba lebih lanjut dengan peserta didik yang sesuai 

dengan kelas sesungguhnya. 

d. Tahap IV: Penyebaran (disseminate). Tahap ini merupakan tahap akhir dari 

 

                7Dian Kurniawan dan Sinta Verawati Dewi., “Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

Dengan Media Screencast-O-Matic Mata Kuliah kalkulus 2 Menggunakan Model 4-D Thiagarajan”, 

Jurnal Siliwangi 3, no.1 (2017): h. 216. 
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pengembangan setelah dilakukan pengujian dari para ahli. Pada tahap ini produk 

yang telah dikembangkan akan diujicobakan pada skala yang lebih luas. 

Sugiono menyampaikan bahwa Research and Development adalah metode 

pengembangan yang dipergunakan untuk menghasilkan suatu produk tertentu.8 

Pendapat tersebut pengembangan pengembangan berarti memiliki orientasi 

terhadap produk yang teruji efektivitasnya. Sukmadinata menyampaikan hal yang 

senada, bahwa pengembangan pengembangan merupakan sebuah proses atau 

langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan 

produk yang telah ada sebelumnya dan dapat dipertanggungjawabkan.9  

Dari pendapat Sukmadinata maka, pengembangan pengembangan tidak 

hanya mencakup kepada hal-hal yang berkenaan pada proses, melainkan berupa 

proses dalam menyempurnakan suatu produk yang telah ada sebelumnya dan sesuai 

dengan penemuan baru atau perbaikan yang menjadi hal yang menjadi bagian dari 

pengembangan pengembangan.  

Borg dan Gall menjelaskan bahwa pengembangan pengembangan adalah 

sebuah pengembangan berbasis industri. Sebab saat produk atau temuan pada 

pengembangan pengembangan digunakan untuk merancang suatu produk-produk 

dan prosedur baru yang kemudian secara sistematis dilakukan uji coba di lapangan, 

dievaluasi, dan disempurnakan sampai mencapai kriteria keefektivan, kualitas atau 

standar yang sama.10 

 
8Sugiyono, Metode Pengembangan Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2019), h. 297.  

9S ukmadinata, N.S, Metode Pengembangan Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2007), h. 164. 

10Borg, W.R, Educational Research: An Introduction (New York: Longman, 2019), h. 589.  
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Dari pendapat yang dipaparkan tersebut, maka pengembangan 

pengembangan merupakan pengembangan yang tujuannya untuk merancang 

produk atau prosedur baru yang diuji coba di lapangan dan disempurnakan hingga 

mencapai pada mutu dan kualitas yang diharapkan. 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 

menjelaskan bahwa:  

Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti 

kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan 

yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru.11 

3. Model Pengembangan Produk 

Pengembangan suatu produk dibutuhkan tahapan-tahapan hingga mencapai 

produk sesuai yang diharapkan, sehingga dibutuhkan prosedur dalam suatu 

pengembangan produk. Prosedur yang digunakan dalam pengembangan produk 

disebut dengan model. Suatu abstraksi dunia nyata atau representasi peristiwa 

kompleks atau system, dalam bentuk naratif, matematis, grafif atau lambang lain. 

Pernyataan tersebut dinyatakan oleh Good and Travers.12 

Morrison, Ross, dan Kemp, model suatu desain dalam suatu sistem 

pembelajaran dapat membantu perancangan program atau kegiatan pembelajaran 

dalam memahami kerangka teori dengan lebih baik dan menerapkan terori tertentu 

 
11Rudy Senjaya, Perspektif Penerapan Pengembangan Dan Pengembangan (LITBANG) 

Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, 2019, p.1  

12Yusufhadi Miarso, Laporan Pengembangan, Survei Pengembangan Instructional 

(Depdikbud , 2018), h. 8.  
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untuk menciptakan suatu aktivitas pembelajaran yang lebih efektif dan efisien.13 

Model Pengembangan desain sistem pembelajaran menurut Gustafson dan Branch 

(2002) dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, diantaranya: classrooms 

oriented model, product oriented model dan system oriented model. 

a. Desain sistem pembelajaran yang berorietasi kelas (classrooms oriented model) 

Suatu model yang orientasinya menitikberatkan pada aktivitas pembelajaran 

yang efektif dan efisien. Dalam model ini, kelas harus didasarkan pada suatu 

asumsi aktivitas yang mengacu pada strategi, penyampaian isi materi dan 

evaluasi pembelajaran. 

b. Model Desain pembelajaran yang berorientasi pada produk (Product Oriented 

Model) merupakan model desain sistem pembelajaran yang berorientasi pada 

produk. Dimana suatu produk dihasilkan berupa media pembelajaran yang 

didesain untuk menfasilitasi pembelajaran bagi peserta didik.  

c. Model Sistem Pembelajaran yang berorientasi Sistem (System Oriented Model) 

merupakan pengembangan sistem pembelajaran yang berorientasi pada sistem 

lebih menekankan pada metode yang digunakan dalam pembelajaran. Dimana 

dalam proses ini dibutuhkan adanya desain sistem pembelajaran: input – proses – 

output.14  

Dalam Pengembangan kit media ini jenis klasifikasi model pengembangan 

pembelajaran yang digunakan adalah model pengembangan pembelajaran yang 

berorientasi pada produk (produk oriented model) yang di produksi untuk 

 
13Yusufhadi Miarso, Laporan Pengembangan, Survei Pengembangan Instructional 

(Depdikbud, 2018), h. 8.  

14Benny A Pribady, Model Desain Sistem Pembelajaran (Jakarta: Dian Rakyat, 2019), h. 87.  
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menfasilitasi peserta didik dalam merangsang kreativitas. 

B. Modul 

1. Defenisi Modul 

Modul merupakan  salah satu bentuk bahan ajar  yang dikemas secara utuh dan 

sistematis, didalamnya memuat seperangkat pengalaman belajar terencana dan 

didesain untuk membantu peserta didik menguasai tujuan belajar yang spesifik 

berguna agar peserta didik dapat mempelajari secara mandiri dalam pembelajaran. 

Modul adalah bahan ajar yang dapat digunakan secara mandiri oleh peserta didik yang 

sudah dilengkapi dengan petunjuk belajar mandiri, dalam artian pembaca langsung 

melaksanakan kegiatan pembelajaran, tidak harus ketergantungan dengan adanya guru 

secara langsung.15  

Modul memiliki karakteristik tertentu, misalnya berbentuk unit pengajaran 

terkecil dan lengkap, berisi rangkaian kegiatan belajar yang dirancang secara 

sistematis, berisi tujuan belajar mandiri, dan merupakan realisasi perbedaan individual 

serta perwujudan pengajaran individual. 

Berdasarkan pendapat tersebut, terdapat poin-poin utama dalam            

mendefinisikan modul sebagai bahan belajar mandiri, membantu siswa mencapai 

tujuan belajarnya. Jadi, modul merupakan yang materi yang disusun sesuai kebutuhan 

untuk peserta didik menguasai tujuan pembelajarannya. Maka dari itu, dengan adanya 

modul peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya. Modul yang baik 

adalah modul yang memenuhi tiga komponen kelayakan menurut Badan Standar 

Nasional Pendidikan (BSNP), yaitu komponen kelayakan isi, kelayakan bahasa, dan 

 
15Abin Syamsuddin Makmun, Psikologi Kependidikan Perangkat Sistem Pengajaran 

Modul, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 168 
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kelayakan penyajian. 

Modul yang akan dikembangkan wajib mempunyai karakteristik yang 

diperlukan sebagai modul. Menurut Direktorat Pembinaan Sekolah, modul yang akan 

dikembangkan harus memperhatikan lima karaktersistik sebuah modul yaitu:16 

a. SelfInstruction 

Merupakan karakteristik penting dalam modul dengan karakter tersebut 

memungkinkan seseorang belajar secara mandiri dan tidak tergantung pada pihak 

lain. Self Intruction dapat tercapai apabila modul tersebut: berisi tujuan pembelajaran 

yang jelas; materi pembelajaran dibentuk dengan unit-unit kegiatan yang spesifik; 

adanya ilustrasi atau contoh yang mendukung kejelasan pemaparan materi; serta 

terdapat soal- soal latihan, tugas dan sejenisnya; kontekstual; yakni bahasanya mudah 

mudah dipahami dan komnukatif; adanya instrumen penilaian mandiri (self 

assessment); adanya umpan balik atas penilaian siswa; dan adanya informasi tentang 

rujukan. 

b. Self Contained 

Modul dikatakan Self Contained apabila seluruh materi pembelajaran yang 

dibutuhkan dalam proses pemelajaran termuat secra lengkap dalam modul tersebut. 

Tujuan dari konsep ini adalah memberikan kesempatan peserta didik mempelajari 

materi pembelajaran secara tuntas, karena materi belajar dikemas dalam satu kesatuan 

yang utuh.. Hal tersebut akan memberikan kesempatan kepada siswa agar bisa 

mempelajari materi pembelajaran secara tuntas. 

c. Berdiri Sendiri (Stand Alone) 

 
16Rayandra Asyhar, Kreatif Mengembangkan Media Pembelajaran,(Jakarta: Referensi, 2012), 

h. 154. 
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Stand Alone atau berdiri sendiri merupakan karakteristik modul yang tidak 

tergantung pada bahan ajar/media lain, atau tidak harus digunakan bersama-sama 

dengan bahan ajar/media lain. Dengan menggunakan modul, peserta didik tidak perlu 

bahan ajar yang lain untuk mempelajari dan mengerjakan tugas pada modul tersebut. 

Jika peserta didik masih menggunakan dan tergantung pada bahan ajar lain selain 

modul yang digunakan, maka bahan ajar tersebut tidak dikategorikan sebagai modul 

yang brdiri sendiri. 

d. Adaptif 

Modul yang hendaknya memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap 

perkembangan ilmu dan teknologi. Dikatakan adaptif jika modul tersebut dapat 

menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dikembangkan 

harus bisa beradaptasi dengan segala  perkembangan ilmu pengetahuan dan juga 

teknologi, dimana dalam konten dan materinya harus sesuai dengan pengetahuan 

yang berkembang pada saat itu, modul juga harus fleksibel dan luwes sehingga bisa 

digunakan berbagai perangkat keras (hardware). 

e. User Friendly (bersahabat/akrab) 

Modul hendaknya juga memenuhi kaidah user friendly atau bersahabat/akrab 

dengan pemakainya. Setiap instruksi dan paparan informasi yang tampil bersifat 

membantu dan bersahabat dengan pemakainya, termasuk kemudahan pemakai dalam 

merespon dan mengakses sesuai dengan keinginan. Penggunaan bahasa yang 

sederhana, mudah dimengerti, serta menggunakan istilah yang umum digunakan, 

merupakan salah satu bentuk user friendly. 

2. Tujuan Modul 

Modul sebagai bahan ajar bertujuan sebagai berikut: 
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a. Memperjelas dan mempermudah penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat 

verbalistis (tanya jawab), 

b. Mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indra, baik siswa maupun 

dosen/instruktur, 

c. Dapat digunakan secara tepat dan bervariasi dalam proses belajar mengajar, 

d. Meningkatkan motivasi dan gairah belajar siswa, 

e. Mengembangkan kemampuan siswa dalam berinteraksi langsung dengan 

lingkungannya dan sumber belajar lainnya, 

f. Memungkinkan siswa belajar mandiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya, 

g. Memungkinkan siswa dapat mengukur atau mengevaluasi sendiri hasil      

belajarnya.17 

Menurut peneliti tujuan Tujuan modul pembelajaran adalah memberikan 

pendekatan pembelajaran yang terstruktur, mandiri, dan efektif kepada peserta didik. 

Modul pembelajaran dirancang untuk mencapai beberapa tujuan utama dalam konteks 

pendidikan: 

a. Modul pembelajaran bertujuan untuk memfasilitasi pemahaman yang mendalam. 

Dengan menyusun materi pembelajaran dalam format modul, peserta didik 

memiliki kesempatan untuk memproses informasi secara bertahap dan dalam 

konteks yang terstruktur. Hal ini membantu mereka memahami konsep-konsep 

dengan lebih baik dan memungkinkan pembelajaran yang lebih dalam. 

b. Tujuan modul pembelajaran adalah mendorong kemandirian dalam belajar. 

Modul-memberdayakan peserta didik untuk mengatur waktu belajar mereka 

 
17Hendi Rahmat, “Pengembangan Modul Pramuka Siaga Usia 6 sampai 13 Tahun dalam 

Membentuk Karakter Siswa SD/MI Kelas 5 di Bandar Lampung”. Jurnal Pendidikan. Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung: Februari 2019. h. 15. 
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sendiri, merencanakan pembelajaran, dan mengambil inisiatif dalam proses 

belajar. Ini penting dalam mengembangkan keterampilan belajar sepanjang hidup. 

c. Modul pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu. Tujuan ini 

mencakup memberikan fleksibilitas dalam belajar, sehingga peserta didik dapat 

mengakses materi pada tingkat dan waktu yang sesuai dengan tingkat pemahaman 

mereka. Modul juga memungkinkan penyesuaian berdasarkan gaya belajar dan 

minat peserta didik. 

d. Modul pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan retensi dan aplikasi 

pengetahuan. Dengan menyediakan latihan dan aktivitas yang terstruktur, modul 

membantu peserta didik menguji pemahaman mereka dan menerapkan 

pengetahuan dalam konteks nyata. Hal ini berkontribusi pada pembentukan 

keterampilan praktis dan kemampuan pemecahan masalah. 

e. Modul pembelajaran adalah meningkatkan efisiensi waktu dalam proses belajar. 

Dengan menyediakan materi dalam format yang terorganisir dan terstruktur, 

peserta didik dapat menghemat waktu yang seharusnya digunakan untuk mencari 

informasi atau merancang pembelajaran mereka sendiri. 

Secara keseluruhan, tujuan modul pembelajaran adalah menciptakan 

pengalaman pembelajaran yang lebih terfokus, mandiri, dan efisien bagi peserta 

didik, sehingga mereka dapat mencapai pemahaman yang mendalam dan mampu 

mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam berbagai konteks. 

3. Karakteristik Modul 

Karakteristik modul adalah ciri-ciri khas dari materi pembelajaran yang 

terstruktur dan mandiri. Modul biasanya memiliki urutan logis, modularitas yang 

memungkinkan penggunaan fleksibel, fokus pada tujuan pembelajaran, interaktivitas 
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dengan aktivitas pembelajaran, sumber informasi yang relevan, elemen evaluatif 

untuk mengukur pemahaman, dan kemampuan pengukuran yang dapat diukur untuk 

mengevaluasi pencapaian pembelajaran peserta didik. Dengan karakteristik-

karakteristik ini, modul memungkinkan pembelajaran yang efisien dan disesuaikan 

dengan kebutuhan individu, baik dalam konteks pendidikan formal maupun informal. 

Menurut Vembrianto terdapat lima karakteristik modul, karakteristik  

tersebut yaitu: 

a. Memuat tujuan pembelajaran yang jelas, dan dapat menggambarkan pencapaian 

Standar Kompetensi. 

b. Modul memuat rangkaian kegiatan belajar yang direncanakan dan   sistematis. 

c. Modul memuat tujuan belajar (pengajaran) yang dirumuskan secara eksplisit  dan 

spesifik. 

d. Modul memungkinkan siswa belajar sendiri (independent), karena modul  

memuat bahan ajar yang bersifat self instruction. 

e. Modul adalah realisasi pengakuan perbedaan individual, yakni salah satu  

perwujudan pengajaran individual.18 

4. Kelebihan dan Kekurangan Modul 

Di dalam pengembangan modul pasti terdapat beberapa menjadi kelebihan dan 

kekurangan. Berikut ini dijelaskan beberapa kelebihan dan kekurangan modul: 

a. Kelebihan Modul 

Kelebihan pembelajaran dalam sistem modul adalah sebagai berikut: 

1) Berfokus pada kemampuan individual siswa, karena pada hakikatnya memiliki 

kemampuan untuk bekerja sendiri dan lebih bertanggung jawab atas tindakan-

 
18Andi Prastowo, Sumber Belajar dan Pusat Sumber Belajar ( Depok: Kencana,2018) h. 109. 
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tindakannya. 

2) Adanya kontrol terhadap hasil belajar melalui penggunaan standar kompetensi 

dalam setiap modul yang harus dicapai siswa. 

3) Relevansi kurikulum ditunjukkan dengan adanya tujuan dan cara 

pencapaiannya, sehingga siswa dapat mengetahui keterkaitan antara 

pembelajaran dan hasil yang akan diperolehnya.19 

b. Kekurangan Modul 

Keterbatasan sistem belajar modul yaitu kegiatan belajar siswa memerlukan 

organisasi yang baik dan selama proses belajar perlu diadakan uji materi 

(ujian/ulangan) yang perlu dinilai sesegera mungkin. Modul juga memiliki 

keterbatasan sebagai berikut: 

1) Penyusunan modul yang baik membutuhkan keahlian tertentu, sukses atau 

gagalnya suatu modul bergantung pada penyusunnya. 

2) Sulit menentukan proses penjadwalan dan kelulusan, serta membutuhkan 

manajemen pendidikan yang sangat berbeda dari pembelajaran konvensional, 

karena setiap siswa menyelesaikan modul dalam waktu yang berbeda-beda, 

bergantung pada kemampuan dan kecepatan masing-masing. 

3) Dukungan pembelajaran berupa sumber belajar, pada umumnya cukup mahal, 

karena setiap siswa harus mencarinya sendiri.20 

 

 
19Iin Safira, “Pengaruh Modul Digital Interaktif Terdahap Hasil Belajar Siswa Pada Konsep 

Suhu dan Kalor” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), h. 28 mengutip E. Mulyasa, Implementasi 

Kurikulum 2004 Panduan Pembelajaran KBK (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 152. 

20Iin Safira, “Pengaruh Modul Digital Interaktif Terdahap Hasil Belajar Siswa Pada Konsep 

Suhu dan Kalor” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), h. 28 mengutip E. Mulyasa, Implementasi 

Kurikulum 2004 Panduan Pembelajaran KBK (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 152. 
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5. Komponen-komponen Modul 

Berdasarkan batasan modul di atas, dapat diketahui bahwa komponen- 

komponen atau unsur-unsur yang terdapat dalam modul adalah sebagai berikut: 

a. Pedoman guru 

Pedoman guru berisi petunjuk-petunjuk guru agar pengajaran dapat 

diselenggarakan secara efisien, juga memberi penjelasan tentang: 

1) Macam-macam yang harus dilakukan oleh guru. 

2) Waktu yang disediakan untuk menyelesaikan modul itu. 

3) Alat-alat pelajaran yang harus digunakan. 

4) Petunjuk-petunjuk evaluasi.21 

b. Lembar kegiatan siswa 

Lembar kegiatan menyajikan materi pelajaran yang harus dikuasai oleh 

siswa dan pelajaran juga disusun secara teratur langkah demi langkah sehingga 

dapat diikuti dengan mudah oleh siswa. Dalam lembaran kegiatan, tercantum pada 

kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan siswa, seperti mengadakan percobaan, 

membaca kamus dan sebagainya. 

c. Lembar kerja 

Lembar kerja ini menyertai lembar kegiatan siswa, digunakan untuk 

menjawab atau mengerjakan soal-soal tugas atau masalah yang harus dipecahkan. 

d. Kunci Lembaran Kerja 

Bertujuan agar siswa dapat mengevaluasi (mengoreksi) sendiri hasil 

pekerjaannya, apabila siswa membuat kesalahan dalam pekerjaannya maka dapat 

meninjau kembali pekerjaannya. 

 
21Daryanto, Pembelajaran Abad 21 (Yogyakarta:Gava Media,2017) h. 179. 
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e. Lembaran tes 

Setiap modul disertai lembaran tes, yakni alat evaluasi yang digunakan 

sebagai alat pengukur keberhasilan atau tercapai tidaknya tujuan yang telah 

dirumuskan dalam modul itu. “Jadi lembaran tes berisi soal-soal untuk menilai 

keberhasilan siswa dalam mempelajari bahan yang disajikan dalam modul tersebut.” 

f. Kunci lembaran tes 

Kunci lembaran tes sebagai alat koreksi sendiri terhadap penilaian yang 

dilaksanakan. 

Dari penjelasan di atas, maka dapat diartikan beberapa unsur yang terdapat 

dalam modul. Modul yang baik, memiliki tujuh unsur penting seperti judul, petunjuk 

belajar, kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran materi tersebut, 

informasi pendukung, latihan-latihan, petunjuk kerja atau lembar kerja, dan 

evaluasi. 

6. Langkah-langkah Penyusunan Modul 

Secara teoritis penyusunan modul dimulai dengan perumusan tujuan, akan 

tetapi dalam prakteknya dimulai dengan penentuan topik dan bahan pelajarannya 

dapat dipecahkan dalam bagian-bagian yang lebih kecil yang dapat dikembangkan 

menjadi modul. 

Langkah-langkah penyusunan modul dibutuhkan untuk menghasilkan suatu 

bahan ajar dengan tujuan memberikan kemudahan bagi siswa untuk memahami 

materi yang dipelajari. Penyusunan modul terbagi menjadi tiga bagian yaitu bagian 

pembuka, inti dan penutup yang dapat diuraikan sebagai berikut. 

a. Bagian pembuka 

1) Judul, Judul modul perlu menarik dan memberi gambaran mengenai materi. 
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2) Daftar isi, Daftar isi menyajikan topik-topik yang dibahas. Topik tersebut 

diurutkan berdasarkan urutan kemunculan dalam modul. 

3)  Peta informasi, Modul perlu menyertakan peta informasi. Pada daftar isi akan  

terlihat topik apa saja yang dipelajari, tetapi tidak terlihat kaitan antar topik 

tersebut. 

4) Daftar tujuan kompetensi, Penulisan tujuan kompetensi membantu pelajar untuk 

mengetahui pengetahuan, sikap atau keterampilan apa yang dapat dikuasai 

setelah menyelesaikan pelajaran. 

5) Tes awal, Pembelajaran perlu diberi keterampilan atau pengetahuan apa saja 

yang diperlukan untuk dapat menguasai materi dalam modul. 

b. Bagian inti 

1) Pendahuluan pada suatu modul berfungsi untuk: 

a. Memberikan gambaran umum mengenai isi materi modul, 

b. Meyakinkan materi yang akan dipelajari, 

c. Meluruskan harapan pembelajaran mengenai materi yang akan di pelajari, 

d. Mengaitkan materi yang telah dipelajari dengan materi yang akan   di pelajari, 

e. Memberikan petunjuk bagaimana mempelajari materi yang akan disajikan. 

7. Hubungan dengan materi atau pelajaran yang lain 

Materi pada modul sebaiknya lengkap, dalam arti semua materi yang perlu 

dipelajari tersedia dalam modul. 

a. Uraian materi 

Uraian materi merupakan penjelasan secara terperinci tentang materi 

pembelajaran yang disampaikan dalam modul. Organisasikan isi materi 

pembelajaran dengan urutan yang sistematis sehingga memudahkan pembelajar 
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memahami materi pelajaran. 

b. Penugasan 

Penugasan dalam modul perlu untuk menegaskan kompetensi apa yang akan 

diharapkan setelah mempelajari modul. 

c. Rangkuman 

Rangkuman merupakan bagian dalam modul yang menelaah hal-hal pokok 

dalam modul yang telah dibahas. 

8. Bagian Penutup 

a. Glosarium atau daftar istilah 

Glosarium berisi definisi-definisi konsep yang dibahas dalam modul. 

b. Tes akhir 

Tes akhir merupakan latihan yang dapat pembelajaran kerjakan setelah 

mempelajari suatu bagian dalam modul. 

c. Indeks 

Indeks memuat istilah-istilah penting dalam modul serta halaman dimana 

istilah tersebut ditemukan.22 

C. Kearifan Lokal 

1. Pengertian Kearifan Lokal 

Kearifan lokal menurut UU No. 32/2009 tentang perlindungan dan 

pengelolahan lingkungan hidup Bab: I Pasal I Butir 30 adalah: nilai-nilai luhur yang 

berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain melindungi dan mengelolah 

 
22Rayandra Asyhar, Kreatif Mengembangkan Media Pembelajaran, (Jakarta: Referensi, 

2012), h. 165-169. 
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lingkungan hidup secara lestari.23  

Menurut Ridwan kearifan lokal sering disebut local wisdom dapat dipahami 

sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak 

dan bersikap terhadap sesuatu objek, peristiwa, yang terjadi dalam ruangan tertentu. 

Di mana wisdom dipahami sebagai kemampuan seorang dalam menggunakan akal 

pikirannya dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu 

objek, atau peristiwa yang terjadi.24  

Menurut Direktur Afri-Afya, Caroline Nyamai-Kisia pengertian kearifan 

lokal merupakan gagasan-gagasan atau nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat 

atau (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan 

diikuti oleh anggota masyarakatnya.25 

Selanjutnya, menurut Ridwan berpendapat bahwa: Kearifan lokal atau sering 

disebut local wisdom dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan 

akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau 

peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu.26 

Pengertian tersebut yang disusun secara etimologi, wisdom dipahami sebagai 

kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya dalam bertindak atau 

bersikap sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang tejadi. 

Istilah wisdom sering diartikan sebagai “kearifan/kebijaksanaan”. Lokal secara 

 
23Keraf, Hubungan Kearifan Lokal Masyarakat Adat dengan Pelestarian Lingkungan Hidup, 

(Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), h. 43 . 

24Ridwan, Landasan keilmuan kearifa local, Jurnal studi islam dan budaya. Vol. 5. No. 1. Jan-

Jun 2007, h. 27-38.  

254Linda Line Alipuria And Phinney Jean S. Ethnic Identity In College Students From Four 

Ethnic Groups, Journal of Adolescence, 13, 1990. h. 171-183.   

26Ridwan, N.A “Landasan Keilmuan Kearifan Lokal”, Jurnal Studi Islam dan Budaya, Vol.5, 

(1), (2007), h. 2.  
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spesifik menunjuk pada ruang interaksi terbatas dengan sistem nilai yang terbatas 

pula. Sebagai ruang interaksi yang sudah didesain sedemikian rupa yang di 

dalamnya melibatkan suatu pola hubungan antara manusia dengan manusia atau 

manusia dengan lingkungan fisiknya. Pola interaksi yang sudah terdeasain tersebut 

disebut setting. Setting adalah sebuah ruang interaksi tempat seseorang dapat 

menyusun hubungan-hubungan face to face dalam lingkungannya. Sebuah setting 

kehidupan yang sudah terbentuk secara langsung akan memproduksi nilai-nilai. 

Nilai-nilai tersebut yang akan menjadi landasan hubungan mereka atau menjadi 

acuan tingkah laku mereka.  

Menurut Keraf kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, 

pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku 

manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis.27 Jadi kearifan lokal ini 

bukan hanya menyangkut pengetahuan dan pemahaman masyarakat adat tentang 

manusia dan bagaimana relasi yang baik diantara manusia, melainkan juga 

menyangkut pengetahuan, pemahaman dan adat kebiasaan tentang manusia, alam 

dan bagaimana relasi di antara semua penghuni komunitas ekologis ini harus 

dibangun 

Rahyono mendefinisikan kearifan lokal adalah kecerdasan yang dihasilkan 

berdasarkan pengalaman yang dialami sendiri dan dijadikan milik bersama.28 

Pengalaman yang dialami sendiri ini merupakan pengalaman yang dirasakan 

seseorang dalam suatu masyarakat dan berlangsung secara terus menerus sehingga 

menjadi suatu kebudayaan. Setiap orang memiliki identitas yang dibangun oleh 

 
27Keraf, Etika Lingkungan Hidup, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), h. 369.   

28 Rahyono, F.X. (2009). Kearifan Budaya dalam Kata. Jakarta: Wedatama Widya Sastra. 

2009. h.8. 
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budaya, didalamnya terdapat kearifan. Kearifan inilah  yang menjadi identitas suatu 

masyarakat di daerah. Kearifan lokal memiliki posisi yang strategis. 

Menurut Wibawarta (dalam Swasono & Macaryus) kearifan lokal adalah 

pengetahuan dan pandangan hidup berupa aktivitas yang dilakukan sekumpulan 

masyarakat untuk mengatasi masalah dalam kehidupan mereka.29 

Aspek kehidupan dapat berupa ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, 

teknologi, dan yang lainnya. Kearifan lokal mengalami proses panjang di masa lalu. 

Kearifan lokal dapat dikatakan sudah ada sejak dahulu sehingga menjadi suatu ciri 

khas masyarakat. Kearifan lokal yang merupakan salah satu produk kebudayaan 

ataupun sumber pengetahuan masyarakat muncul karena kebutuhan nilai, norma, 

dan aturan yang menjadi model untuk bertindak.30 Kearifan lokal terdapat pada 

tradisi, sejarah, pendidikan, seni, agama, dan lainnya. Masyarakat dalam bertindak 

tentulah menggunakan akal budinya.31  Kearifan lokal adalah usaha manusia dengan 

akal budinya untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa.32 

Kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya sebagai 

acuan dalam masyarakat bertingkah laku. Nilai-nilai yang diyakini tidak benar akan 

ditinggalkan oleh masyarakat.33 Kearifan lokal sebagai warisan nenek moyang 

 
29 Swasono, S.E. & Macaryus, S. (eds). Kebudayaan Mendesain Masa Depan. Yogyakarta: 

Aditya Media, 2012. h. 261. 

30Mufid, A.S. Revitalisasi Kearifan Lokal dalam Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal 

Multikultural & Multireligius. 2010. IX(34). h. 84. 

31Mufid, A.S. Revitalisasi Kearifan Lokal dalam Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal 

Multikultural & Multireligius. 2010. IX(34). h. 84 

32Ridwan, N.A. Landasan Keilmuan Kearifan Lokal. Jurnal Studi Islam dan Budaya. V(3), 

2007. h. 2. 

33Ridwan, N.A. Landasan Keilmuan Kearifan Lokal. Jurnal Studi Islam dan Budaya. V(3), 

2007. h. 2. 
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yang berkaitan dengan nilai kehidupan. Nilai kehidupan ini dalam bentuk budaya, 

adat istiadat, dan religi.34 

Masyarakat mengembangkan sikap yang arif dan baik dalam upaya 

beradaptasi dengan lingkungannya. Kearifan  lokal dapat pula didefinisikan sebagai 

nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kekayaan-kekayaan budaya lokal berupa 

tradisi, pepatah, dan semboyan. 

Makna kearifan lokal juga disebutkan dalam Undang-Undang RI Nomor 32 

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU tersebut 

mendefinisikan kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tatanan 

kehidupan bermasyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan alam secara 

alami. Kearifan lokal merupakan nilai budaya lokal untuk mengatur tatanan 

kehidupan masyarakat secara bijaksana. Berdasarkan hal tersebut, kearifan lokal 

digunakan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat yang menyangkut lingkungan 

sosial dan lingkungan alam.35 

Kearifan lokal mencakup semua nilai budaya, ide, aktifitas, dan artefak yang 

dapat dimanfaatkan dalam menata kehidupan sosial suatu komunitas untuk 

menciptakan kedamaian dan kesejahteraan. Kearifan lokal termasuk ke dalam 

kebudayaan. Tradisi budaya sebagai warisan leluhur mengandung kearifan lokal 

yang dapat dimanfaatkan dalam pemberdayaan masyarakat.36 

Wujud dari kebudayaan ada tiga, yaitu sebagai gagasan atau nilai, sebagai 

aktivitas dari masyarakat, dan sebagai hasil karya manusia. Berdasarkan berbagai 

 
34Wibowo, A. & Gunawan. Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal di Sekolah. 2015. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h. 17. 

35 Endraswara, S. (ed.). Folklor Nusantara. Yogyakarta: Ombak. 2013. h. 206. 
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definisi mengenai kearifan lokal, dapat diketahui bahwa kearifan lokal adalah 

pandangan masyarakat tertentu yang berkaitan dengan nilai yang diyakini 

kebenarannya sebagai acuan untuk beraktivitas dalam upaya beradaptasi di 

lingkungan masyarakat serta berlangsung terus menerus. 

Faktor-faktor pembelajaran kearifan lokal memiliki posisi yang strategis  

adalah: 

a. Kearifan lokal merupakan pembentuk identitas yang melekat sejak lahir, 

b. Kearifan lokal sudah tidak asing lagi bagi pemiliknya, 

c. Emosional masyarakat terlibat dalam penghayatan kearifan lokal, 

d. Dalam pembelajaran kearifan lokal tidak dipaksa, 

e. Harga diri dan percaya diri dapat ditumbuhkan oleh kearifan lokal, 

f. Kearifan lokal mampu meningkatkan martabat bangsa dan negara.37 

Modul berbasis kearifan lokal merupakan bahan ajar cetak berisi materi 

pelajaran sesuai kurikulum yang dikaitkan dengan nilai yang dianggap benar pada 

suatu masyarakat di daerah tertentu. Modul ini dilengkapi dengan ilustrasi gambar 

dan berisi kegiatan untuk siswa sehingga dapat belajar secara mandiri baik dengan 

bimbingan guru maupun mandiri. Materi dalam modul ini mengambil kompetensi 

dasar mata pelajaran PAI kelas IV SD. 

2. Tujuan Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal 

Pengelolaan program pendidikan berbasis budaya dilakukan melalui seminar 

dan workshop kepada para lembaga kursus dan pelatihan (LKP) serta memberi arahan 

kepada LKP tersebut untuk menyusun beberapa panduan standar pengelolaan 

 
37Rahyono, F.X. (2009). Kearifan Budaya dalam Kata. Jakarta: Wedatama Widya Sastra. 

2009. h.8. 
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pendidikan berbasis budaya. Berbeda dengan penelitian yang saya lakukan yaitu 

terletak pada lembaga pendidikan formal, atau dapat dikatakan dengan sekolah yang 

sudah memiliki standar-standar pendidikan dan memerlukan upaya pengintegrasian 

dengan rancangan kurikulum yang mengandung unsur budaya.38 

Pendidikan sebagai proses enkulturasi berfungsi untuk mewariskan dan 

mengembangkan nilai-nilai budaya dan prestasi masa lalu menjadi nilai-nilai budaya 

bangsa yang sesuai dengan kehidupan masa kini dan masa mendatang yang akan 

menjadikan karakter baru bagi generasi bangsa. Sesuai dengan tujuan utama 

pendidikan yaitu menjadikan manusia tetap tumbuh sebagai makhluk yang berakal-

budi, mengembangkan potensinya, melakukan proses internalisasi dan penghayatan 

nilai-nilai  budaya luhur menjadi kepribadian mereka para generasi muda bangsa 

dalam bergaul di masyarakat. 

Tilaar mengungkapkan bahwa pendidikan merupakan suatu proses 

menaburkan benih-benih budaya dan peradaban manusia yang hidup dan dihidupi 

oleh nilai-nilai atau visi yang berkembang dan dikembangkan di dalam suatu 

masyarakat. Inilah pendidikan sebagai suatu proses pembudayaan.39  

Pendidikan berbasis budaya merupakan pendidikan yang 

mengimplementasikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya bangsa pada diri 

peserta didik di sekolah melalui penerapannya didalam kurikulum nasional, sehingga 

mereka memiliki nilai dan karakter, dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam 

kehidupan sehari-harinya baik sebagai anggota keluarga, masyarakat maupun sebagai 

 
38Nur Djazifah ER, dkk, “Analisis Implementasi Pendidikan Berbasis Budaya Pada Lembaga 

Pendidikan Nonformal di Daerah Istimewa Yogyakarta”, Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan, Vol. 8, 

No. 2, September 2015, hlm. 33.  

39H.A.R. Tilaar, Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia (Bandung: 

Rosdakarya, 2019), h. 68.  
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warga Negara yang religius, nasionalis, produktif dan kreatif.  

Ki Hadjar Dewantara dalam Tilaar, telah meletakkan dasar-dasar pendidikan 

nasional yang berorientasikan budaya yang ditujukan untuk mengangkat harkat dan 

martabat bangsa dan Negara Indonesia tersusun dalam konsep pendidikan taman 

siswa, yaitu:  

b. Kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari pendidikan, bahkan kebudayaan 

merupakan alas atau dasar pendidikan 

c. Kebudayaan yang menjadi alasan pendidikan tersebut haruslah bersifat 

kebangsaan. Dengan demikian kebudayaan yang dimaksud adalah kebudayaan 

yang riil yaitu budaya yang hidup di dalam masyarakat kebangsaan Indonesia. 

d. Pendidikan mempunyai arah yaitu untuk mewujudkan keperluan perikehidupan. 

e. Arah tujuan pendidikan ialah untuk mengangkat derajat Negara dan rakyat.  

f. Pendidikan yang visioner.40 

Tujuan adanya pendidikan berbasis kearifan lokal adalah sebagai berikut: 

a. Agar siswa mengetahui kearifan lokal yang ada di daerah dimana peserta 

didik tinggal. 

b.  Agar siswa memahami berbagai aspek yang berhubungan dengan kearifan lokal 

daerah tersebut. 

c.  Agar siswa dapat melestarikan budaya atau tradisi maupun sumber daya yang 

menjadi ciri khas atau keunggulan yang ada di daerah tersebut.41 

Hadirnya budaya yang terintegrasi didalam dunia pendidikan memiliki peran 

untuk memajukan peradaban di Indonesia dan mengangkat harkat serta martabat 

 
40H.A.R. Tilaar, Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia, h. 69.   

41 Rahyono, F.X, Kearifan Budaya dalam Kata (Jakarta: Wedatama Widya Sastra. 200), 

h.8. 
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bangsa sehingga Indonesia memiliki identitas yang kuat sebagai bangsa yang 

berbudi pekerti luhur. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat dalam 

Tilaar bahwa pendidikan berbasis budaya dapat memberi identitas kepada setiap 

warga Negara Indonesia, dan dapat dipakai oleh semua warga Negara Indonesia 

yang beragam untuk berkomunikasi sehingga dapat memperkuat solidaritas 

nasional.42 

Pendidikan berbasis budaya sebagai pendidikan yang mengedepankan nilai-

nilai luhur budaya bangsa, memiliki tujuan dalam penyelenggaraannya yaitu: 

a. Mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik sebagai manusia dan 

warga Negara yang memiliki nilai-nilai budaya. 

b. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan 

dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. 

c. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggungjawab peserta didik sebagai 

generasi penerus bangsa.  

d. Mengembangkan peserta didik menjadi manusia mandiri, kreatif, berwawasan 

kebangsaan.  

e. Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang 

aman, jujur, penuh kreativitas, dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan 

yang tinggi dan penuh kekuatan (dignity).43 

Tujuan dari penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya tidak lain untuk 

membentuk karakter peserta didik karena berusaha untuk membentuk sikap, 

perilaku bahkan kemampuan. Untuk mencapai tujuan luhur dari pelaksanaan 

 
42H.A.R. Tilaar, Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia, h. 70.  

43Zainal Aqib dan Ahmad Amrullah, Pedoman Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa 

(Yogyakarta: Gava Media, 2017), h. 48.  
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pendidikan berbasis budaya tentu harus memahami prinsip dan strategi dalam 

membentuk karakter peserta didik khususnya di sekolah. Beberapa prinsip tersebut 

antara lain:  

a. Menciptakan komunitas sekolah yang memiliki kepedulian.  

b. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan perilaku yang 

baik. 

c. Memiliki cakupan terhadap kurikulum yang bermakna dan menantang yang 

menghargai semua peserta didik, membangun karakter dan membantu mereka 

untuk sukses. 

d. Menumbuhkan motivasi pada diri peserta didik.  

e. Memfungsikan seluruh staf sekolah sebagai komunitas moral untuk berbagi 

tanggung jawab dalam pendidikan karakter.  

f. Memfungsikan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam usaha 

membangun karakter.44 

Prinsip dan strategi tersebut tentu begitu penting dalam pelaksanaan 

pendidikan berbasis budaya untuk membentuk karakter peserta didik di sekolah. 

Dalam menanamkan nilai luhur budaya dan karakter pada diri peserta didik, 

lembaga pendidikan juga harus mampu memadukan nilainilai agama, pancasila dan 

juga budaya yang berkembang di masyarakat/bangsa indonesia. Melalui proses 

pendidikan di sekolah, budaya nasional yang telah dipegang lama akan dapat dijaga 

dan dilestarikan bahkan dikembangkan sesuai dengan kondisi kezamanan yang 

semakin berkembang.  

 
44Rismantoro, Tinjauan Berbagai Aspek Character Building: Bagaimana Mendidik Anak 

Berkarakter? (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2018), h. 31-32.  
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Pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan nasional memiliki dua 

fungsi yaitu memperkenalkan unsur-unsur kebudayaan nasional pada peserta didik 

yang dapat memelihara dan mengembangkan identitas bangsa indonesia dan 

memberikan wahana komunikasi serta penguat solidaritas nasional. Unsur-unsur 

tersebut harus merupakan hasil karya bangsa Indonesia, mengandung ciri khas 

bangsa Indonesia dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia 

Menurut peneliti Tujuan Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal adalah untuk 

mempromosikan pemahaman, penghargaan, dan pemanfaatan kearifan lokal atau 

budaya tradisional suatu masyarakat sebagai bagian integral dari proses pendidikan. 

Tujuan ini memiliki beberapa aspek penting yang perlu ditekankan: 

a. Bertujuan untuk mempertahankan dan melestarikan warisan budaya dan nilai-nilai 

tradisional dalam masyarakat. Dengan memasukkan kearifan lokal dalam 

pendidikan, generasi muda dapat memahami dan menghargai nilai-nilai, tradisi, 

dan praktik-praktik yang telah ada dalam budaya mereka selama berabad-abad. 

b. Pendidikan berbasis kearifan lokal bertujuan untuk meningkatkan identitas dan 

rasa kebanggaan masyarakat terhadap budaya mereka sendiri. Ini dapat membantu 

mengatasi masalah homogenisasi budaya yang seringkali terjadi akibat globalisasi, 

sehingga mempertahankan keberagaman budaya di seluruh dunia. 

c. Pendidikan ini dapat memfasilitasi pembangunan berkelanjutan. Dengan 

memahami nilai-nilai lingkungan, etika, dan pengetahuan lokal, individu dapat 

berperan dalam melestarikan lingkungan alam dan mempromosikan praktik-

praktik yang berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari 

d. Tujuan pendidikan berbasis kearifan lokal adalah untuk meningkatkan partisipasi 

aktif masyarakat dalam pembangunan sosial, politik, dan ekonomi. Dengan 
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memahami dan menginternalisasi nilai-nilai lokal, individu dapat berperan dalam 

pengambilan keputusan yang lebih baik dan berkontribusi pada perkembangan 

positif masyarakat mereka. 

Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal adalah memperkuat identitas budaya, 

melestarikan warisan budaya, mengembangkan pemahaman tentang nilai-nilai lokal, 

dan mendorong partisipasi aktif dalam proses pembangunan. Pendidikan semacam ini 

dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih beragam, berkelanjutan, dan 

berdaya saing global, sambil tetap memelihara kearifan lokal yang unik dan berharga. 

D.  Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga 

mengimani, bertaqwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama islam 

dari sumber utamanya kitab suci Al-Qur’an dan Hadist, melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman. Disertai dengan tuntunan untuk 

menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat 

beragama dan masyarakat hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa 

(Kurikulum PAI).45 

2. Fungsi Pendidikan Agama Islam 

Fungsi Pendidikan Agama Islam, yaitu :46 

a. Pendidikan Agama Islam berfungsi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan 

kepada Allah swt. yang dimiliki oleh peserta didik yang telah berusaha ditanam 

 
45 Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 11 

46 Abdul Madjid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi Konsep 

dan Implementasi Kurikulum 2004 (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2018), h.130 
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dalam lingkungan keluarga. Proses pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam di sekolah menjadi penopang proses pendidikan keagamaan yang dilakukan 

oleh orang tua peserta didik. Peserta didik diarahkan dan dibina untuk 

mempertebal keyakinan mereka melalui proses pembelajaran agama yang 

membangkitkan kesadaran mendalam dari setiap anak. 

b. Penanaman nilai keagamaan kepada peserta didik sebagai pedoman hidup dalam 

menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Pendidikan Agama Islam tidak hanya 

menekankan dalam menggapai kebahagiaan duniawi yang kebanyakan menjadi 

fokus perhatian mata pelajaran lainnya, tetapi yang tak kalah penting dari perkara 

duniawi adalah pemberian bekal kepada peserta didik untuk mempersiapkan bekal 

dan modal dalam meniti kehidupan akhirat yang kekal abadi. Pendidikan Agama 

Islam memandang bahwa proses kehidupan yang dijalani oleh manusia di muka 

bumi ini adalah batu loncatan untuk menuju kehidupan akhirat yang didambakan. 

Untuk itu, manusia tidak boleh tenggelam dan terlena dengan kehidupan dunia 

yang penuh dengan tipu daya yang dapat membuat manusia lupa akan hakikatnya 

diciptakan di muka bumi ini. 

c. Penyesuaian mental. Fungsi Pendidikan Agama Islam mengarahkan peserta didik 

untuk memahami diri dan mampu menyesuaikan dengan lingkungan yang sejalan 

dengan nilai-nilai Islam. Peserta didik yang telah mengalami proses pembelajaran 

agama diharapkan tidak terkontaminasi oleh masalah sosial yang destruktif, 

melainkan peserta didik diharapkan mampu mengendalikan diri yang pada tahap 

selanjutnya diharapkan mampu mengubah fenomena sosial menjadi lebih baik 

sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Berbagai persoalan sosial yang 
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berdampak pada nilai-nilai akhlak yang buruk harus mampu dihindari oleh peserta 

didik.  

d. Perbaikan, Pendidikan Agama Islam yang dilaksanakan dalam proses 

pembelajaran di sekolah diarahkan untuk menjadi wadah yang sangat baik dalam 

upaya perbaikan kesalahan-kesalahan, kekurangankekurangan, dan kelemahan 

peserta didik dalam masalah keyakinan dan pemahaman terhadap ajaran dan nilai-

nilai Islam. 

e. Pencegahan, yaitu bahwa Pendidikan Agama Islam yang diselenggarakan di 

sekolah diharapkan menjadi media preventif terhadap perilaku negatif dari 

pergaulan sehari-hari peserta didik baik di dalam lingkungan sekolah maupun di 

lingkungan masyarakat. Pengajaran, yaitu bahwa penyelenggaraan proses 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di dalam lingkungan sekolah berorientasi 

pada pembelajaran ilmu pengetahuan Islam baik dasar-dasarnya maupun isu-isu 

yang berkaitan dengannya. 

f. Penyaluran, yaitu bahwa proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah 

diarahkan untuk menyalurkan bakat-bakat khusus peserta didik di bidang agama 

Islam agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Misalnya di bidang tilawah, 

nasyid, seni kaligrafi, ceramah, dan lain sebagainya.  

Fungsi Pendidikan Agama Islam di atas menunjukkan bahwa proses 

pembelajaran yang dilaksanakan dengan baik akan bermuara dan berorientasi pada 

pembangunan karakter peserta didik. Peserta didik memiliki potensi yang harus 

dikembangkan melalui proses pendidikan dan pembelajaran yang berencana dan 

terarah. Fungsi Pendidikan Agama Islam tidak hanya diperlukan dalam menggapai 

kebahagiaan dunia yang sifatnya temporal tetapi yang lebih penting dan mendasar 
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adalah menyiapkan generasi yang memiliki modal spiritual agama yang akan 

menentukan kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Fungsi yang dimiliki oleh 

Pendidikan Agama Islam ini tidaklah dimiliki dengan baik oleh mata pelajaran lain 

yang diselenggarakan di dalam institusi pendidikan. Dengan demikian, peran strategi 

Pendidikan Agama Islam tidak dapat digantikan oleh mata pelajaran lainnya. 

3. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

   Implementasi pendidikan agama Islam senantiasa memberi perhatian terhadap 

keserasian dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia 

dengan manusia lainnya, manusia dengan dirinya, dan manusia dengan alam. 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam diharapkan menjadi instrumen pendidikan 

dan pembelajaran yang bertujuan untuk :47 

a. Menumbuhkembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan 

pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta 

pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim 

yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah swt.  

b. Mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan berakhlak mulia yaitu 

manusia yang berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, 

berdisiplin, bertoleransi, menjaga keharmonisan secara personal dan sosial serta 

mengembangkan budaya agama dalam komunitas sekolah. 

Pendidikan Agama Islam menjadi instrumen yang sangat vital dalam 

memberikan pengetahuan dan menanamkan nilai-nilai agama kepada peserta didik 

untuk menjadi manusia yang diharapkan mengembang amanah sebagai hamba Allah 

 
47 Badan Standar Nasional Pendidikan, Standar Kompotensi dan Kompetensi Dasar SMP/MTs 

(Jakarta: BSNP, 2016), h.59 
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swt. Peserta didik dibentuk tidak hanya dalam kerangka pengembangan ilmu sebagai 

bekal dalam menjalani kehidupan di dunia ini, tetapi memberikan pemahaman agama 

dan penanaman nilai-nilai religius yang menjadi bekal menuju pada kehidupan 

akhirat kelak. Keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat menjadi titik 

perhatian Pendidikan Agama Islam yang harus disadari dengan baik oleh guru dan 

institusi pendidikan dalam melahirkan generasi berilmu dan berakhlak mulia. 

Pendidikan agama Islam memiliki beberapa tujuan yang dapat dijabarkan dalam 

tujuan umum, tujuan operasional, tujuan sementara, dan tujuan akhir. Tujuan-tujuan 

ini dapat dijabarkan sebagai berikut : 

a. Tujuan umum yang berkaitan dengan tujuan umum dari sistem pendidikan 

nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah. Tujuan pendidikan nasional 

negara tempat pendidikan Agama Islam itu dilaksanakan dan harus dikaitkan pula 

dengan tujuan instruksional lembaga yang menyelenggarakan pendidikan itu. 

Tujuan umum itu tidak dapat dicapai kecuali setelah melalui proses pengajaran, 

pengalaman, pembiasaan, penghayatan dan keyakinan akan kebenarannya. 

Tahapan-tahapan dalam mencapai tujuan itu pada pendidikan formal (sekolah, 

madrasah), dirumuskan dalam bentuk tujuan kurikuler yang selanjutnya 

dikembangkan dalam tujuan instruksional. Menurut Arifin, tujuan umum atau 

tujuan nasional adalah cita-cita hidup yang ditetapkan untuk dicapai melalui proses 

kependidikan dengan berbagai cara atau sistem, baik sistem formal (sekolah), 

sistem non formal (non klasik dan non kurikuler), maupun sistem informal (yang 

tidak terkait oleh formalitas program, waktu, ruang dan materi.48 

 
48 H.M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis Berdasarkan 

Pendekatan Interdisipliner (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h.98 
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b. Tujuan operasional yaitu suatu tujuan yang dicapai menurut program yang telah 

ditentukan/ditetapkan dalam kurikulum. Akan tetapi adakalanya tujuan fungsional 

belum tercapai oleh karena beberapa sebab, misalnya produk kependidikan belum 

siap dipakai di lapangan karena masih memerlukan latihan keterampilan tentang 

bidang keahlian yang hendak diterjuni, meskipun secara operasional tujuan telah 

tercapai. 

c. Tujuan sementara ialah tujuan yang akan dicapai setelah peserta didik diberi 

sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam suatu kurikulum 

pendidikan formal.  

E. Efektivitas Pembelajaran 

1. Teori Efektivitas 

Efektivitas bersumber dari bahasa Inggris yaitu effective yang maknanya 

tercapai. Sementara dalam bahasa Indonesia, efektivitas bermula dari kata efektif 

yang bearti berhasil, sesuai tujuan dan tepat sasaran. Efektifitas pembelajaran 

merupakan keberhasilan peserta didik dalam berinteraksi dengan pendidik maupun 

dengan siswa lainya baik di ruang kelas ataupun di luar ruang kelas untuk 

memperoleh maksud dari kegiatan belajar mengajar. Efektifitas kegitan belajar 

mengajar bisa ditinjau dari kegiatan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

secara langsung. Efektifitas kegiatan belajar mengajar bisa berjalan secara efetif dan 

efisien manakala dalam proses pembelajarannya terdapat hubungan interaksi antara 

guru dan siswa maupun dengan siswa lainnya, serta adanya media penunjang yang 

mendorong keberhasilan belajar peserta didik guna tercapainya suatu tujuan 

pembelajaran yang baik dan efisien.49  

 
49Afifatu Rahmawati, Efektifitas Pembelajaran, Jurnal Pendidikan Usia Dini, Vol, 9, Edisi 1, 

(2015), h. 17.  
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Jadi, efektifitas pembelajaran bisa digunakan sebagai alat ukur kesuksesan 

siswa dalam proses pembelajaran yang dolakukan oleh peserta didik dengan peserta 

didik lainnya atau peserta didik dengan pendidik guna tercapainya maksud kegiatan 

belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar bisa diatan efektif manakala ada 

perubahan positif pada siswa dan perolehan hasil belajar yang memuaskan sejalan 

dengan KKM yang telah diterapkan. Adapun definisi efektivitas oleh beberapa para 

ahli akan di jelaskan sebagai berikut.  

Menurut Miarso, efektifitas pembelajaran merupakan doing to right doing 

yang artinya standar kualitas Pendidikan yang dapat diukur berdasarkan tingkat 

ketercapaian tujuan pembelajaran. Sementara menurut Hamalik efektifitas 

pembelajaran merupakan pemberian peluang untuk belajar memahami konsep yang 

telah diberikan selama proses pembelajaran.50 

Berdasarkan gagasan para ahli yang dijelaskan di atas, dapat di simpulankan 

bahwa efektifitas kegiatan belajar mengajar adalah lancarnya pelaksanaan kegiatan 

belajar daring yang bertujuan pada kemudahan siswa dalam menelaah bahan ajar 

yang sudah dijelaskan oleh guru. Efektivitas pembelajaran daring dalam penelitian 

ini dapat analisis dari proses pelaksanakan pembelajaran daring. Selain itu juga 

dilihat berdasarkan indikator efektivitas pembelajaran daring.  

Adapun beberapa aspek yang harus diperhatikan untuk mewujudkan 

pembelajaran yang efektif diantaranya:  

a. guru dituntut dapat membuat persiapan mengajar yang sistematis,  

b. proses pembelajaran yang berkualitas dengan adanya penyampaian materi oleh 

 
50fAifatu Rahmawati, Efektifitas Pembelajaran, (2015), Jurnal Pendidikan Usia Dini, Vol, 9, 

Edisi 1, h. 17.  
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guru dengan menggunakan beberapa variasi mengajar,  

c. waktu yang digunakan saat proses belajar berlangsung efektif,  

d. guru dan siswa memiliki motivasi yang tinggi,  

e. Terjalin hubungan interaktif antara guru dan siswa.51  

Sementara menurut Sani pembelajaran yang efektif tidak terlepas dari peran 

guru yang efekif, kondisi pembelajaran yang efektif, keterlibatan peserta didik, yang 

lingkungan belajar yang mendukung.52 

Dengan demikian, pembelajaran bisa di katakan efektif apabila setiap 

indikator pembelajaran  tersebut termasuk ke dalam tingkatan baik. Apabila terdapat 

suatu indeks pembelajaran yang terbilang belum baik, maka pembelajaran tersebut 

belum bisa dinyatakan sebagai kegiatan belajar mengajar yang efektif. 

            Efektif berasal dari bahasa Inggris effective yang artinya berhasil atau sesuatu 

dilakukan dengan baik. Kamus ilmiah mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan 

penggunaan atau menunjang tujuan. Jadi efektivitas adalah keberhasilan dalam 

melakukan sesuatu. Menurut Nana Sudjana, efektivitas dapat diartikan tindakan 

keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan tertentu yang membawa hasil 

belajar secara maksimal. Keefektifan pembelajaran berkenaan dengan upaya dan 

strategi dalam mencapai tujuan secara optimal dan tepat.53  

            Sehingga keefektivitasan pembelajaran berhubungan dengan dengan 

mencapai tujuan dan hasil belajar yang baik. Prinsip pembelajaran efektif seperti 

 
51Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar (Jakarta: Prenamedia 

Grup, 2016), h. 55.  

52Ridwan Abdullah Sani, Inovasi pembelajaran (Jakarta: PT Bumi aksara, 2015), h. 41.  

53 Nana Sudjana, Teori-teori Belajar Untuk Pengajaran, (Bandung: Fakultas Ekonomi   UI 

1990), h. 50 
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disimpulkan oleh Smaldino dari pendapat beberapa ahli, meliputi:54 

b. Mengukur kemampuan pengetahuan awal yang sebelumnya dimiliki siswa. 

c. Mempertimbangkan perbedaan karakteristik belajar siswa. 

d. Menyatakan tujuan pembelajaran secara jelas. 

e. Mengembangkan kemampuan metakognitif siswa. 

f. Menyediakan interaksi sosial. 

g. Memasukkan konteks realistik yang dapat diterapkan dalam dunia nyata. 

h. Melibatkan para siswa dalam praktik yang relevan. 

i. Menyediakan umpan balik yang konstruktif, terus menerus dan tepat waktu. 

Berdasarkan beberapa pengertian dari beberapa para ahli yang telah 

dijelaskan, peneliti mengambil kesimpulan bahwasannya efektivitas pembelajaran 

adalah tingkat keberhasilan yang dicapai dari penerapan suatu pendekatan 

pembelajaran. Hal ini salah satunya dapat diukur dari hasil belajar peserta didik, bila 

hasil belajar peserta didik meningkat, maka pendekatan pembelajaran yang 

dilaksanakan secara efektif, begitu pula sebaliknya. Dalam perkembangan 

pembelajaran, maka hadirlah beberapa pendekatan-pendekatan atau teori belajar 

yang banyak digunakan dalam pendidikan. Salah satunya yakni teori pembelajaran 

kontruktivisme. Menurut Windschitl, teori belajar kontruktivisme teori belajar yang 

berdasarkan aktivitas siswa untuk mencipta, menginterpretasi, dan mengorganisasi 

pengetahuan secara individu.55 Jadi Konstruktivisme membangun pengetahuan 

peserta didik secara mandiri (student center). 

 
54 Sharon E Smaldino, Instructional Technology & Media For Learning, (Jakarta: 

Kencana, 2011), h. 22. 

55 Dadang Supardan, “Teori Praktih Pendekatan Kontruktivisme dalam Pembelajaran”, 

Jurnal Edonomic Vol 4 No 1 2016, h. 8-9. 
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Belajar dalam perspektif konstruktivisme menjadi usaha individu sendiri 

dalam mengkonstruk sesuatu yang dipelajari. Konstruktivisme mengasumsikan 

bahwa peserta didik datang ke kelas dengan membawa ide serta pandangan yang 

perlu diubah oleh seorang guru yang memfasilitasi perubahan tersebut, dengan 

melakukan perancangan tugas dan pertanyaan yang menantang seperti membuat 

dilema untuk diselesaikan oleh peserta didik.56 Sementara itu Driver and Bell 

mengemukakan karakteristik pembelajaran konstruktivisme sebagai berikut: 

f. Siswa tidak dipandang sebagai sesuatu  yang pasif melainkan memiliki tujuan, 

g. Belajar harus mempertimbangkan seoptimal mungkin proses keterlibatan siswa, 

h. Pengetahuan bukan sesuatu yang datang dari luar, melainkan dikonstruksi secara 

personal, 

i. Pembelajaran bukanlah transmisi pengetahuan, melainkan melibatkan   

pengaturan situasi lingkungan belajar, 

j. Kurikulum bukanlah sekadar hal yang dipelajari, melainkan 

k. Seperangkat pembelajaran, materi dan sumber.57 

3. Teori Pembelajaran 

Dalam dunia pendidikan pembelajaran sangat penting untuk mewujudkan 

karakter siswa yang lebih baik lagi. Oleh karena itu dalam dunia pendidikan perlu 

mengetahui teori-teori dalan pembelajaran untuk mengaplikasikan pendidik dalam 

memahami karakteristik belajar peserta didik. Adapun teori-teori pembelajaran 

digolongkan menjadi empat, antara lain sebagai berikut: 

a. Teori behavioristik 

 
56 Muhammad Yaumi, Prinsip-Prinsip Desain Pembelajaran (Jakarta: Kencana,2013), h. 42. 

57 Suyono dan Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran: Teori dan Konsep Dasar. (Bandung: 

Remaja Rosdakarya., 2014), hlm. 106 
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Teori behavioristik adalah gagasan yang mengkaji tentang transformasi 

perilaku siswa dalam kegiatan pembelajaran. Teori behavioristik memandang belajar 

sebagai perubahan tingkahlaku seseorang sebagai dampak dari adanya hubungan 

antara rangsangan dan tanggapan. Maka sebab itu, dalam proses belajar atau tidaknya 

peserta didik bergantung pada aspek-aspek konvensional yang ada di lingkungan 

peserta didik.58  

Dalam teori behavioristik terdapat kelebihan dan kekurangan yang dapat 

mempengaruhi perkembangan peserta didik dalam belajar, adapun kelebihan dan 

kekurangan tersebut, antara lain sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Kelebihan dan Kekurangan Behavioristik 

Kelebihan Kekurangan 

a. Pendidik lebih teliti dan pekea 

terhadap situasi dan kondisi belajar.  

b. Dalam penyampaian materi pendidik 

tidak membiasakan dengan 

menggunakan metode ceramah, 

melainkan peserta didik dibisakan 

untuk bisa belajar secara mandi dan 

bila ada kesulitan bisa di tanyakan 

kepada guru.  

c. Cocok untuk memperoleh 

a. Tidak semua mata pelajaran bisa 

menggunakan teori behavioristik 

b. Dalam proses belajar siswa hanya 

mendengarkan dari materi yang di 

sampaikan oleh pendidik. 

c. Siswa cenderung lebh pasif dan 

kurang motifasi dari luar.  

d. Siswa cenderung tidak kreatif.59 

 
58Yuberti, Teori Pembelajaran dan Pengembangan Bahan Ajar Dalam Pendidikan (Bandar 

Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2014), h. 28- 35.  

59Yuberti, Teori Pembelajaran dan Pengembangan Bahan Ajar Dalam Pendidikan, h. 28- 35.  
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kemampuan yang membutuhkan 

praktik.  

d. Cocok diterapkan untuk anak yang 

masih membutuhkan dampingan 

belajar orang dewasa 

b. Teori Kognivistik  

Teori kognivistik yang dikemukakan oleh Robert M. Gagne menyatakan 

bahwa belajar merupakan penyesuaian yang dibutuhkan untuk mewujudkan kegiatan 

belajar yang rasional. Teori kognitif lebih menekan pada rangkaian kegiatan 

pembelajaran yang dijalani oleh peserta didik dari pada hasil belajar yang didaptkan 

oleh peserta didik. Oleh karena itu, dalam teori kognivistik terdapat pula kelebihan 

dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan tersebut antara lain sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Kelebihan dan Kekurangan Kognivistik 

Kelebihan Kekurangan 

a. Mudah berinteraksi dengan 

orang lain. 

b. Lebih memotivasi dirinya 

sendiri.  

c. Dapat meningkatkan 

pengetahuan siswa dalam 

memecahkan masalah dan 

mengemukakan ide atau gagasan 

baru. 

a. Sukar diterapkan dalam swetiap 

jenjang pendidikan. 

b. Masih terdapat kesulitan untuk 

di terapkan dalam pendidikan 

tingkat lanjut.  

c. Masih suli.60 

 
60Yuberti, Teori Pembelajaran dan Pengembangan Bahan Ajar Dalam Pendidikan, h. 28- 35.  
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c. Teori Humanistik 

Dalam praktinya teori humanistik teori humanistik lebih menekan isi 

dibanding tahapantahapan pembelajaran. Selain itu, semua gagasan dapat dimasukan 

kedalam teori humanistik asalkan mempunyai tujuan untuk memperlakukan individu 

sesuai haknya sehingga tercapainya alkuturasi diri, sikap diri yang berusaha secara 

maksimal. Dengan definisi teori humanistik lebih mementingkan teori mengenai 

belajar dalam bentuk yang sangat bai daripada belajar yang biasa dilihat dalam 

kehidupan sehari-hari. Adapun teori belajar humanistik terdapat pula kelebihan dan 

kekurangan yang dapat mempengaruhi belajar peserta didik, antara lain sebagai 

berikut: 

Tabel 2.3 Kelebihan dan Kekurangan Humanistik 

Kelebihan Kekurangan 

a. Peserta didik lebih aktif dan 

kreatif dalam memecahkan 

masalah. 

b. Peserta didik lebih belajar secara 

mandiri dari pada sering 

bergantung pada pendidik. 

a. Peserta didik yang kurang aktif 

akan tertinggal dengan teman-

temannya yang aktif, sehingga 

hal itu menjadikan peserta didik 

minder dan takut untuk bertaya. 

Oleh karena itu, dalam teori 

humanistik pendidik tentu akan 

lebih memberikan respon yang 

positif terhadap peserta didik 

yang aktif dalam bertanya dan 

mengemukakan ide-ide atau 

gagasan baru dalam 
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memecahkan masalah. 

b. Lebih bersifat individual.61 

d. Teori Konstruktivistik 

Teori konstruktivistik menafsirkan tahapan pembelajaran melalui penyusunan 

wawasan oleh peserta didik itu sendiri. Piaget mengemukakan bahwa teori 

kontruktivisme merupakan pengetahuan yang dimiliki manusia yang di kontruksikan 

dengan pengalaman yang di dapat, terjadinya proses rekontruksi karena adanya 

pemahaman baru yang ada di lingkungan dimana manusia itu bertempat tinggal. Jadi, 

teori konstruktivistik dapat disimpulkan bahwa pengetahuan terdapat pada dalam diri 

peserta didik itu sendiri dan pengetahuan tidak dapat di pindahkan oleh guru kepada 

peserta didik lainnya. Adapun teori kontruktivisme mempunyai beberapa kelebihan 

dan kekurangan yang dapat mempengaruhi proses belajar siswa, antara lain sebagai 

berikut: 

Tabel 2.4 Kelebihan dan Kekurangan Kontruktivistik 

Kelebihan Kekurangan 

a. Keterlibatan peserta didik dalam 

mencari pengetahuan baru.  

b. Siswa lebih berfikir kritis dalam 

memecahkan masalah dan dapat 

membuat keputusan. 

c. Siswa mudah berinteraksi 

dengan orang lain dalam 

a. Siswa lebih mengembangkan 

pengetahuannya masing-masing. 

b. Situasi dan kondisi lingkungan 

sekolah sangat berpengaruh 

terhadap keaktifan siswa. 

c. Cenderung memikirkan diri 

sendiri.62 

 
61Yuberti, Teori Pembelajaran dan Pengembangan Bahan Ajar Dalam Pendidikan, h. 40- 46.  

62Yuberti, Teori Pembelajaran dan Pengembangan Bahan Ajar Dalam Pendidikan, h. 46- 51.  
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Modul telah dikembangkan 

Uji validasi oleh ahli materi, 

ahli bahasa dan ahli media 

mencari pengetahuan baru. 

 

F. Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

  

  

   

 

   

  

 

 

  

 

Modul dengan kriteria 
tidak layak, diperbaiki 

Modul layak siap 
digunakan 

Permasalahan yang ditemukan : 

1. Pendidik belum ada media pembelajaran berupa 

modul 

2. Modul PAI yang digunakan  belum terintegrasi 

kearifan lokal 

Pengembangan produk 

penelitian berupa modul 

Mata Pelajaran Pendidikan   

Agama Islam 



54 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian ini yang dilakukan merupakan penelitian dan pengembangan  

(research & development), yang mana penelitian tersebut dimaksudkan untuk 

menghasilkan atau menyempurnakan produk tertentu dan menguji keefektifan produk 

tersebut. Hal tersebut dilakukan tidak lain agar agar produk tersebut bisa bermanfaat 

di masyarakat luas sesuai dengan kebutuhan yang ada.1 

Menurut Sugiyono penelitian dan pengembangan (R&D) adalah penelitian 

yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk tertentu ataupun menguji 

keefektifan produk yang dihasilkan.2 Adapun model penelitian  pengembangan yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu dikembangkan oleh Sivasailan & Thiagarajan 

atau dikenal dengan  model 4D yang meliputi atas 4 tahap, yaitu pendefinisian 

(define), perancangan (design), pengembangan (develop) dan penyebaran 

(disseminate). Pengembangan yang dilakukan dalam artian memperdalam dan 

memperluas pengetahuan, tindakan serta produk yang sudah ada sebelumnya. 

 

 

 

 
1Sugiyono, Metode Penelitian, R&D (Cet.21; Bandung: Alfabeta, 2015) h. 408-409 

2Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 47. 
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2. Lokasi Penelitian 

       Lokasi penelitian berada di SD Negeri 146 Barambang 1 Kabupaten Maros 

oleh peserta didik kelas IV. Pemilihan lokasi tersebut atas dasar pertimbangan bahwa 

peneliti akan mengembangkan produk dengan memanfaatkan materi pelajaran PAI. 

B. Desain Penelitian dan Pengembangan 

 Dalam mengembangkan modul PAI berbasis kearifan lokal, peneliti mengacu 

pada sistem instruksional Sivasailan & Thiagarajan dikenal dengan model 

pengembangan Four-D dan Borg & Gall. Model ini terdiri dari 4 tahap yaitu : (1) 

tahap pendefinisian (define), (2) tahap perancangan (design), (3) tahap pengembangan 

(develop), dan (4) tahap penyebaran (disseminate). Penelitian ini hanya sampai pada 

tahap pengembangan, tidak dilakukan tahap penyebaran karena keterbatasan waktu 

dan biaya.  

Alasan pemilihan model 4-D yaitu langkah-langkah pengembangan sangat 

jelas, sistematis dan terarah sehingga menuntun setiap pengguna model ini 

menggunakan langkah tersebut hingga proses akhir penggunaan produk yang 

dihasilkan. Kajian pengembangan model in mengarahkan pada produktivitas dengan 

menghasilkan modul yang lengkap, dimana dalam penelitian ini yang dikembangkan 

adalah pengembangan modul PAI berbasis kearifan lokal. 

Rangkaian kegiatan pengembangan yang akan dilakukan menggunakan model 

4D yang dimodifikasi ke dalam bentuk 3D ditunjukkan pada gambar di bawah ini: 
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Model penelitian dan pengembangan 4D dikembangkan pada tahun 1974 oleh 

S. Thiagarajan, Dorothy S. Semmel dan Melvyn I.3 Pengembangan meliputi 4 

tahapan yakni define (pendefinisian), design (perancangan), development 

(pengembangan) dan disseminate (penyebaran). Namun karena keterbatasan waktu 

dan biaya, kegiatan penelitian dilakukan hanya sampai pada tahap pengembangan 

(develop). 

Adapun penjelasan terkait kegiatan pengembangan yang akan peneliti lakukan 

adalah sebagai berikut. 

1. Tahap pendefinisian (define) 

Pada tahap ini peneliti melakukan observasi, telaah kurikulum, spesifikasi 

tujuan pembelajaran dan analisis kebutuhan. Peneliti perlu menganalisis dan 

mengumpulkan informasi sejauh mana pengembangan perlu dilakukan. Pada tahap 

pendefinisian (define) dilakukan pengkajian kurikulum yang digunakan di sekolah 

dasar. Disini peneliti melakukan analisis mata pelajaran PAI pada peserta didik kelas 

IV untuk mengembangkan modul berbasis Kearifan Lokal. Selanjutnya menetapkan 

kompetensi dasar dan indikator pencapaian pembelajaran sebagai acuan dalam 

pengembangan modul. 

 

             
3Candra Hidayat, “Metode Pengembangan Perangkat Pembelajaran Model 4D”, Ranah 

Research (16   September   2020).   https://ranahresearch.com/metode-pengembangan-model-

4d/(Diakses 22 Juni 2021). 
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Pada tahap pendefinisian ini peneliti melanjutkan menganalisis karakteristik 

peserta didik untuk mempertimbangkan kemampuan akademiknya dalam menyusun 

materi agar sesuai dengan kemampuan tingkat berpikirnya. Dalam hal ini dilakukan 

identifikasi terhadap materi terkait pada IKM. Adapun selanjutnya analisis terhadap 

kurikulum juga dilakukan untuk menyesuaikan isi materi dalam modul terhadap 

kurikulum yang ada di sekolah dasar.  

2. Tahap perancangan (design)  

Pada tahap ini dilakukan pemilihan media yang sesuai dengan karakteristik 

peserta didik kelas IV. Dalam hal ini peneliti membuat rancangan modul berbasis 

kearifan lokal yang memuat indikator berdasarkan pada kurikulum IKM Pendidikan 

Agama Islam. Adapun modul PAI ini didesain sedemikian rupa agar dapat menarik 

perhatian peserta didik. Selanjutnya pada tahap ini peneliti juga melakukan 

perancangan instrumen berupa angket untuk menilai modul PAI berbasis kearifan 

lokal yang dikembangkan. 

3. Tahap pengembangan (development) 

Pembuatan produk modul PAI berbasis kearifan lokal dilakukan pada tahap 

ini. Dalam hal ini modul PAI dikembangkan sesuai materi serta gambaran yang telah 

dirancang oleh peneliti sejak awal. Selanjutnya dilakukan validasi produk 

pengembangan modul PAI berbasis kearifan lokal. Terdapat dua jenis validasi, yaitu 

validasi materi dan media.4 Hasil yang diperoleh dari validasi digunakan sebagai 

dasar untuk kegiatan revisi dalam mengembangkan media. 

 

 
4Mahmud Alpusari, dkk, “Pengembangan Big Book Sekolah Dasar”, Jurnal Penelitian Ilmu 

Pendidikan 4, no. 1 (2021): h. 89. 
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C. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Berdasarkan langkah-langkah yang telah diuraikan sebelumnya, prosedur 

penelitian dan pengembangan modul berbasis kearifan lokal ini hanya mengadaptasi 

dan menyederhanakannya menjadi 5 langkah, berikut model hipotetiknya.  

  

  

   

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Pendekatan Penelitian 

   Pendekatan atau disebut juga perspektif merupakan sudut pandamg yang 

digunakan dalam proses tertentu melakukan sesuatu, dalam hal ini pendekatan 

PENGEMBANGAN MODUL 

RENCANA ISI 

1.Materi Modul 

PAI berbasis 

kearifan lokal 

2.Analisis 

peserta didik, 

tugas, materi 

pokok/ topik 

percobaan. 

3.Analisis 

perangkat modul 

PAI. 

4.Draf perangkat 

modul PAI. 

5.Instrumen 

respon guru dan 

peserta didik 

serta lembar tes. 

IMPLEMENTASI 

Menggunakan instrumen 

penelitian: 

1.Peserta didik melakukan 

pmbelajaran dengan 

menggunakan modul yang 

telah dikembangkan dengan 

menerapkan berbasis 

kearifan lokal dengan topic 

percobaan. 

2.Guru diberikan kuesioner 

untuk menilai modul yang 

telah diterapkan. 

3.Peserta didik diberikan 

kuesioner untuk menilai 

modul yang telah digunakan 

dalam melakukan 

pembelajaran PAI. 

EVALUASI 

1.Peningkatan 

pembelajaran 

PAI 

menggunakan 

modul. 

2. Modul PAI 

berbasis 

kearifan lokal. 
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penelitian. Dalam pedoman penulisan karya tulis ilmiah sebagai pegangan UIN 

Alauddin Makassar terdiri dari pendekatan metodologi dan pendekatan studi 

keilmuan yang mempunyai relevansi akademik dengan fakultas atau program studi 

peneliti.5 

    Pendekatan penilaian yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan 

dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Pendekatan Pedagogis 

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan pedagogis 

untuk menemukan keterkaitan data dengan konsep pendidikan yang ada.6 Oleh karena 

itu, pendekatan ini digunakan untuk melihat masalah pengembangan modul materi 

pelajaran PAI dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan pada peserta didik kelas 

IV SD Negeri 146 Barambang 1. 

2. Pendekatan Psikologis 

Pendekatan ini dilakukan untuk melihat gejala psikologis yang muncul secara 

terduga atau tidak terduga dari peserta didik kelas IV SD Negeri 146 Barambang 1 

saat melakukan proses penelitian. 

E. Sumber Data Penelitian 

Data penelitian ini diperoleh dari 2 (dua) kelompok responden. Responden 

pertama adalah beberapa validator ahli (expert) yaitu ahli modul ajar PAI. 

Selanjutnya, data penelitian diperoleh melalui responden kedua yaitu tanggapan atau 

respon peserta didik kelas IV SD Negeri 146 Barambang 1 yang telah menggunakan 

 
5Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: 

Makalah, Skripsi, Tesis, disertasi, dan laporan Penelitian (Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 16. 

6Sugiyono, Metode Penelitian, R&D (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 6-7. 
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modul mata pelajaran PAI berbasis kearifan lokal.  

Data lain yang didapat berupa literatur-litaratur terkait seperti materi yang 

digunakan, buku-buku, jurnal, dan dokumen yang terkait dengan produk 

pengembangan. 

F.  Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang relevan dengan penelitian, peneliti 

menggunakan beberapa metode, antara lain sebagai berikut: 

1. Lembar Validasi Modul 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang penilaian dari ahli 

terhadap modul yang telah dikembangkan. Pada penilitian ini digunakan 2 pakar/ahli 

yang menilai modul yang dikembangkan. 

Instrumen validasi modul pembelajaran terdiri dari empat aspek penilaian, 

yakni: 1) kelayakan isi, 2) kelayakan penyajian, 3) kelayakan bahasa, dan 4) 

kelayakan kegrafikan. Masing-masing kriteria tiap aspek menggunakan pilihan 

penilaian yakni skor 1 untuk penilaian sangat kurang, skor 2 untuk penilaian kurang, 

skor 3 untuk penilaian baik dan skor 4 untuk penilaian sangat baik. 

Hasil penilaian ini dijadikan dasar untuk perbaikan produk sebelum 

diujicobakan. Lembar validasi modul diisi oleh dosen ahli. Lembar validasi modul 

terdiri dari lembar penilaian kelayakan modul yang disusun menggunakan skala 

Likert. Penyusunan lembar validitas ini dikembangkan berdasarkan kisi-kisi 

instrument penilaian modul untuk ahli materi.  

2. Lembar Koesioner Respon Guru  

Lembar koesioner respon guru digunakan untuk mengumpulkan data tentang 

respon guru dan siswa terhadap modul yang telah dikembangkan. Penyusunan lembar 
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koesioner ini dikembangkan berdasarkan lembar koesioner yang disediakan.  

3. Lembar Koesioner Respon Peserta Didik  

Lembar koesioner respon peserta didik digunakan untuk mengumpulkan data 

respon siswa terhadap modul yang telah dikembangkan. Lembar koesioner diberikan 

kepada peserta didik untuk mengetahui tanggapan mereka tentang modul yang 

dikembangkan. Penyusunan lembar koesioner respon peserta didik ini dikembangkan 

dengan cara pemberian koesioner setelah keseluruhan kegiatan mengajar selesai 

dilakukan dengan menggunakan modul yang telah dikembangkan. 

4. Lembar Kerja Peserta Didik 

Lembar kerja peserta didik digunakan untuk mengukur mengenai proses 

pengamatan, ingatan dan konsep terhadap modul yang telah dikembangkan. 

Penyusunan lembar kerja peserta didik yang berisi sebuah daftar jenis kegiatan yang 

mungkin timbul dan akan diamati.  

G. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat bantu dalam pengumpulan data yang 

dirancang sehingga menghasilkan data empiris sebagaimana adanya.7 Jika metode 

diartikan sebagai cara dalam mengumpulkan data, maka instrumen adalah alat bantu. 

Berikut adalah instrument yang digunakan oleh peneliti yaitu sebagai berikut: 

1. Pedoman Observasi 

Observasi dilaksanakan langsung oleh peneliti untuk melihat aktivitas peserta 

didik selama proses pembelajaran dengan menggunakan modul yang dikembangkan.  

 

 

7Nana Sudjana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan (Bandung: Sinar Baru 

Algensindo, 2001), h. 97. 



62 

 

2. Pedoman Wawancara 

Wawancara adalah langkah awal peneliti untuk memperoleh informasi 

tambahan mengenai respon peserta didik terhadap produk yang dikembangkan 

peneliti. Alat bantu berupa pedoman wawancara ini berisi beberapa pertanyaan terkait 

penggunaan produk setelah diujicobakan. Selain itu, jawaban atas pertanyaan tersebut 

menjadi panduan peneliti dalam merevisi produk modul yang telah dikembangkan. 

3. Angket (Kuesioner) 

Angket yang digunakan berupa lembar validasi untuk memperoleh informasi 

tentang kevalidan modul berbasis kearifan lokal mata pelajaran PAI berdasarkan 

penilaian validator ahli. Selain itu, angket mengenai respon peserta didik terhadap 

penggunaan produk modul berbasis kearifan lokal diberikan kepada peserta didik 

untuk memperoleh data kepraktisan. 

4. Ceklis Dokumentasi 

Instrumen penilaian ini digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan 

keseluruhan data yang didapat dari beberapa sumber, yaitu jadwal penelitian dan 

pengembangan, daftar nama-nama peserta didik kelas IV, lembar validasi ahli materi, 

angket respon peserta didik, lembar observasi aktivitas peserta didik, transkrip hasil 

wawancara, dan bukti fisik penelitian yang lain. 

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

           Teknik analisis data dilakukan untuk menguji kelayakan produk modul yang 

dikembangkan, data yang dianalisis berupa lembar penilaian terhadap ahli materi, 

angket respon peserta didik, dan lembar observasi aktivitas peserta didik. Dalam 

penelitian dan pengembangan ini digunakan dua titik analisis data, yaitu analisis data 

kuantitatif dalam penelitian ini terdiri dari poin hasil validasi dari ahli media dan ahli 
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materi, hasil pre-test post-test pada siswa, dan hasil  angket respon siswa. Dan data 

kualitatif dalam penelitian ini merupakan deskripsi dari data kuantitatif. 

Selanjutnya, peneliti menganalisis atau mendeskripsikan sendiri perolehan 

data kualitatif, sedangkan data kuantitatif harus dilakukan pengolahan dengan 

bantuan beberapa rumus untuk memudahkan penyajian data orang lain memahami 

maksudnya. Berikut digunakan tiga tahapan analisis data yaitu: analisis kevalidan, 

keefektivan, dan respon siswa. 

1. Analisis Data Kevalidan 

Analisis data kevalidan ini diperoleh melalui data kualitatif dan kuantitatif. 

Data kualitatif adalah pendapat para ahli untuk produk yang dikembangkan, dengan 

mempertimbangkan komentar atau saran perbaikan. Hasil analisis tersebut dijadikan 

pedoman dalam merevisi modul berbasis kearifan lokal pada mata pelajaran PAI. 

Selanjutnya, data kuantitatif dari validator diperoleh melalui lembar penilaian.  

Penilaian dari hasil validasi menggunakan konveksi skala tingkat pencapaian 

karena dalam penilaian diperlukan standar pencapaian (skor) dan disesuaikan dengan 

kategori yang telah ditetapkan. Berikut tabel kualifikasi penilaian. 

Tabel 3.1  

Kulifikasi Tingkat Kelayakan Berdasarkan Persentase 

Tingkat 

Pencapaian 

Kriteri 

Kelayakan 

Keterangan 

0-20 Tidak layak Revisi 

21-40 Kurang layak Revisi 

41-60 Cukup layak Revisi kecil 

61-80 Layak Tidak perlu revisi 

81-100 Sangat layak Tidak perlu revisi 
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Penilaian harus memenuhi kriteria valid atau layak. Jika kriteria tidak valid 

atau layak maka perlu dilakukan revisi sampai mencapai kriteria valid atau layak. 

2. Analisis Data Keefektivitas Pembelajaran 

         Hasil tes diperoleh dari pre test dan post test siswa baik kelas eksperimen dan 

kontrol. Peningkatan efektivitas pembelajaran dilakukan dengan menggunakan 

analisis gain. Gain diperoleh dari skor yang didapatkan dari pre test dan post test. 

Adapun skor gain dihitung menggunakan rumus berikut.8 

 

 

 

Keterangan: 

NG = Skor Gain 

S pre = Skor pre test 

S pos = Skor post test 

S maks = Skor maksimum 

 Peningkatan hasil dari pre test dan post test dapat dikategorikan dengan 

pembagian kategori perolehan N-Gain dalam bentuk persen, dapat dikategorikan 

dengan tabel berikut: 

Tabel 3.2 

Kategori Tafsiran Keefektivan N Gain 

Presentese (%) Kategori 

< 40 Tidak Efektif 

 
8Sugiyono, Metode Penelitian, R&D, h. 46. 
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40 - 55 Kurang Efektif 

55 - 57 Cukup Efektif 

> 67 Efektif 

Sumber: Hake, R. R, 1999 

Tabel di atas merupakan dasar pengambilan kesimpulan pada hasil uji 

statistik yang menggunakan N-Gain Score. Berdasarkan tabel di atas jika hasil 

berada pada < 40 maka dikategorikan tidak efektif dan hasil berada skor > 67 

maka data dikategorikan efektif. 

Tabel 4.15 

Kategori N-Gain Persen 

Nilai N-Gain Kategori 

g > 0,7 Tinggi 

0,3 < g 0, 7 Sedang 

g < 0,3 Rendah 

Sumber: Melzer dalam Syahfitri, 2008:33 

Berdasarkan tabel di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan terhadap 

hasil uji N-Gain Score persen. Jika g > 0,7 maka dikategorikan tinggi dan jika 

data menunjukkan g < 0,3 itu dikategorikan rendah. 

3. Analisis Data Respon Peserta Didik 

Angket respon peserta didik merupakan angket yang digunakan untuk 

mengukur tingkat kemandirian peserta didik dengan menjawab pertanyaan dan 

memilih alternatif jawaban yang ada pada angket. Pernyataan disusun sedemikianrupa 

berdasarkan indikator-indikator penelitian. Adapun analisis untuk menghitung 
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PRS =
∑ � 

� 100% 
∑ � 

presentase banyaknya peserta didik yang memberikan respon pada setiap kategori 

yang ditanyakan dalam lembar angket menggunakan rumus sebagai berikut:9 

 

  

 

Keterangan: 

PRS = persentase sebanyak peserta didik yang memberikan respon 

positif terhadap kategori yang ditanyakan. 

∑ � = banyaknya peserta didik yang memberikan respon positif 

terhadap Setiap kategori yang ditanyakan dalam angket. 

∑ � =  banyaknya peserta didik yang menjadi subjek uji coba. 

Perangkat dan proses pembelajaran dikatakan efektif jika sekurang-kurangnya 

75% dari semua peserta didik menjawab sangat setuju dan setuju atau rata-rata akhir 

dari skor respon peserta didik minimal berada pada kategori setuju. Sedangkan 

kriteria respon peserta didik dengan ketentuan sebagai berikut.10 

Tabel 3.3 

Kategori Penilaian Respon Peserta Didik 

Interval Kategori 

RS < 0,5 Sangat tidak positif 

 

9Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2009) h. 234. 

10Nurdin. “Model Pembelajaran Matematika yang Menumbuhkan Kemampuan Metakognitif 

untuk Menguasai Perangkat Pembelajaran”, Disertasi, Universitas Negeri Surabaya, 2007, h. 52. 
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0,5 ≤ RS < 1,5 Tidak positif 

1,5 ≤ RS < 2,5 Cukup positif 

2,5 ≤ RS < 3,5 Positif 

3,5 ≤ RS Sangat positif 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini dengan model penelitian S. Thiagajaran, Dorothy S. 

Sammel dan Melvyn. Selanjutnya untuk proses pengembangan produk mengadaptasi 

model 4D. Berdasarkan langkah-langkah yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, 

prosedur penelitian dan pengembangan modul PAI berbasis kearifan local. 

1. Pengembangan Modul Pendidikan Agama Islam Berbasis Kearifan Lokal 

budaya bugis Maros 

Bahan ajar Pendidikan Agama Islam berbasis kearifan lokal sipakainge dan 

sipakalebbi yang dikembangkan pada penelitian ini mengacu pada model 

pengembangan 4D yang  terdiri atas tiga tahap sebagai berikut: 

a. Tahap Pendefinisian (Define)  

Tahap pendefinisian (define) dalam modul pengembangan adalah langkah 

awal di mana tujuan, ruang lingkup, dan kebutuhan proyek atau pengembangan suatu 

produk atau layanan ditetapkan secara jelas dan mendalam. Ini melibatkan identifikasi 

masalah yang ingin dipecahkan, pemahaman terhadap audiens target, serta 

penyusunan tujuan dan batasan proyek. Tahap ini penting untuk memberikan arah 

yang tepat dan pemahaman yang konsisten kepada tim pengembangan sebelum 

mereka mulai bekerja pada proyek tersebut. Tahap pendefinisian ini meliputi: 

1) Analisis awal  

Analisis awal akhir sangat penting dalam penelitian pengembangan model 4D, 

karena sebagai penentu dibutuhkan atau tidaknya suatu produk yang akan 
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dikembangkan. Peneliti melakukan wawancara kepada guru kelas atau wali kelas 

mengenai produk atau modul yang dalam pembelajaran sebagai bentuk untuk 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. Berdasarkan wawancara dengan guru kelas 

IV di SDN 146 Barambang 1 Kabupaten Maros menyatakan bahwa bahan ajar yang 

digunakan dalam mengajar adalah bahan ajar dari          kemendikbud yang disebut buku 

peserta didik, yang materi di dalamnya masih bersifat umum dan belum mengaitkan 

dengan kearifan lokal daerah tempat tinggal peserta didik, yaitu Maros. 

Setelah peneliti melakukan wawancara kepada guru kelas IV mengenai 

produk yang diajarkan, ternyata guru kelas tersebut masih menggunakan bahan ajar 

dari kemendikbud, yang di mana dalam buku tersebut masih bersifat umum dan tidak 

terkait dengan kearifan lokal, terutama kearifan lokal pada Kabupaten Maros. Dengan 

data di lapangan yang didapatkan, peneliti berasumsi bahwa peserta didik sudah 

melupakan nilai-nilai kearifan        lokal yang ada di Kabupaten Maros. 

Berdasarkan hasil analisis awal tersebut menunjukkan bahwa permasalahan-

permasalahan yang ditemui dalam proses pembelajaran tersebut membuat peserta 

didik kurang memahami nilai-nilai kearifan lokal sipakainge, sipakalebbi yang juga 

masuk dalam sikap toleransi antar beragama, suku maupun budaya serta bahasa 

sehingga banyak dari peserta didik yang menunjukkan dekadensi moral seperti suka 

mengejek, mengganggu, dan berkelahi dengan temannya. Kemudian, proses 

pembelajaran di kelas kurang dalam memotivasi peserta didik dalam belajar. Selain 

itu juga didapati dilapangan bahwa pada peserta didik di sekolah SDN 146 

Barambang 1 Kabupaten Maros terdapat beberapa peserta didik yang memiliki suku 

yang berbeda dan juga bahasa yang berbeda sheingga terkadang ada peserta didik 

yang mengejek peserta didik lainnya, yang tidak sesuai dengan suku dan budayanya. 
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Permasalahan di atas, menjadikan peneliti merancang sebuah modul 

Pendidikan Agama Islam berbasis kearifan lokal sipakainge dan sipakalebbi dengan 

menggunakan format yang menarik yang di dalamnya terdapat gambar-gambar, 

warna-warna yang beragam, pengaturan tata letak, penggunaan bahasa yang dapat 

dipahami, baik peserta didik maupun guru, contoh-contoh yang mudah dipahami 

peserta didik, petunjuk penggunaan modulnya jelas, dan materi yang disajikan pun 

mampu menarik peserta didik dalam belajar, sehingga diharapkan modul 

pembelajaran PAI-BP berbasis kearifan lokal ini dapat meningkatkan hasil belajar 

peserta didik. 

2) Analisis Peserta Didik 

Berdasarkan analisis peserta didik di dapatkan bahwa peserta didik kelas IV di 

ini merupakan orang Sulawesi Selatan asli yang bersekolah di SDN 146 Barambang  

1 Kabupaten Maros dengan agama yang dianut adalah agama Islam. Kemudian rata-

rata peserta didik berada pada usia 9-10 tahun, sehingga sudah cukup mampu dalam 

berpikir logis dan mandiri dalam belajar. Jumlah keseluruhan dari kelas IV ini adalah 

27 peserta dengan rincian peserta didik terdiri dari 16 perempuan dan 11 laki-laki. 

Dari 27 peserta didik ini rata-rata yang rajin pergi ke sekolah sebanyak 20-26 orang. 

Dari ke 27 peserta didik ini sebanyak 3 orang belum pintar membaca tetapi sudah 

pintar menulis.  

Kemudian sebanyak 10 orang memiliki gaya belajar kinestetik yang terdiri 7 

perempuan dan 3 laki-laki, hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan dan semangatnya 

dalam melakonkan contoh-contoh, kemudian sebanyak 5 peserta didik menyenangi 

gaya belajar audio terdiri 3 perempuan dan 2 laki-laki, hal ini terlihat pada saat 

mereka membaca materi di buku dan terlihat tenang, sebanyak 10 peserta didik 
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menyenangi gaya belajar visual, hal ini terlihat ketika membaca, tertarik membaca 

bagian-bagian gambar. Maka dari itu dibutuhkan modul yang dapat mempermudah 

guru dalam menyampaikan materi yang diajarkan kepada peserta didik dan lebih 

penting lagi dapat memudahkan peserta didik dalam belajar secara mandiri dan 

sistematis baik dengan arahan guru maupun tidak. 

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan wali kelas mengatakan bahwa 

peserta didik tersebut suka mengganggu dan mengejek temannya.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu bahan ajar yang di 

dalamnya mengangkat nilai akhlak, salah satunya dengan mengaitkan bahan ajar 

dengan kearifan lokal Kabupaten Maros, agar peserta didik dapat belajar dan 

mengetahuinya, sehingga diharapkan dapat dilakukan dan kesehariannya. 

3) Analisis Budaya Lokal Sipakainge’ dan Sipakalebbi 

a) Sipakainge’ 

Sipakainge' berasal dari kata Bugis yang berarti saling mengingatkan. Dalam 

ajaran orang Bugis terdahulu, sipakainge' memiliki dua karakteristik yang sangat 

penting, yaitu warani (keberanian) dan arung (pemimpin). Warani menuntun 4 

manusia untuk bersikap tegas dan memiliki keberanian yang kuat ketika 

menyampaikan pendapat, baik itu berupa kritik ataupun saran yang dapat 

mengingatkan satu sama lain. Sedangkan arung lebih kepada bagaimana sikap 

manusia untuk siap menerima kritik ataupun saran itu dengan segala kerendahan hati. 

Penerapan nilai sipakainge’ bertujuan untuk mengingatkan agar tiap individu 

terhindar dari perbuatan menyimpang. 

Sipakainge, mengacu pada pengingatan apabila terjerumus atau tergoda atas 

perbuatan-perbuatan yang melanggar norma seperti korupsi atau maksiat. Saling 
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mengingatkan menjadi penting terhadap kerabat, pasangan, atau sahabatnya. 

Kondisi inilah manusia bugis akan saling mengingatkan akan saling memberi 

peringatan. Siapapaun yang berbuat salah akan diperingatkan perbuatannya yang 

salah tersebut. sehingga siapapun akan selalu diingatkan untuk berjalan di jalan yang 

lurus. tidak orang yang bebas dari peraturan. ade telah dibuat dan disepakati. ade yang 

mengatur tata hubungan dan peran serta fungsi masing-masing komponen 

masyarakat. siapapun yang melanggar akan mendapatkan sangsi. bahkan seorang 

rajapun jika perbuatannya tidak melindungi dan menolong rakyatnya tidaklah pantas 

ia menjabat sebagai raja. budaya kritik bukanlah budaya tabu bagi manusia bugis. 

bahkan ia menjadi kebutuhan. budaya sipakainge menjamin siapapun yang 

mempunyai kuasa akan selalu diingatkan akan kekuasaannya. 

b) Sipakaballebbi 

Sipakalebbi dalam bahasa Bugis memiliki arti saling memuliakan, saling 

mengasihi, dan membantu. Sipakalebbi lebih mengajarkan kepada manusia untuk 

menciptakan suasana kekeluargaan, sesederhana memberikan pujian, memiliki rasa 

kepedulian, memberikan penghargaan kepada orang lain atas usaha atau prestasinya, 

menghargai hasil karya orang lain, serta tidak merendahkan orang lain karena status 

sosialnya, juga saling membantu satu sama lain tanpa memandang perbeda-bedaan 

yang ada. 

Sipakalebbi mengacu pada konsep yang memandang manusia sebagai 

makhluk yang senang dipuji dan diperlakukan dengan baik dan layak. Sehingga 

manusia Bugis tidak akan memperlakukan manusia lain dengan seadanya, tapi 

cenderung memandang manusia dengan segala kelebihannya. Saling memuji akan 

menciptakan suasana yang menyenangkan dan menggairahkan, sehingga siapapun 
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yang berada dalam kondisi tersebut akan senang dan bersemangat.  

 Sipakalebbi merupakan konsep yang memandang manusia sebagai mahluk 

yang senang dipuji dan diperlakukan dengan baik, diperlakukan dengan selayaknya. 

karena itu manusia bugis tidak akan memperlakukan manusia lain dengan seadanya, 

tatpi ia cenderung memandang manusia lain dengan segala kelebihannya. setiap orang 

mempunyai kelemahan dan kelebihan. untuk setiap kelebihan manusia lainnya itulah 

ia akan diperlakukan. saling memuji akan menciptakan suasana yang menyenangkan 

dan menggairahkan, hingga siapapun yang berada dalam kondisi tersebut akan senang 

dan bersemangat. Sifat sipakalebbi akan membuat siapapun akan menikmati hidup 

sebagai suatu keindahan. 

Berdasarkan yang telah dijelaskan di atas, dapat dipahami bahwa budaya 

sipakainge’ dan sipakalebbi’ sangat cocok dan urgen dibahas dalam dunia 

pendidikan, terutama bagi peserta didik sekolah dasar. Yang menjadi dasar urgen 

yaitu karena peserta didik saat ini sangat kurang dalam menghargai guru dan 

temannya, sehingga hal ini sangat cocok diajarkan kepada peserta didik agar mereka 

dapat memahami dan mengimplementasikan budaya lokal sipakainge’ dan 

sipakalebbi’ dalam kehidupannya sejak masih dini. 

4) Analisis Materi 

Analisis materi ini diperlukan dalam mengidentifikasi, memerinci, dan 

menyusun secara sistematis modul yang akan digunakan dalam belajar Pendidikan 

Agama Islam kelas IV, adapun materi yang dikembangkan dalam penelitian ini yaitu 

“Toleransi” yang merujuk kepada buku kelas IV kurikulum merdeka, dengan 

memperhatikan Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator 

Pencapaian Kompetensi.  



74 

 

b. Tahap Perancangan (Design) 

Perancangan (Design) dalam modul pengembangan merujuk pada proses 

merancang solusi atau produk yang akan dikembangkan. Ini melibatkan pembuatan 

rencana detail mengenai bagaimana produk atau solusi tersebut akan dikembangkan. 

Tujuan perancangan adalah untuk menciptakan pandangan yang jelas tentang 

tampilan, fungsi, dan struktur produk atau solusi sebelum melanjutkan ke tahap 

pengembangan sebenarnya. 

Tabel 4.1 

Rancangan Modul Pembelajaran PAI-BP Berbasis Kearifan Lokal di SDN 146 

Barambang 1 Kabupaten Maros 

 
 

Rancangan Modul Keterangan 

 

 

Sampul Modul, tahapan ini adalah merancang 

judul sampul modul berdasarkan Kompetensi 

Dasar, Indikator pencapaian kompetensi dan 

materi pembelajaran. 
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 Pada bagian modul ajar, berisi tentang 

identitas moduk seperti nama penyusun, mata 

Pelajaran, satuan Pendidikan, fase atau kelas, 

tahun ajaran, materi pokok, sub materi dan 

alokasi waktu. 

 Bagian tujuan pembelajaran, bagian ini berisi 

informasi tentang kompetensi inti. 
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Peta Konsep, bagian ini berisi gambaran 

umum dari materi yang akan dipelajari. 

 Pada bagian ayo amati gambar berikut, 

menampilkan gambar mengenai tentang 

materi yang akan diajarkan kepada peserta 

didik. Tujuannya untuk merefleksi diri siswa. 

Tetapi sebelum mata Pelajaran dimulai, guru 

mengarahkan peserta didik untuk membaca 

Al-Quran dengan tartil. 
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 Kegiatan inti, berisi mengenai penjelasan 

saling menghormati dan saling menghargai 

serta damai dalam antar umat beragama. Pada 

bagian ini juga berisi gambar budaya, agama 

dan suku yang multikultural. 

 

Pada bagian inti kedua, berisi tentang 

nyanyian yang sesuai dengan materi yang 

diajarkan kepada peserta didik, agar peserta 

didik semakin memahami bagaimana hidup 

bertoleransi dan saling menghargai. Selain itu, 

pada bagian ini berisi tentang Hadis tentang 

bagaimana kita bersikap berakhlak mulia. 
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 Pada bagian Aktivitasku, siswa diarahkan 

untuk mengisi contoh perilaku yang baik atau 

berakhlak mulia kepada Allah swt., sesama 

manusia, dan alam sekitar. 

 Tujuan Kegiatan Pembelajaran, bagian ini 

terdiri dari kompetensi dasar, indikator 

pencapaian kompetensi, dan tujuan 

pembelajaran yang diharapkan akan diketahui 

oleh peserta didik setelah proses 

pembelajaran. 
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Asesmen, berisi penilaian kelompok 

dilakukan dengan memberikan umpan balik 

terhadap kinerja kelompok peserta didik. 

 

Pengayaan, bagian ini  berisikan soal beserta 

dengan petunjuk soalnya. 
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 Bagian pengayaan dua, bagian ini berisi soal 

esai dengan jumlah pertanyaan sebanyak 5 

soal. 

 Glosarium, bagian ini berisi penjelasan dari 

kata-kata yang tidak dipahami. 
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Referensi Rujukan, bagian ini berisi tentang 

daftar referensi yang digunakan sebagai 

rujukan oleh peneliti dalam penyusunan 

modul sehingga jika pembaca ingin 

mengetahui lebih lanjut maka ia dapat 

mengakses referensi yang dijadikan acuan 

oleh peneliti 

 

Sumber: Modul ajar Pendidikan Agama Islam Kelas IV  

a. Tahap Pengembangan 

1) Hasil Penilaian Validasi Ahli 

Tahapan ini bertujuan untuk menghasilkan bentuk akhir dari modul yang telah 

dikembangkan. Untuk mengetahui kriteria dalam menentukan baik atau tidaknya 

suatu produk haruslah melalui tahapan validasi yang dilakukan oleh para ahli yang 

disebut juga validator. Dalam hal ini validator akan mengoreksi dan memberikan 

masukan saran sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan atau revisi 

dari modul yang telah disusun sehingga dapat dihasilkan tingkat kevalidan modulnya. 

Salah satu kriteria utama dalam menilai suatu modul itu layak atau tidak untuk 

digunakan adalah berdasarkan hasil validasi oleh validator. Berikut di bawah ini tabel 

tanggal pelaksanaan validasi yang dilakukan oleh validator terhadap modul yang 

dikembangkan.  
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Berikut di bawah ini tabel yang berisi hasil dari beberapa aspek yang telah 

divalidasi validator. 

Tabel 4.4 

Hasil Penilaian Validator terhadap Modul yang telah Dikembangkan 

No 
Aspek Penilaian Validasi Akhir 

Keterangan 

 

1 
 

Aspek Penampilan Fisik 
 

4,43 
Sangat Valid 

 

2 
 

Aspek Bahasa 
 

4,36 
Sangat Valid 

 

3 
 

Aspek Tata letak 
 

4,2 
Valid 

 

4 
 

Aspek Akurasi Materi 
 

4,2 
Valid 

 

5 
 

Aspek Pembelajaran 
 

4,1 
Valid 

 

Rata-rata 
 

4,258 
Valid 

Sumber: Olah Data Primer Tahun 2023. 

Hasil analisis yang ditunjukkan pada tabel 4.4 dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Nilai rata-rata kevalidan modul untuk aspek penampilan fisik adalah 4,43 

dinyatakan dalam kategori “Sangat Valid” (4,3 ≤M ≤5). 

b. Nilai rata-rata kevalidan modul untuk aspek bahasa adalah 4,36 dinyatakan 

dalam kategori “Sangat Valid” (4,3 ≤M ≤5). 

c. Nilai rata-rata kevalidan modul untuk aspek tata letak adalah M= 4,2 dinyatakan 

dalam kategori “Valid” (3,5 ≤ � < 4,3). 

d. Nilai rata-rata kevalidan modul untuk aspek akurasi materi adalah 4,2 dinyatakan 

dalam kategori “Valid” (3,5 ≤ � < 4,3). 
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e. Nilai rata-rata kevalidan modul untuk aspek pembelajaran adalah 4,1 dinyatakan 

dalam kategori “Valid” (3,5 ≤ � < 4,3). 

Berdasarkan uraian dari hasil analisis nilai rata-rata total kevalidan modul 

didapatkan bahwa modul yang telah dikembangkan adalah 4,258 sehingga berada 

pada kategori “valid” karena berada pada interval 3,5 ≤ � < 4,3 untuk melihat hasil 

lengkapnya dapat dilihat pada lampiran hasil validasi. Secara umum penilaian yang 

didapatkan dari modul ini baik dan dapat digunakan dengan revisi kecil, sehingga 

modul ini dinyatakan memenuhi kriteria kevalidan. Berikut di bawah ini revisi dari 

hasil Validasi. 

Tabel 4.5 Hasil Revisi Uji Validasi (Validator 1) 
 

No Desain Produk Sebelum Revisi Desain Produk Setelah Revisi 

 

1 
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2 
 

 

3 
 

 

Tabel 4.6 Hasil revisi uji validasi (Validator II) 

 

No Desain produk Sebelum Revisi Desain Produk Setelah Validasi 

1 
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2 

 

 

3 

 

 

4 
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1) Hasil Uji Coba Modul 

Modul ajar,  yang telah direvisi berdasarkan masukan dari validator, 

kemudian akan di uji cobakan di kelas IV SDN 146 Barambang 1 Kabupaten Maros. 

Pada tahap uji coba modul ini, peneliti langsung menguji modul kepada peserta didik 

yang telah dikembangkan oleh peneliti. Uji coba ini bertujuan untuk mengetahui 

keefektifan dari modul yang telah dikembangkan. Selain itu, untuk mengentahui juga 

apakah modul PAI Budi Pekerti yang berbasis lokal ini bisa digunakan sebagai bahan 

pembelajaran pada peserta atau tidak serta diharapkan dapat meningkatkan hasil 

belajar peserta didik. 

Kegiatan uji coba modul ini dilaksanakan dalam 2 pembelajaran, sehingga uji 

cobanya dilaksanakan dalam 4 pertemuan. Adapun subjek penelitian ini adalah 

peserta didik kelas IV SDN 146 Barambang 1 Kabupaten Maros sebanyak 27 peserta 

didik. 

Pada tahap ini peneliti melakukan analisis hasil belajar peserta didik dengan 

memberikan tes kepada peserta didik yang bertujuan untuk mengetahui apakah modul 

yang diajarkan dapat memberikan pengaruh terhadap prestasi belajar pada peserta 

didik. Pada tahap ini juga, setelah peneliti melakukan tes pada peserta didik, peneliti 

melakukan penginputan data lalu diolah dengan menggunakan software microsoft 

excel. 

a) Uji Keefektifan Modul 

Keefektifan modul diukur berdasarkan ketuntasan hasil belajar. Instrumen 

yang digunakan adalah tes uji kompetensi. Sebelum digunakan, intrumen tes uji 

kompetensi divalidasi oleh ahli dan diperoleh persentase nilai akhir sebesar 4,258%. 

Hal ini menunjukkan bahwa instrumen uji kompetensi berada pada kualifikasi valid. 
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Dengan demikian, instrumen tes uji kompetensi dapat digunakan untuk bahan 

pembelajaran di kelas.  

Tes uji kompetensi dikerjakan oleh peserta didik setelah ia menggunakan 

modul untuk belajar secara mandiri. Sebelum dilakukan uji lapangan, modul yang 

dikembangkan terlebih dahulu dilakukan uji coba perorangan. Uji coba perorangan 

dan kelompok dilakukan di SDN 146 Barambang 1 Kabupaten Maros dengan 

melibatkan 8 peserta didik kelas IV. Uji coba dilakukan bertujuan untuk menguji dan 

melihat respon peserta didik saat menggunakan modul serta melihat keefektifan pada 

modul yang telah disusun oleh peneliti. Uji coba tersebut dilakukan selama 8-9 hari 

pada tanggal 01-09 Agustus 2023.  

Pada hari pertama, peneliti memberikan pengarahan kepada responden terkait 

penggunaan modul. Responden diminta untuk membaca dan menggunakan modul di 

sekolah. Responden dipersilahkan bertanya jika ada hal-hal dalam modul yang belum 

dimengerti. Penggunaan modul di sekolah dilakukan selama tiga hari. Belajar secara 

mandiri yang dilakukan di sekolah selama tiga hari, diasumsikan setara dengan lima 

jam pelajaran. Selanjutnya, responden diminta untuk menggunakan modul di rumah 

masing-masing dam diarahkan untuk mempelajari modul tersebut.  

Belajar mandiri yang dilakukan di rumah masing-masing selama enam hari 

tersebut, diasumsikan setara dengan lima jam pelajaran. Peneliti menyampaikan 

kepada responden (pesesta didik) supaya mencatat atau memberi tanda dalam modul 

jika ada hal-hal yang belum dimengerti selama belajar di rumah. Pada hari terakhir, 

responden kembali ke sekolah dan menyampaikan hal-hal yang belum dimengerti 

saat menggunakan modul, baik bahasa, petunjuk soal maupun kegiatan inti yang 
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terdapat pada modul. Selain itu, responden juga mengumpulkan hasil tes uji 

kompetensi yang telah mereka kerjakan.  

Berdasarkan hasil uji kompetensi pada uji coba perorangan dan kelompok, 8 

responden mendapat nilai di atas standar KKM yang telah ditentukan sekolah yakni 

68. Artinya, keefektifan modul berdasarkan hasil ketuntasan belajar mencapai 100%. 

Selain itu, berdasarkan isian responden dalam modul yang digunakan dan beberapa 

pertanyaan oleh responden saat menggunakan modul, dapat disimpulkan bahwa 

modul dapat digunakan untuk uji lapangan.  

Uji lapangan dilakukan selama kurang lebih tiga pekan, setara dengan 15 jam 

pelajaran di sekolah. Modul diberikan kepada responden untuk digunakan belajar 

secara mandiri di rumah masing-masing. Setelah belajar di rumah masing-masing, 

maka selanjutnya adalah peneliti melakukan uji lapangan. Uji lapangan yang 

dilakukan di SDN 146 Barambang 1 Kabupaten Maros bertanggal 14-31 Agustus 

2023. Hasil ketuntasan belajar responden terhadap tes uji kompetensi disajikan dalam 

Tabel berikut. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Kriteria Ketuntasan pada Peserta Didik Kelas IV SDN 146 Barambang 

1 Kabupaten Maros 

No Nama Siswa KKM Nilai Kriteria Ketuntasan 

1 A.Nur Putri 68 80 Tuntas 

2 Ahmad Fadil 68 80 Tuntas 

3 Arni Nurhikmawati 68 85 Tuntas 

4 Asyraf Ibnu Hafidz 68 97 Tuntas 

5 Firda Aprilia 68 90 Tuntas 

6 Indah anugrah Rezki 68 90 Tuntas 

7 IRA 68 90 Tuntas 

8 Isnaeni 68 96 Tuntas 

9 Juliana Azzahrah 68 88 Tuntas 

10 M. Sulaiman 68 87 Tuntas 
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11 Miftahul Khair 68 90 Tuntas 

12 Muh Hatta Rahman 68 87 Tuntas 

13 Miuh Ibnu Fajar 68 90 Tuntas 

14 Muh Idham Ramadhan 68 90 Tuntas 

15 Muh Bilal Al-Abidzar 68 90 Tuntas 

16 Muhammad Aiman Nasir 68 90 Tuntas 

17 Muhammad Irsyam 

Hidayat 

68 90 Tuntas 

18 Muhammad Nizzar 

Ramadhan 

68 94 Tuntas 

19 Nur Azyilla 68 93 Tuntas 

20 Nurhasanah 68 96 Tuntas 

21 Reza 68 96 Tuntas 

22 Safwan 68 90 Tuntas 

23 Septiani Mentari 68 70 Tuntas 

24 Yusuf Marjuma 68 89 Tuntas 

25 Aidil Fitra 68 87 Tuntas 

26 Andi Umar 68 90 Tuntas 

27 Feri 68 87 Tuntas 

28 Nilai Rata-Rata  88.96 Tuntas 

Sumber: Data Primer Tahun 2023 

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas, ketuntasan belajar responden mencapai 89% 

dengan nilai rata-rata 88.96. Persentase tersebut, menunjukkan bahwa modul berada 

pada kualifikasi efektif. Hal ini sesuai kriteria yang telah ditetapkan yaitu modul 

pembelajaran dikatakan efektif apabila ketuntasan belajar minimal 80%. Dengan 

demikian, modul yang dikembangkan memenuhi kriteria efektif untuk digunakan. 

Selain itu, berdasarkan hasil uji kompetensi, diketahui bahwa peserta didik dapat 

memahami modul yang diberikan dan diajarkan di kelas yang berbasis di kearifan 

lokal, yang di mana kearifan lokal yang disusun oleh peneliti yaitu sipakainge dan 

sipakalebbi yang sesuai dengan tema “Toleransi” pada mata Pelajaran PAI-BP. 
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b) Analisis Hasil Belajar 

Hasil analisis skor tes hasil belajar peserta didik setelah menggunakan 

Modul PAI-BP berbasis kearifan lokal Sipakainge’ dan Sipakalebbi dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.8  

Persentase Skor Prestasi Hasil Belajar PAI Kelas IV SDN No. 146 Barambang 1 

Kabupaten Maros pada Tes Hasil Belajar. 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

91- 100 Sangat Tinggi 5 18% 

75 - 90 Tinggi 21 78% 

60 - ≤74 Sedang 1 4% 

40 - 59 Rendah 0 0% 

0 - 39 Sangat Rendah 0 0% 

Sumber: Hasil Olah Data Primer 2023 

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, menunjukkan bahwa 27 peserta didik yang 

mengikuti tes hasil belajar tidak terdapat peserta didik yang berada pada kategori 

sangat rendah. Untuk kategori tinggi terdapat 21 peserta didik dengan persentase 

78%, untuk kategori sangat tinggi terdapat 5 peserta didik dengan persentase 18% 

dan kategori sedang 1 orang peserta didik dengan persentase 4%, Dengan demikian, 

dapat diketahui bahwa skor nilai rata-rata hasil belajar PAI pada peserta didik kelas 

IV SDN 146 Barambang 1 Kabupaten Maros berada pada kategori tinggi. 
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Tabel 4.9  

Deskripsi Ketuntasan Pencapaian Tes Hasil Belajar Kelas IV SDN 146 

Barambang 1 Kabupaten Maros. 

Skor Kategori Frekuensi Persentase (%) 

< 75 Tidak Tuntas 1 3,7% 

≥ 75 Tuntas 26 96,3% 

Sumber: Olah Data Primer Tahun 2023. 

Berdasarkan segi ketuntasan terdapat 26 peserta didik dari 27 peserta 

didik yang memeroleh nilai 75 ke atas, sedangkan 1 peserta didik memperoleh skor 

di bawah 75. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan peserta didik tersebut 

memiliki nilai yang tidak tuntas karena peserta didik tersebut jarang datang ke 

sekolah dan pernah sakit, sehingga kurang memahami terhadap materi yang ada pada 

modul. 

c) Angket Respon Peserta didik 

Angket respon peserta didik diberikan kepada 16 orang peserta didik kelas V 

setelah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran dengan menggunakan modul PAI- 

BP berbasis kearifan lokal Sipakainge dan Sipakalebbi. Hasil analisis data respon 

peserta didik terhadap modul dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.9 

Deskripsi Hasil Respon Peserta Didik 

No Aspek Penilaian Skala Jml. 

skor 

Sko 

r 

Tota 
l 

% Ket. 

1 2 3 4 5 

1 Penampilan sampul 
modul menarik. 

   3 
24 74 80 93,7 SS 
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2 Gambar dan ilustrasi 

menarik perhatian 
peserta didik. 

   5  

22 

 

73 

 

80 

 

91,8 

 

SS 

3 Bentuk dan ukuran 
huruf mudah dibaca. 

   
1 26 79 80 98,75 SS 

4 Bentuk dan ukuran 

huruf yang digunakan 

konsisten 

    

8 

 

19 

 

68 

 

80 

 

86,25 

 

SS 

5 Gambar yang disajikan 
jelas atau tidak buram 

   
2 25 76 80 96,5 SS 

6 Gambar yang disajikan 
menarik 

   
9 18 71 80 88,75 SS 

7 Dengan menggunakan 

bahan ajar berupa modul 

ini saya dapat 

memahami materi PAI 

   
 

1 

 
 

8 

 
 

18 

 
 

70 

 
 

80 

 
 

87,5 

 
 

SS 

8 Materi sesuai dengan 

mata pelajaran 

Pendidikan Agama 

Islam 

     
27 

 
80 

 
80 

 
100 

 
SS 

9 Saya dapat mengikuti 
kegiatan belajar tahap 
demi tahap 

  1 8 18 70 80 87,5 SS 

10 Soal-soal yang digunakan 
pada bahan ajar ini 
(modul) sangat sesuai 
dengan materi 

    
5 

 
22 

 
75 

 
80 

 
93,75 

 
SS 

12 Latihan pada setiap materi 
membuat saya mengetahui 
keampuan saya dalam 
memahami dan menguasai 
materi 

    
 

6 

 
 

21 

 
 

74 

 
 

80 

 
 

92,5 

 
 

SS 

13 Modul berbasis kearifan 

lokal sipakainge dan 

sipakalebbi membuat saya 

memiliki 
kemampuan untuk belajar 
mandiri 

    
 

15 

 
 

12 

 
 

66 

 
 

80 

 
 

82,5 

 
 

SS 

14 Modul berbasis kearian 

lokal sipakainge dan 

sipakalebbi membuat 

saya lebih 

   
 

1 

 
 

6 

 
 

20 

 
 

71 

 
 

80 

 
 

88,75 

 
 

SS 
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mudah memahami materi 

pembelajaran 
15 Modul berbasis kearian 

lokal sipakainge dan 

sipakalebbi ini menarik 

dan tidak membosankan 

    
14 

 
13 

 
66 

 
80 

 
82,5 

 
SS 

 Rata-Rata 

Keseluruhan 

       90,80 

% 
SS 

Sumber: Data Primer Tahun 2023. 

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, terlihat bahwa persentase rata-rata respon 

peserta didik terhadap modul memiliki nilai lebih besar dari 80%. Dari keseluruhan 

aspek yang dinyatakan, presentasi dari respon peserta didik adalah 90,80%. Angka 

tersebut berada pada interval 80%≤ � ≤ 100% dengan kategori Tinggi, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa respon peserta didik terhadap modul yang digunakan 

bernilai efektif, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa modul tersebut dapat 

digunakan untuk bahan pembelajaran pada peserta didik dan semakin meningkatkan 

hasil belajar peserta didik. 

Berdasarkan kedua kriteria keefektifan di atas, yakni tes hasil belajar dan 

angket respon peserta didik, dapat disimpulkan bahwa analisis dari angket respon 

sebesar 90,80% dan berada interval 80%≤ � ≤ 100% dengan kategori tinggi, 

kemudian untuk hasil analisis tes hasil belajar berada pada kategori sangat tinggi dan 

telah memenuhi ketuntasan klasikal yakni 96,3% peserta didik tuntas secara 

klasikal, dan sebanyak 5 peserta didik berada pada kriteria sangat tinggi dengan 

persentase 18% dan 21 berada pada kriteria tinggi dengan persentase sebesar 78% dan 

1 orang berada kriteria sedang dengan persentase sebesar 4%.  

Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa terdapat 26 peserta didik yang 

berada kriteria tinggi dengan jumlah persentase sebesar 96% dan hanya satu peserta 

didik yang berada pada kriteria sedang. Dengan demikian, modul yang dikembangkan 
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telah memenuhi kriteria efektif. 

d) Uji Coba 

Tabel 4.10 

Data Respon Siswa Uji Coba Perorangan 
No Nama Siswa Rata-rata Kategori 
1 Indah Anugrah Rezki 4,58 Sangat Baik 
2 Firda Aprilia 4,33 Sangat Baik 
3 Ahmad Fadil 4,25 Sangat Baik 

Jumlah 13,17 
Sangat Baik Rata-rata 4,39 

Sumber: Olah Data Primer Tahun 2023. 

 

Berdasarkan data responden peserta didik pada uji coba perorangan, maka 

dapat diketahui rata-rata peserta didik menjawab sangat baik dengan nilai rata-rata 

masing-masing yaitu 4,58, 4,33, 4,25. Setelah dijumlahkan maka didapatkan nilai 

rata-rata secara keseluruhan yaitu 4,39 dengan katageori sangat baik. Hal ini dapat 

dipahami bahwa modul PAI-BP yang berbasis kearifan lokal dengan tema lokal 

sipakainge dan sipakallebbi yang sesuai dengan tema “toleransi” efektif digunakan 

dalam bahan pembelajaran dan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

Tabel 4.11 

Data Respon Siswa Uji Coba Kelompok 

No Nama Siswa Rata-rata Kategori 
1 Indah Anugrah Rezki 4,58 Sangat Baik 
2 Firda Aprilia 4,33 Sangat Baik 
3 Ahmad Fadil 4,25 Sangat Baik 
4 Safwan 4,58 Sangat Baik 
5 Reza 4,58 Sangat Baik 

Jumlah 22,32 
Sangat Baik Rata-rata 4,46 

Sumber: Olah Data Primer 2023. 

Berdasarkan data responden peserta didik pada uji coba kelompok, maka 

dapat diketahui rata-rata peserta didik menjawab sangat baik dengan nilai rata-rata 

berturut-turut yaitu 4,58, 4,33, 4,25, 4,58, dan 4,58 Setelah dijumlahkan maka 
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didapatkan nilai rata-rata secara keseluruhan yaitu 4,46 dengan katageori sangat baik. 

Hal ini dapat dipahami bahwa modul PAI-BP yang berbasis kearifan lokal dengan 

tema lokal sipakainge dan sipakallebbi yang sesuai dengan tema “toleransi” efektif 

digunakan dalam bahan pembelajaran dan dapat meningkatkan hasil belajar peserta 

didik. 

Tabel 4.12 

Data Respon Siswa Uji Coba Lapangan 

No Nama Siswa Rata-rata Kategori 
1 A.Nur Putri 4.58 Sangat Baik 
2 Ahmad Fadil 4.33 Sangat Baik 
3 Arni Nurhikmawati 4.25 Sangat Baik 
4 Asyraf Ibnu Hafidz 4.58 Sangat Baik 
5 Firda Aprilia 4.58 Sangat Baik 
6 Indah anugrah Rezki 4.33 Sangat Baik 
7 IRA 4.25 Sangat Baik 
8 Isnaeni 4.25 Sangat Baik 
9 Juliana Azzahrah 4.44 Sangat Baik 

10 M. Sulaiman 4.33 Sangat Baik 
11 Miftahul Khair 4.34 Sangat Baik 
12 Muh Hatta Rahman 4.48 Sangat Baik 
13 Miuh Ibnu Fajar 4.33 Sangat Baik 
14 Muh Idham Ramadhan 4.44 Sangat Baik 
15 Muh Bilal Al-Abidzar 4.49 Sangat Baik 
16 Muhammad Aiman Nasir 4.38 Sangat Baik 
17 Muhammad Irsyam Hidayat 4.45 Sangat Baik 
18 Muhammad Nizzar Ramadhan 4.47 Sangat Baik 
19 Nur Azyilla 4.48 Sangat Baik 
20 Nurhasanah 4.48 Sangat Baik 
21 Reza 4.49 Sangat Baik 
22 Safwan 4.47 Sangat Baik 
23 Septiani Mentari 4.48 Sangat Baik 
24 Yusuf Marjuma 4.44 Sangat Baik 
25 Aidil Fitra 4.00 Baik 
26 Andi Umar 4.32 Sangat Baik 
27 Feri 4.55 Sangat Baik 

Jumlah 119,01 
Sangat Baik Rata-rata 4,41 

Sumber: Olah Data Primer 2023 

Berdasarkan data responden peserta didik pada uji coba lapangan (uji 

keseluruhan peserta didik), maka dapat diketahui rata-rata peserta didik menjawab 
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sangat baik dengan nilai rata-rata secara keseluruhan yaitu 4,41 dengan katageori 

sangat baik. Hal ini dapat dipahami bahwa modul PAI-BP yang berbasis kearifan 

lokal dengan tema lokal sipakainge dan sipakallebbi yang sesuai dengan tema 

“toleransi” efektif digunakan dalam bahan pembelajaran dan dapat meningkatkan 

hasil belajar peserta didik. 

Hasil di atas menunjukkan bahwa modul pembelajaran yang diajarkan kepada 

peserta didik memiliki pengaruh dalam meningkatkan hasil belajar siswa, selain 

karena gambar pada modul pembelajaran tersebut cukup menarik perhatian peserta 

didik, bahasa yang terdapat di dalam modul juga mudah dipahami oleh peserta didik. 

 

Tabel 4.13 

Data Respon Guru 

No Butir 

Pernyataan 

Skor 

1 2 3 4 5 

1 Kesesuaian materi dengan SK     

Kesesuaian materi dengan KD     

Kesesuaian materi dengan tujuan     

2 Kesesuaian fakta dan data dalam modul     

Kesesuaian contoh dan kasus     

3 Kesesuaian materi dengan kearifan lokal Baramabang 1     

4 Tingkat kemudahan kearifan lokal yang dipilih     

5 Kesesuain istilah yang dipakai dengan KBBI     

6 Kesesuaian bahasa dengan perkembangan siswa SD     

7 Kejelasan pesan atau informasi     

8 Kesesuaian bahasa dalam membangkitkan motivasi 
belajar siswa 

    

9 Sistematisasi sajian seluruh komponen dalam modul 

pembelajaran 

    

10 Ukuran modul sesuai dengan standar ISO (A4, A5, B5)     

11 Kesesuaian desain modul dengan kearifan lokal di 
Barambang 1 

    

Kesesuaian bentuk, warna, ukuran dengan kenyataan     

12 Kesesuaian ilustrasi, gambar, atau foto dengan materi 
modul 

    

Jumlah    32 40 

Total 72 
Rata-rata 4,5 
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Keterangan Sangat Baik 

Sumber: Hasil Respon Guru Tahun 2023 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa respon guru di SDN 146 

Barambang 1 Kabupaten Maros terhadap modul yang diajarkan kepada peserta didik 

kelas IV mendapatkan nilai 72 dengan nilai rata-rata sebanyak 4,5 dengan kategori 

sangat baik. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru di sekolah SDN 146 Barambang 1 

Kabupaten Maros, bahwa modul yang dibuat ini merupakan produk yang cukup 

menarik perhatian peserta didik, sehingga dapat membuat peserta didik lebih 

memahami isi atau materi yang terdapat pada  modul pembelajaran tersebut. 

e) Uji N-Gain Score 

Berikut tabel dasar pengambilan kesimpulan pada hasil uji data N-Gain Score. 

Tabel 4.14 

Kategori Tafsiran Keefektivan N Gain 

Presentese (%) Kategori 

< 40 Tidak Efektif 

40 - 55 Kurang Efektif 

55 - 57 Cukup Efektif 

> 67 Efektif 

Sumber: Hake, R. R, 1999 

Tabel di atas merupakan dasar pengambilan kesimpulan pada hasil uji 

statistik yang menggunakan N-Gain Score. Berdasarkan tabel di atas jika hasil 

berada pada < 40 maka dikategorikan tidak efektif dan hasil berada skor > 67 

maka data dikategorikan efektif. 
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Tabel 4.15 

Kategori N-Gain Persen 

Nilai N-Gain Kategori 

g > 0,7 Tinggi 

0,3 < g 0, 7 Sedang 

g < 0,3 Rendah 

Sumber: Melzer dalam Syahfitri, 2008:33 

Berdasarkan tabel di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan terhadap hasil 

uji N-Gain Score persen. Jika g > 0,7 maka dikategorikan tinggi dan jika data 

menunjukkan g < 0,3 itu dikategorikan rendah. 

N-Gain bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan suatu metode atau 

perlakuan (treatment) tertentu dalam penelitian one group pretest dan post-test design 

(eksperimen design atau pre-experimental design) maupun penelitian menggunakan 

kelompok dan kontrol (quasi eksperimen atau true eksperimen). Uji N-Gain Score 

dilakukan dengan cara menghitung selisih antara nilai pretest (sebelum diberikan 

perlakukan) dan post-test (sesudah diberikan perlakuan). Dengan menggunakan Uji 

N-Gain Score kita dapat mengetahui apakah perlakuan atau metode yang digunakan 

itu efektif atau tidak. Berikut hasil uji N Gain Score baik kelompok eksperimen 

maupun kelompok kontrol. 

 

Tabel 4.16 

Hasil N-gain Pretest dan Posttest 

 Efektivitas Belajar 

No  
Pretest  Post-test  N-gain %  

1  67 80 39% 
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2  76 80 17% 

3  76 85 38% 

4  78 97 86% 

5  78 90 55% 

6  66 90 71% 

7  68 90 69% 

8  89 96 64% 

9  67 88 64% 

10  67 87 61% 

11  67 90 70% 

12  65 87 63% 

13  66 90 71% 

14  68 90 69% 

15  68 90 69% 

16  78 90 55% 

17  80 90 50% 

18  80 94 70% 

19  83 93 59% 

20  78 96 82% 

21  78 96 82% 

22  78 90 55% 

23  50 70 40% 

24  79 89 48% 

25  81 87 32% 

26 79 90 52% 

27 78 87 41% 

Mean 58.01  

Min  17  

Max  86  

 Sumber: Data Primer 2023 

 

Pada tabel 4.8 di atas hasil perhitungan uji N-gain score dengan bantuan SPSS 

versi 21 dan Microsoft Excel, menunjukkan bahwa rata-rata skor N-Gain adalah 58.01 

atau 58% termasuk kategori efektif. Nilai N-gain minimal 17% dan tertinggi 86%. 
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Berdasarkan hasil uji N-Gain score pretest dan postest pada  peserta didik 

kelas IV SDN 146 Barambang 1 Kabupaten Maros dapat disimpulkan bahwa sebelum 

diberikan modul pembelajaran, peserta didik belum mengalami peningkatan hasil 

belajarnya karena masih bersifat klasikal dan monoton, baik dari segi 

pembelajarannya maupun materinya, tetapi setelah diberikan modul pembelajaran 

yang berbasis kearifan lokal dengan materi “Toleransi” memiliki pengaruh yang 

efektif. 

B. Pembahasan 

Penelitian ini adalah penelitian pengembangan atau research and 

development. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan bahan ajar berbasis 

kearifan lokal sipakainge’ dan sipakalebbi’ (saling mengingatkan dan menghargai) 

yang dapat digunakan guru dalam mengenalkan bagaimana mereka supaya bisa saling 

mengingatkan dalam hal kebaikan dan hidup bertoleransi sesama kepada peserta 

didik, sehingga ketika mereka memiliki perbedaan bahasa, suku dan budaya mereka 

bisa saling menghargai satu sama lain. Selain belajar materi yang memang sudah 

disusun dalam kurikulum merdeka pada mata pelajaran PAI-BP dengan tema 

“Toleransi”. 

Penelitian dan pengembangan merupakan penelitian yang menghasilkan suatu 

produk yang diuji kelayakannya oleh para ahli yang kemudian dapat menciptakan 

produk yang layak diuji cobakan. Produk yang dihasilkan dalam dalam penelitian ini 

berupa modul Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang berbasis kearifan lokal 

sipakainge dan sipakalebbi. Produk yang dikembangkan, peneliti menggunakan 

model S. Thiagarajan & I Semmel yang terdiri dari 4 tahapan yaitu pendefinisian 
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(define), perancangan (design), pengembangan (development), dan penyebaran 

(Dessiminate). Akan tetapi, dalam hal ini peneliti hanya sampai pada tahap 

pengembangan. Karena jika harus dilakukan penyebaran,  maka perlu lagi upaya yang 

lebih besar dalam meningkatkan rancangan modul pembelajaran tersebut, karena 

setiap peserta didik memiliki karakter yang berbeda, sehingga perlu melakukan 

observasi yang lebih mendalam lagi jika ingin melakukan penyebaran modul tersebut. 

1. Proses Pendefinisian 

Pahapan pendefinisian, hal yang dilakukan oleh peneliti terhadap peserta didik 

di SDN 146 Barambang 1 Kabupaten Maros adalah analisis awal, analisis peserta 

didik dan analisis materi. Untuk analisis awal ini yaitu menganalisis segala 

permasalahan yang dihadapi guru dan peserta didik dalam pembelajaran, seperti 

perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru dan metode yang digunakan saat 

mengajar, sehingga mengakibatkan peserta didik suka mengganggu, berkelahi dengan 

temannya. 

Selanjutnya yaitu melakukan analisis peserta didik, dalam hal ini peserta didik 

secara keseluruhan beragama Islam, dengan tipe belajar yang beragam yaitu audio, 

visual dan kinestetik, kemudian rata-rata umur dari peserta didik berkisar dari 10-11 

tahun, untuk bahasa yang digunakan oleh peserta didik adalah bahasa Maros (Bugis 

Makassar) dan Bahasa Indonesia yang baku 

Kemudian yaitu menganalisis materi, dalam hal ini peneliti mengambil materi 

“Toleransi” yang merujuk pada buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 

IV Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM). Kemudian peneliti mulai menganalisis 

KD, dan Indikator Pencapaian Kompetensinya agar peneliti bisa mengembangkan 

materinya. Peneliti mengembangkan materi ini secara faktual, konseptual, prinsip dan 
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nilai atau sikap. Selain menggunakan buku PAI-BP kelas IV Implementasi 

Kurikulum Merdeka (IKM) tersebut, peneliti juga menggunakan beberapa referensi 

lain yang menunjang dalam modul pembelajaran yang dikembangkan oleh peneliti. 

Tujuannya adalah untuk memperkaya bahan bacaan peneliti dalam proses 

pengembangan modul pembelajaran tersebut. 

2. Proses Perancangan 

Tahapan perancangan ini dilakukan dengan merancang modul PAI-BP 

berbasis kearifan lokal sipakainge’ dan sipakalebbi  yang terdapat dalam materi 

“Toleransi” terdiri dari 3 tahapan, yaitu 

a. Memilih media pembelajaran yang sesuai dengan materi dan karakteristik peserta 

didik. 

b. Pemilihan format yaitu mengacu kepada pemilihan gambar, warna dan bentuk 

yang menarik bagi peserta didik, selain itu pula perlu diperhatikan tata letak dan 

rancangan awal 

c. Rancangan awal, adapun rancangan awal dari modul PAI-BP berbasis kearifan 

lokal sipakainge’ dan sipakalebbi  ini yaitu: 

1) Format: menggunakan kertas A4, dengan skala spasi exactly 12 pT, dan jenis 

huruf Amino, bserif, ferando dengan ukuran huruf yang beragam dari ukuran 

13- 25. Kemudian menggunakan gambar dan warna yang menarik. 

2) Bahasa: merujuk kepada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), 

menggunakan bahasa Bima untuk memperjelas makna, kemudian menggunakan 

kalimat yang komunikatif, dan sederhana, petunjuk penggunaan modul jelas. 

3) Isi/materi: rujukan materinya diambil dari buku paket PAI-BP Kurikulum 

Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) dan beberapa referensi lainnya, baik 
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dari buku maupun situs online yang disajikan menarik dan mendorong 

keinginan peserta didik dalam belajar. 

3. Proses Pengembangan 

Tahapan ketiga yaitu tahapan pengembangan, yaitu memodifikasi modul 

dengan mengacu pada aspek-aspek penilaian yang ditentukan. 

a. Kevalidan Modul PAI-BP Berbasis Kearifan Lokal Sipkainge’ dan Sipakalebbi’ 

yang Terdapat dalam Materi “Toleransi” 

Tahapan ini yaitu melakukan uji validasi kepada para validator, kemudian 

melakukan perbaikan terhadap modul berdasarkan saran dan kritik dari para validator. 

Para ahli akan menilai dan memvalidasi beberapa aspek seperti aspek tampilan fisik, 

aspek bahasa, aspek isi, aspek akurasi materi, dan aspek Pembelajaran. 

Hasil data kevalidan Modul menunjukkan nilai rata-rata semua aspek yaitu 

4,258 yang berada pada kategori valid. Hal ini disebabkan modul disusun semenarik 

mungkin yang dapat menarik perhartian peserta didik, yang kemudian pada modul 

pembelajaran tersebut juga berisi gambar dan banyak warna, serta bahasa yang 

digunakan komunikatif, dan menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh peserta 

didik, yang bertujuan agar peserta didik lebih memahami maksud dari modulnya. Hal 

ini menunjukkan bahwa modul yang telah dikembangkan layak dan kualitasnya lebih 

baik. 

b. Uji Coba Modul 

Uji coba modul bertujuan untuk mengetahui keefektifan produk yang 

dikembangkan, peserta didik dikatakan tuntas apabila memperoleh nilai lebih besar 

dari KKM yaitu 68. Artinya pembelajaran dikatakan tuntas secara klasifikasi jika 

minimal 80% peserta didik mencapai nilai tuntas. Berdasarkan hasil uji coba modul, 
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didapatkan sebanyak 26 dari total 27 peserta didik mendapatkan nilai tuntas dan 

terdapat satu peserta didik dari 27 itu mendapatkan nilai yang tidak tuntas, sehingga  

persentase rata-rata ketuntasannya adalah 96,7%. Selanjutnya, untuk angket respon 

peserta didik terhadap modul yang telah dikembangkan yaitu berada pada kategori 

tinggi dengan interval 80%≤ � ≤ 100% yaitu dengan rata-rata 90,80%. 

Pelaksanaan peneltian, peneliti mengalami beberapa kendala selama kegiatan 

pengembangan terutama pada kegiatan perancangan dan uji coba modul PAI-BP 

berbasis kearifan lokal sipakainge’ dan sipakalebbi. Adapun kendala-kendala yang 

dimaksud oleh peneliti dalam mengembangkan modul tersebut, yaitu: 

1) Keterbatasan keterampilan peneliti dalam mengembangkan modul pembelajaran 

dan evaluasi kebutuhan beragama peserta didik bagaimana cara menyesuaikan 

dengan kebutuhan peserta didik. 

2) Kesulitan dalam menentukan materi yang akan dipelajari dalam modul dan 

bentuk penyajian modulnya. 

3) Pembuatan modul yang berkualitas membutuhkan tenaga dan waktu serta 

membutuhkan keahlian dalam mengembangkan materi pembelajaran. 

4) Membutuhkan keahlian khusus dalam mengembangkan materi pembelajaran 

tersebut. 

5) Pada tahap evaluasi revisi memerlukan waktu dan usaha yang sangat besar, 

tetapi hal ini bertujuan untuk mengefektifkan dalam proses pembelajaran. 

6) Jumlah peserta didik di kelas IV berjumlah 27 orang, namun dalam setiap 

pertemuan tidak dapat mengumpulkan seluruh peserta didik dikarenakan alpa, 

sakit dan ijin. 

7) Pelaksanaan uji coba modul ini dilakukan kurang dari 1 bulan, yakni dilakukan 
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pengujian perorangam selama kurang lebih satu minggu, selanjutnya dilakukan 

pengujian kelompok dan pengujian secara keselurhan, sehingga waktu bagi 

peneliti dalam menguji cobakan modul kepada peserta didik kurang. 

8) Beberapa peserta didik terkadang acuh tak acuh dengan arahan peneliti sehingga 

dalam proses uji coba nya menyita waktu yang lama. 

9) Terkadang peserta didik tidak membawa modul yang sudah dibagikan ketika 

peneliti melakukan tatap muka di kelas. 

c. Hasil Uji N-Gain Score 

Perhitungan uji N-gain score dengan bantuan SPSS versi 21 dan Microsoft 

Excel, menunjukkan bahwa rata-rata skor N-Gain adalah 58.01 atau 58% termasuk 

kategori efektif. Nilai N-gain minimal 17.22% dan tertinggi 86%. 

Berdasarkan hasil uji N-Gain score pretest dan postest pada  peserta didik 

kelas IV SDN 146 Barambang 1 Kabupaten Maros dapat disimpulkan bahwa sebelum 

diberikan modul pembelajaran, peserta didik belum mengalami peningkatan hasil 

belajarnya karena masih bersifat klasikal dan monoton, baik dari segi 

pembelajarannya maupun materinya, tetapi setelah diberikan modul pembelajaran 

yang berbasis kearifan lokal dengan materi “Toleransi” memiliki pengaruh yang 

efektif. 

4. Kelebihan Modul yang dikembangkan 

Adapun kelebihan dari modul yang dikembangkan peneliti yaitu memiliki 

muatan nilai kearifan lokal sipakainge’ dan sipakalebbi  di dalamnya, berisi kegiatan 

pembiasaan yang bisa dilakukan peserta didik, kemudian ada ibrah yang berisi kisah-

kisah yang berkaitan dengan materi dan ada kolom ayo mencoba yang mengarahkan 

peserta didik untuk dapat menyelesaikan soal-soal, yang kemudian peserta didik 
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dapat mengevaluasi jawabannya di kolom kunci jawaban. 

5. Keterbatasan modul yang dikembangkan 

Modul yang dikembangkan ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu: 

a. Kurangnya pemahaman menjadi tujuan pembelajaran belum mengacu pada materi 

esensial. 

b. Keterbatasan pengetahuan awal dan penguasaan materi kontekstual. 

c. Kurang dalam membuat animasi atau gambar pada modul pembelajaran. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Pengembangan modul PAI-BP berbasis kearifan lokal sipakainge dan 

sipakalebbi pada materi “Toleransi” ini mengacu pada model pengembangan 4D 

yakni define, design, develop . Akan tetapi, pada penelitian ini hanya dilakukan 

sampai pada tahap pengembangan (develop) saja. Hasil penelitian yang telah 

dilakukan, disimpulkan: 

1. Bahan ajar yang dikembangkan yaitu modul Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti berbasis kearifan lokal sipakainge dan sipakalebbi khusus kelas IV 

Sekolah Dasar pada materi “Toleransi”, berikut penjabarannya: 

a. Tahap Pendefinisian (define), 

Tahap pendefenisian dalam hal ini yaitu melakukan analisis awal akhir yaitu 

menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah yang membutuhkan 

penyelesaian, seperti perangkat pembelajaran apa saja yang digunakan guru dalam 

mengajar dan metode yang digunakan oleh guru, sehingga tidak ada lagi peserta didik 

mengganggu, mengejek dan berkelahi dengan temannya.  

Peneliti melakukan analisis pada peserta didik yang bertujuan untuk 

mengetahui karakteristik peserta didik. Seluruh siswa kelas IV ini beragama Islam 

dan merupakan warga asli Sulawesi Selatan dan dan berjumlah 27 orang. Dari 27 

peserta didik masing-masing memiliki suku yang berbeda seperti suku bugis, mandar, 

makassar. Peserta didik berada pada usia rata-rata 9-10 tahun sehingga peneliti 

mengasumsikan bahwa cukup mampu dalam berpikir logis dan mandiri dalam 
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belajar, kemudian kemampuan dalam mengetahui bahasa Indonesia sudah cukup baik.  

Kemudian sebanyak 10 orang memiliki gaya belajar kinestetik yang terdiri 7 

perempuan dan 3 laki-laki, hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan dan semangatnya 

dalam melakonkan contoh-contoh, kemudian sebanyak 5 peserta didik menyenangi 

gaya belajar audio terdiri 3 perempuan dan 2 laki-laki, hal ini terlihat pada saat 

mereka membaca materi di buku dan terlihat tenang, sebanyak 10 peserta didik 

menyenangi gaya belajar visual, hal ini terlihat ketika membaca, tertarik membaca 

bagian-bagian gambar. Maka dari itu dibutuhkan modul yang dapat mempermudah 

guru dalam menyampaikan materi yang diajarkan kepada peserta didik dan lebih 

penting lagi dapat memudahkan peserta didik dalam belajar secara mandiri dan 

sistematis baik dengan arahan guru maupun tidak. 

b. Tahap Perancangan (design) 

Tahap Perancangan (design) yaitu mulai merancang modul yang akan 

dikembangkan, terdapat hal-hal yang dilakukan dalam tahap perancangan ini yaitu: 

pemilihan media, dalam hal ini memilih media yang sesuai dalam penggunaan modul 

ini, media yang digunakan dalam pembelajaran pada penelitian ini meliputi: papan 

tulis, spidol, modul, pulpen, spidol/pensil warna dan mainan. Selanjutnya yaitu 

pemilihan format, dalam hal ini yaitu menentukan format dari modul yang dirancang. 

Adapun formatnya yaitu menggunakan kertas hvs putih ukuran A4, dengan jenis font 

Comic Sans Ms dan Times New Rowman dengan ukuran huruf rata-rata antara 11-14, 

kemudian menggunakan spacing 12 Pt, kemudian menggunakan warna yang 

bervariasi dengan tambahan gambar-gambar. 
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c. Tahap Pengembangan (develop) 

Pengembangan (develop) dilakukan uji validitas oleh validator dengan tujuan 

mendapatkan modul yang valid sesuai dengan koreksi masukan dan saran, setelah itu 

melakukan perbaikan produk. Setelah itu, peneliti melakukan uji coba produk kepada 

peserta didik dengan melakukan uji coba perorangan, uji coba kelompok dan uji coba 

lapangan (keseluruhan peserta didik) 

2. Adapun hasil validasi modul Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

berbasis kearifan lokal maja labo dahu yang diperoleh dari validasi para ahli 

yaitu memenuhi kriteria valid dengan nilai rata-rata 4,258. 

3. Adapun hasil dari uji keefektifan modul dengan membagikan angket respon 

peserta didik dan melihat tes hasil belajar peserta didik didapatkan yaitu; untuk 

hasil angket respon peserta didik berada pada kriteria tinggi dengan persentase 

93,67% dengan interval 80%≤ �� ≤ 100% sehingga untuk angket respon peserta 

didik dinyatakan efektif. Kemudian untuk hasil belajar peserta didik, sebanyak 

26 dari total 27 peserta didik mendapatkan nilai tuntas ≥ 72 sehingga diperoleh 

persentase rata-rata ketuntasannya adalah 90,80%, dan diperoleh sebanyak 14 

peserta didik berada pada kriteria tinggi dengan persentase 87,5% sehingga dari 

tes hasil belajar peserta didik diketahui bahwa modul ini efektif. 

4. Hasil uji N-gain score dengan bantuan SPSS versi 21 dan Microsoft Excel, 

menunjukkan bahwa rata-rata skor N-Gain adalah 58.01 atau 58% termasuk 

kategori efektif. Nilai N-gain minimal 17.22% dan tertinggi 86%. 
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B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Produk pengembangan yang baik yang layak digunakan dalam proses 

pembelajaran adalah sebuah produk yang sudah teruji kevalidatannya oleh para 

ahli, hal ini bertujuan agar modul yang diajarkan dapat mempersuasif peserta 

didik untuk lebih giat lagi dalam belajar serta dapat meningkatkan prestasi 

belajarnya. 

2. Modul yang dikembangkan harus memenuhi persyaratan meliputi kevalidan, 

kepraktisan dan keefektifan serta disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. 

Modul aja yang dibuat sangat perlu dibuat semenarik mungkin agar peserta 

didik tertarik membacanya dan memiliki pengalaman belajar yang sesuai 

dengan tingkat pengetahuan dan usianya serta perkembangan zaman dan 

teknologi. 

3. Modul ajar yang dikembangkan oleh peneliti ini, memacu peserta didik untuk 

belajar mandiri, dan apabila peserta didik mendapatkan kesulitan maka peserta 

didik dapat menanyakan kepada guru untuk keterangan lebih lanjutnya. 
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