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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 diatas) 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 ھ

 hamzah ’ apostrof ء

 ya Y ye ى
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2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai 

berikut. 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fatḥah a a ا  

 Kasrah i i اِ

 Dammah u u ا  

 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut. 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yā ̓ ai a dan i ـ ى  

 fatḥah dan wau au a dan u ـ و  

 
Contoh: 

  َ   ْ   َ  : kaifa 

  َ   ْ    َ  :haula 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda seperti berikut. 

Harakat 

dan Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

ى  ̤ˉ̤ ̤ ˉ̤  ׀ا  fatḥah dan alif atau yā ̓ Ā a dan garis di atas 

 kasrah dan yā ̓ Ī i dan garis di atas ـىِ 

 ḍammah dan wau Ū u dan garis di atas ـوُ
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Contoh:  

  َ َ  ا   : māta 

   َ   َ  rāmā : ى

   ِ   ْ   َ  : qīla 

  ْ  َ   ْ   َ  : yamūtu 

 

4. 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’ 

marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan 

kedua kata itu terpisah, maka tā’marbūṭah itu di transliterasikan dengan ha[h]. 

Contoh: 

 :   َ   ْ   َ ْ  َٔ  ا ة َ  اَ   rauḍah al-atfāl 

ْ  ا  :   َ   ِ   ْ ْ  ا   ةَ  ِ  اَ     ْ al-madīnah al-fāḍilah 

ْ  ا     ِ   َ   َ  al-ḥikmah : ة

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd ( ّ۔۔۔۔) dalam transliterasi ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh 

   َ  rabbanā : ا  َ بَّ



 
 

 
xvii 

 

xvii 
 

ْ  جََّ    najjainā : ا  َ

ـقّ    ِ  ْ  al-ḥaqq : ا

ـم     nu‘ima : ن عّ 

 aduwwun‘ : ع ِ و   

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

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

 Contoh: 

ى ْ  ع   :  ‘alī  : (bukan ‘aliyy atau ‘aly) 

ى ب  َ  ع   :  ‘arabī  : (bukan ‘arabiyy atau ‘araby) 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf َا 

(alif lam ma‘rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah 

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

َ  ْشَّا     ُ al  : syamsu (bukan asy-syamsu) 

ْ  ْزَّا    al-zalzalah (az-zalzalah) :  ةْ  ز  

ْ  ا      َ  ْ   َ   al-falsafah :  ةَ  

ْ  ا    َ  ب     ِal  : bilādu 
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7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

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

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 

Contoh: 

ن    ْ  َ  َ ٴ  ta’murūna :  ت ا

ْ  َ ْا    ‘al-nau : ع

ْ  ش     syai’un :  ء 

  َ  َ  َ  umirtu :  ا 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 

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

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, 

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

rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: Syarḥ al-

Arba‘īn al-Nawāwī dan Risālah fīRi‘āyah al-Maṣlaḥah. 

9. Lafẓ al-Jalālah الله  

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
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atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah.  

Contoh: 

  ِ   ِ   ْ ِ  ب       dīnullāh :  ن        : billāh 

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh   َ َ   م     ْ    َ   ِ   َ  hum fī raḥmatillāh ِ ة  

10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 

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

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

kalimat.  

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

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

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

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

berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan 

(CK, DP, CDK, dan DR). Contoh sebagai berikut. 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fihi al-Qur’an 

Naṣīr al-Din al-Ṭūsī 
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Naṣr Ḥāmid Abū Zayd 

Al-Ṭūfī 

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī ‘al-Islāmī 

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: 

 

  
B. Daftar Singkatan 

swt.  = subḥānahū wa ta‘ālā 

 

B. Daftar Singkatan  

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

as = ‘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 

  

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditullis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-

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

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

Naṣr Hamīd Abu) 
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ABSTRAK 

 
Nama : Ahmad Munawir 

NIM : 80100321141 

Judul : Pengembangan Bahan Ajar Tematik Integratif berbasis 

Budaya Lokal Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah Kota Palopo 

 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengembangan produk 

berupa buku ajar tematik integratif berbasis nilai-nilai budaya lokal yang layak 

digunakan untuk peserta didik madrasah ibtidaiyah di Kota Palopo sebagai 

bahan ajar. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk menemukan 

kebutuhan, mendesain proses, dan menguji validitas, kepraktisan, dan 

efektivitas bahan ajar tematik integratif yang berbasis nilai-nilai budaya lokal 

pada peserta didik madrasah ibtidaiyah di kota Palopo. Penelitian ini 

dilaksanakan di Kota Palopo yang melibatkan semua madrasah ibtidaiyah 

yang ada. Alasan pemilihan lokasi penelitian berdasarkan hasil observasi awal 

yang menunjukkan rendahnya pengetahuan peserta didik tentang budaya 

lokal yang ada di Kota Palopo. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan 

untuk menghasilkan dan menguji kualitas produk yang dikembangkan. 

Penelitian ini di desain dengan menggunakan pendekatan ADDIE (Analysis, 

Design, Development, Implementation, Evaluation) untuk mengembangkan 

bahan ajar dengan pertimbangan bahwa pendekatan ADDIE memberikan 

panduan dalam pengembangan pembelajaran yang sangat populer dan sering 

digunakan dalam dunia pendidikan dan pelatihan.   

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah angket, wawancara, 

observasi, dan dokumentasi dengan instrumen penelitian berupa lembar 

validasi ahli, respon dan observasi aktivitas belajar peserta didik, pedoman 

wawancara, serta ceklis dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan terbagi 

menjadi dua, yaitu teknik analisis kualitatif dan kuantitatif dikarenakan 

metode penelitian yang digunakan adalah mix method. Data kualitatif 

diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan data kuantitatif 

diperoleh melalui angket dan observasi.  

Pengembangan bahan ajar tematik berbasis budaya lokal di Madrasah 

Ibtidaiyah Kota Palopo dianggap penting untuk mengisi kesenjangan dalam 

kinerja dan aksesibilitas bahan ajar saat ini. Tujuannya adalah untuk membuat 

pembelajaran lebih relevan dan menarik, sambil memperkuat identitas 

budaya dan motivasi belajar peserta didik. Proses desain melibatkan beberapa 

tahapan, termasuk pemilihan strategi pembelajaran saintifik dan uji coba 
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awal. Dari segi kualitas, bahan ajar ini mendapat skor tinggi dalam validitas 

(87), praktikalitas (84,07), dan efektivitas (62,25), menunjukkan bahwa 

prototipe ini adalah pilihan yang valid, praktis, dan efektif untuk digunakan 

sebagai bahan ajar di madrasah ibtidaiyah di Kota Palopo. 

 

Kata Kunci : Pengembangan, Bahan Ajar Tematik, Madrasah Ibtidaiyah 
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ABSTRACT 

 

Name : Ahmad Munawir 

NIM : 80100321141 

Title : Development of Integrative Thematic Teaching Materials 

Based on Local Culture for Madrasah Ibtidaiyah Students in 

Palopo City 

 

This research generally aims to develop a product in the form of an 

integrative thematic textbook based on local cultural values that is suitable for 

use as teaching material by madrasah ibtidaiyah students in Palopo City. 

Specifically, this research aims to identify needs, design processes, and test the 

validity, practicality, and effectiveness of integrative thematic teaching 

materials based on local cultural values for madrasah ibtidaiyah students in 

the city of Palopo. This research was carried out in Palopo City, involving all 

existing madrasahs in Ibtidaiyah. The reason for selecting the research 

location was based on the results of initial observations, which showed 

students' low knowledge about local culture in Palopo City. 

We use development research to produce and test the quality of the 

product under development. This research was designed using the ADDIE 

(Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation) approach to 

develop teaching materials with the consideration that the ADDIE approach 

provides guidance in learning development, which is very popular and often 

used in the world of education and training. 

The data collection methods used were questionnaires, interviews, 

observation, and documentation with research instruments in the form of 

expert validation sheets, responses and observations of student learning 

activities, interview guidelines, and documentation checklists. The analysis 

techniques used are divided into two, namely qualitative and quantitative 

analysis techniques, because the research method used is a mix method. We 

obtained qualitative data through interviews and documentation, while we 

obtained quantitative data through questionnaires and observations. 

The development of thematic teaching materials based on local culture 

at Madrasah Ibtidaiyah Palopo City is considered important to fill gaps in the 

performance and accessibility of current teaching materials. The aim is to 

make learning more relevant and interesting while strengthening students' 

cultural identity and learning motivation. The design process involves several 

stages, including selecting scientific learning strategies and initial testing. In 

terms of quality, this teaching material received high scores in validity (87), 
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practicality (84.07), and effectiveness (62.25), indicating that this prototype is 

a valid, practical, and effective choice for use as teaching material in the 

Ibtidaiyah madrasah in Palopo City. 

 

Keywords: Development, Thematic Teaching Materials, Madrasah Ibtidaiyah 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi dan globalisasi yang semakin pesat membuat 

dunia pendidikan memiliki kebutuhan yang mendesak untuk memperbaharui 

sistem pendidikan guna mempersiapkan generasi masa depan dengan 

kemampuan dan pengetahuan yang relevan dengan perkembangan zaman. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahkan mengusulkan istilah 

deregulasi pendidikan untuk mengatasi hambatan regulasi yang dianggap 

menghalangi proses reformasi pendidikan yang bertujuan meningkatkan 

kualitas dan mutu pendidikan di Indonesia.1 Reformasi pendidikan tidak 

hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga untuk 

menjadikan pendidikan lebih inklusif, adaptif, dan responsif terhadap 

kebutuhan lokal dan budaya yang beragam.2 

Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam sistem pendidikan di 

Indonesia adalah pengembangan kurikulum yang fleksibel dan relevan dengan 

konteks lokal.3 Ketergantungan pada kurikulum yang terstandarisasi dan 

seragam seringkali mengabaikan kekhasan dan kebutuhan spesifik dari 

berbagai daerah, termasuk di Kota Palopo. Kota Palopo memiliki kekayaan 

 
1 Ahmad Zain Sarnoto dan Taufiq Nugroho, “Dimensi Mutu dalam Pendidikan Sekolah,” Jurnal 

Ilmu-Ilmu Keislaman: Ulumuddin, 5.1 (2015), 48–57. 
2 Iswahyudi et al., Kebijakan dan Inovasi Pendidikan: Arah Pendidikan di Masa Depan, ed. oleh 

Sepriano (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023). 
3 Sarnita dan Eka Titi Andaryani, “Pertimbangan Multikultural dalam Pengembangan Kurikulum 

untuk Menghadapi Keanekaragaman Siswa,” Jurnal Pendidikan Indonesia, 4.11 (2023), 1183–93. 



 
 

 
2 

 

 
 

budaya dan tradisi lokal yang khas, memberikan peluang unik untuk 

mengintegrasikan aspek-aspek budaya lokal dalam proses pembelajaran. 

Namun, kurikulum yang ada seringkali tidak mengakomodasi budaya lokal, 

sehingga terjadi ketidakselarasan antara materi ajar dengan lingkungan dan 

realitas sosial-budaya yang dihadapi peserta didik sehari-hari.4 

Madrasah Ibtidaiyah, yang merupakan lembaga pendidikan dasar 

dalam konteks pendidikan Islam, tantangan ini menjadi semakin relevan. 

Madrasah Ibtidaiyah di Kota Palopo menghadapi kebutuhan untuk 

mengintegrasikan kurikulum yang tidak hanya memenuhi standar pendidikan 

nasional, tetapi juga mencerminkan dan memperkaya nilai-nilai budaya lokal. 

Oleh karena itu, pengembangan bahan ajar tematik integratif yang mengakar 

pada budaya lokal menjadi krusial untuk memastikan bahwa proses belajar 

mengajar tidak hanya informatif, tetapi juga resonan dengan kehidupan dan 

pengalaman peserta didik. 

Konsep pembelajaran tematik integratif merupakan salah satu inovasi 

dalam dunia pendidikan yang dirancang untuk membuat proses belajar lebih 

holistik dan relevan dengan kehidupan nyata peserta didik.5 Pendekatan ini 

menggabungkan berbagai disiplin ilmu dalam satu tema terpadu, 

memungkinkan peserta didik untuk memahami suatu konsep dari berbagai 

sudut pandang dan dalam konteks yang lebih luas.6 Di Madrasah Ibtidaiyah 

 
4 Mirza Desfandi, “Urgensi Kurikulum Pendidikan berbasis Kearifan Lokal di Indonesia,” Sosio 

Didaktika, 1.2 (2014), 191–98. 
5 Retno Widyaningrum, “Model Pembelajaran Tematik di MI/SD,” Cendekia: Jurnal Kependidikan 

dan Kemasyarakatan, 10.1 (2012), 107–20 <https://doi.org/10.21154/CENDEKIA.V10I1.405>. 
6 Maulana Arafat Lubis dan Nashran Azizan, Pembelajaran Tematik SD/MI - , M.Pd. - Google Buku 

(Jakarta: Kencana, 2020). 
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Kota Palopo, pengembangan bahan ajar tematik integratif yang berbasis 

budaya lokal menjadi sangat penting, mengingat kekayaan dan keragaman 

budaya pada setiap daerah yang ada di Indonesia. 

Dalam konteks ini, pembelajaran tematik di Indonesia muncul sebagai 

jawaban terhadap kebutuhan reformasi pendidikan. Pembelajaran tematik 

dirancang untuk memberikan kebebasan dan fleksibilitas lebih kepada 

pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran.7 Dengan prinsip dasar 

yang menekankan pada kreativitas, keterlibatan aktif peserta didik, dan 

relevansi materi dengan kehidupan nyata, pembelajaran tematik bertujuan 

untuk menghasilkan proses belajar yang lebih bermakna dan menarik.8 

Pembelajaran tematik yang kurang bermakna dapat disebabkan oleh 

guru yang tidak memanfaatkan sumber belajar dengan tepat. Seorang guru 

harus mampu memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar serta 

memandang dirinya secara positif dengan memanfaatkan kelebihan yang 

dimilikinya.9 Salah satu hal yang dapat dilakukan guru untuk mengoptimalkan 

kemampuannya adalah dengan mengajarkan materi yang sesuai dengan 

 
7 Sun Haji, “Pembelajaran Tematik yang Ideal di SD/MI,” Jurnal Program Studi PGMI, 2.1 (2015) 

<http://www.jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/modeling/article/view/47> [diakses 31 Mei 
2023]; Andi Prastowo, Analisis Pembelajaran Tematik Terpadu (Jakarta: Kencana, 2019); Widyaningrum. 

8 Ibadullah Malawi dan Ani Kadarwati, Pembelajaran Tematik: (Konsep dan Aplikasi) (Magetan: 
AE Media Grafika, 2017); Abdul Majid, Pembelajaran Tematik Terpadu (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2014); Mohamad Muklis, “Pembelajaran Tematik,” FENOMENA, 4.1 (2012) 
<https://doi.org/10.21093/FJ.V4I1.279>. 

9 Ulfiani Rahman, “Mengenal Burnout pada Guru,” Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah dan 
Keguruan, 10.2 (2007), 216–27. 
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lingkungan sekitarnya. Pengajar yang mampu menyajikan pembelajaran 

secara kontekstual dapat dikategorikan sebagai guru yang profesional.10 

Kemampuan guru dalam mengintegrasikan pendidikan budaya dan 

budaya lokal dalam proses belajar-mengajar adalah langkah penting untuk 

merespons dampak globalisasi yang berpotensi merusak identitas budaya dan 

karakter bangsa Indonesia. Beberapa alasan mendasar yang menunjukkan 

mengapa implementasi pendidikan budaya dan karakter sangat krusial dalam 

konteks pendidikan, yaitu globalisasi memberikan tantangan baru bagi 

negara-negara berkembang, termasuk Indonesia; terdapat penyempitan 

dalam pemahaman tentang apa itu pendidikan, yang terlihat dari cara 

pendidikannya diterapkan di lapangan; dan sistem pendidikan saat ini masih 

banyak dipengaruhi oleh dogma dan prinsip-prinsip yang berasal dari barat.11 

Kajian tentang pentingnya memahami budaya lokal terdapat di dalam Al 

Qur’an Surah Al-Hujurat (49:13) sebagai berikut.12 

يُّهَا
َ
مْ   اِنَّا  النَّاس    يٰٓا

 
قْنٰك

َ
نْ   خَل ر    م ِ

َ
نْثٰى  ذكَ

 
ا مْ   وَّ

 
نٰك

ْ
وْباً  وَجَعَل ع     ش 

َ
قَبَاىِٕۤل وْا  وَّ مْ   اِنَّ   ۚ لِتَعَارَف 

 
رَمَك

ْ
ك
َ
 ا

مْ  الٰلِّ  عِنْدَ 
 
تْقٰىك

َ
   خَبِيْر   عَلِيْم   الٰلَّ  اِنَّ    ا

Terjemahan ayat tersebut adalah “wahai manusia, sesungguhnya Kami 

telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, 

Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu 

 

10 Umar Sulaiman, Etika Profesi Keguruan, ed. oleh Mihrani (Gowa: Alauddin University Press, 
2021) <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/18552/1/Buku edit Umar Sulaiman.pdf>. 

11 Muhammad Yaumi, “Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa Melalui 
Transdisiplinaritas,” Academia  

12 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, “Quran Kemenag in Word ” (Jakarta: Kementerian 
Agama, 2019) <https://lajnah.kemenag.go.id/unduhan/category/1-qkiw> [diakses 3 Oktober 2022]. 
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saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah 

adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 

lagi Maha Teliti.  

Ayat tersebut mengajarkan tentang pentingnya penghormatan terhadap 

keragaman dan keunikan setiap bangsa dan suku, yang sejalan dengan tujuan 

penelitian ini untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dalam 

pembelajaran. Hal ini menekankan bahwa pendidikan tidak hanya tentang 

transfer pengetahuan, tetapi juga tentang memupuk penghargaan dan 

pemahaman terhadap keragaman budaya. 

Perlu ada upaya untuk memperkenalkan budaya lokal kepada generasi 

muda dan mempertahankan nilai-nilai tersebut agar tidak hilang dalam 

sejarah budaya Indonesia.13 Pendidikan menjadi salah satu cara efektif untuk 

memperkenalkan dan memperkuat pemahaman tentang budaya lokal di 

kalangan masyarakat, sehingga nilai-nilai tersebut dapat terus diwariskan dan 

dilestarikan untuk generasi selanjutnya. Dengan mempertimbangkan hal 

tersebut, para pendidik diharapkan mampu merancang dan menyajikan 

materi pembelajaran yang relevan dengan konteks lingkungan di mana 

peserta didik berada.14  

 
13 Fidhea Aisara, Nursaptini, dan Arif Widodo, “Melestarikan Kembali Budaya Lokal melalui 

Kegiatan Ekstrakurikuler untuk Anak Usia Sekolah Dasar,” Cakrawala: Jurnal Penelitian Sosial, 9.2 (2020) 
<https://ejournal.uksw.edu/cakrawala/article/view/4411>. 

14 Muhammad Yaumi, Prinsip-Prinsip Desain Pembelajaran: Disesuaikan dengan Kurikulum 2013, 
ed. oleh Nurdin Ibrahim dan Darlan Sidik, 2 ed. (Jakarta: Kencana, 2017). 
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Upaya menanamkan pengetahuan, sikap, dan perilaku peserta didik 

secara utuh, diperlukan edukasi dan contoh konkret.15 Salah satu contoh 

konkret dari budaya lokal yang dapat diintegrasikan dalam materi ajar adalah 

praktik dan cerita rakyat yang khas dari Sulawesi Selatan. Cerita rakyat 

setempat, misalnya, dapat dijadikan bahan pembelajaran bahasa yang 

menarik, di mana peserta didik tidak hanya belajar tentang struktur bahasa 

dan kosa kata, tetapi juga mendapatkan pemahaman tentang nilai-nilai 

budaya, moral, dan sejarah lokal. Selain itu, praktik pertanian atau kerajinan 

tradisional yang ada di Kota Palopo dapat dijadikan sebagai bagian dari 

pembelajaran sains atau studi sosial, memberikan peserta didik pemahaman 

praktis tentang ilmu pengetahuan dan ekonomi lokal. 

Integrasi budaya lokal dalam pembelajaran juga memungkinkan 

peserta didik untuk mengembangkan rasa kebanggaan dan apresiasi terhadap 

budaya mereka sendiri. hal tersebut secara tidak langsung mendukung 

pembentukan identitas dan keterkaitan yang lebih kuat dengan komunitas 

mereka. Dalam jangka panjang, pendekatan ini tidak hanya bermanfaat dalam 

konteks akademik, tetapi juga dalam memperkuat ikatan sosial dan 

keberlanjutan budaya. 

Dalam konteks Madrasah Ibtidaiyah di Kota Palopo, tantangan 

ketersediaan bahan ajar menjadi semakin kompleks. Bahan ajar yang tersedia 

seringkali masih bersifat umum dan tidak cukup mempertimbangkan konteks 

 
15 Umar Sulaiman, Mihrani, dan Eka Damayanti, “Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Beragama 

Siswa Jenjang Sekolah Dasar di Kota Makassar,” Al Ulya: Jurnal Pendidikan, 6.2 (2021), 99–114 
<https://ejournal.sunan-giri.ac.id/index.php/al-ulya/article/view/444/346>. 
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budaya dan lingkungan lokal yang spesifik. Akibatnya, terdapat kesenjangan 

antara kurikulum yang diajarkan dengan pengalaman nyata dan kehidupan 

sehari-hari peserta didik. Kekurangan ini berdampak pada relevansi dan 

efektivitas pembelajaran, di mana materi ajar mungkin dirasakan kurang 

menarik atau sulit untuk dihubungkan dengan konteks lokal oleh peserta 

didik. 

Selain itu, kurikulum yang kurang mengakomodasi budaya lokal dapat 

menghambat perkembangan pemahaman peserta didik tentang identitas 

budaya mereka sendiri. Di daerah yang kaya akan tradisi dan budaya seperti 

Kota Palopo, penting untuk memastikan bahwa pendidikan tidak hanya 

berfokus pada pengetahuan umum, tetapi juga memperkuat pemahaman dan 

apresiasi terhadap warisan budaya lokal. 

Salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi suatu kurikulum 

adalah pengembangan bahan ajar.16 Salah satu isu dalam pelaksanaan 

pembelajaran tematik adalah penerbitan buku ajar oleh Kemendikbud yang 

disusun untuk digunakan di seluruh Indonesia yang mengakibatkan budaya 

lokal dari daerah asal peserta didik tidak terakomodasi. Hal tersebut 

bertentangan dengan pendapat yang menyatakan bahwa bahan ajar harus bisa 

mengakomodasi dan memanfaatkan situasi kehidupan riil di lingkungan 

 
16 Widyasari dan Muhammad Yaumi, “Evaluasi Program Pendampingan Guru SD dalam 

Implementasi Kurikulum 2013,” Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 17.2 (2014), 
281–95 <https://doi.org/10.24252/LP.2014V17N2A10>. 
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tempat tinggal peserta didik, sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan 

dan bermakna untuk mereka.17 

Kelemahan buku ajar yang digunakan peserta didik sehari-hari adalah 

kurang memanfaatkan lingkungan sekitarnya sebagai sumber belajar dalam 

proses pembelajaran. Terdapat juga contoh-contoh yang tidak relevan dengan 

lingkungan peserta didik, sehingga mereka kekurangan pengetahuan atau 

gambaran awal terhadap materi yang dipelajari.18 Kondisi tersebut membuat 

peserta didik kesulitan mengaitkan antara pengetahuan yang telah diketahui 

dengan pengetahuan baru yang diperoleh melalui buku ajar. 

Pendidikan yang berakar pada budaya lokal memainkan peran penting 

dalam menjaga identitas budaya dan memperkuat nilai-nilai nasional.19 Dalam 

konteks Madrasah Ibtidaiyah di Kota Palopo, hal ini menjadi sangat relevan 

mengingat kekayaan dan keunikan budaya yang ada di wilayah ini. Pendidikan 

yang mengintegrasikan budaya lokal membantu peserta didik membangun 

koneksi yang lebih dalam dengan warisan budayanya, memperkaya 

pengalaman belajar mereka, dan mendukung pembentukan identitas diri yang 

kokoh. 

Menurut teori pendidikan multikultural, yang dikemukakan oleh James 

A. Banks, pendidikan harus mencerminkan keragaman dan kompleksitas 

 

17 S. Perwitasari, W. Wahjoedi, dan S Akbar, “Pengembangan Bahan Ajar Tematik berbasis 
Kontekstual,” Jurnal Pendidikan, Teori Penelitian dan Pengembangan, 3 (2018), 278–85. 

18 Lucky Dewanti dan Echa Martha Yasmita, “Pengembangan Bahan Ajar Tematik Terpadu 
berbasis Buku Cerita Bergambar pada Peserta didik di deSDN 17 Pasar Surantih Pesisir Selatan Sumatera 
Barat,” Jurnal Ilmiah Hospitality, 11.1 (2022), 381–88 <https://doi.org/10.47492/JIH.V11I1.1622>. 

19 Ade Putra Panjaitan et al., Korelasi Kebudayaan dan Pendidikan: Membangun Pendidikan 
berbasis Budaya Lokal (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014). 
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masyarakat.20 Teori ini menekankan pentingnya mengakui dan menghormati 

keragaman budaya dalam proses pembelajaran, dengan tujuan 

mengembangkan pemahaman dan apresiasi yang lebih luas terhadap 

keragaman tersebut. Dalam praktiknya, hal ini berarti mengintegrasikan 

konten, perspektif, dan contoh dari berbagai kelompok budaya ke dalam 

kurikulum dan bahan ajar. 

Pendidikan yang berfokus pada budaya lokal juga memiliki implikasi 

penting dalam memperkuat nilai-nilai nasional. Pendidikan yang 

mempertimbangkan budaya lokal dapat meningkatkan kesadaran peserta 

didik terhadap lingkungan sosial dan budaya mereka, dan mempromosikan 

penghormatan terhadap keragaman dan pluralisme.21 Hal ini sesuai dengan 

prinsip dasar pendidikan di Indonesia, yang bertujuan untuk membentuk 

warga negara yang tidak hanya cerdas dan kompeten, tetapi juga memiliki rasa 

kebangsaan yang kuat dan menghargai keragaman. 

Penelitian yang telah dilakukan pada beberapa daerah di Indonesia 

menunjukkan bahwa pengetahuan peserta didik tentang budaya lokal yang 

ada di daerahnya sangat rendah.22 Hasil observasi dengan membagikan 

kuesioner melalui google form pada bulan November 2022 kepada peserta 

 
20 Dharma Ratna Purwasari, Waston, dan Muh. Nur Rochim Maksum, “Konsep Pendidikan 

Multikultural dalam Pandangan James A Banks,” Modeling: Jurnal Program Studi PGMI, 10.2 (2023), 249–
58. 

21 Heri Cahyono dan Iswati, “Urgensi Pendidikan Multikultural sebagai Upaya Meningkatkan 
Apresiasi Siswa terhadap Kearifan Budaya Lokal,” Elementary: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 3.1 
(2017), 15–29. 

22 Haris Firmansyah et al., “Tour de Museum: Pengenalan dan Pelestarian Budaya Kalimantan 
Barat,” Gervasi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 7.3 (2023), 1050–60; Afrina Indah Kurniawati, 
Fardani, dan Riswari, “Pengaruh Pemahaman Konsep Budaya Melalui Media Monopoli Budaya Lokal 
(Mobukal) Pada Mata Pelajaran IPAS,” Literasi: Jurnal Ilmu Pendidikan, 14.3 (2023), 141–52. 
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didik madrasah ibtidaiyah di Kota Palopo menunjukkan bahwa sebanyak 60% 

peserta didik tidak mengetahui budaya lokal yang ada di Kota Palopo secara 

khusus dan tanah Luwu secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa 

pengetahuan peserta didik tentang budaya lokal tanah Luwu sangat rendah 

yang salah satu penyebabnya karena buku ajar yang digunakan peserta didik 

tidak membahas terkait budaya lokal setempat. 

Dari permasalahan yang dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

bahan ajar yang telah ada kurang menarik dan topik yang disajikan tidak 

terkait dengan kehidupan sehari-hari, sehingga peserta didik sulit untuk 

memahami isi bacaan dan kurang memiliki gambaran awal terhadap materi 

yang dipelajari. Akibatnya, peserta didik kesulitan dalam memahami dan 

menyerap materi yang diajarkan oleh guru, sehingga mempengaruhi 

pemahamannya terhadap isi bacaan tersebut.  

Masalah kesulitan belajar yang dialami peserta didik tersebut dapat 

diatasi dengan mengembangkan bahan ajar berbasis budaya lokal yang 

dirancang untuk memberikan peserta didik materi yang lebih dekat dengan 

lingkungan sekitarnya, mencakup pengalaman sehari-hari dan hal-hal yang 

sering ditemui pada lingkungan sekitarnya.23 Dengan demikian, peserta didik 

dapat lebih mudah memahami dan menyerap materi yang diajarkan, serta 

 
23 Helmi Muzaki, “Pengembangan Bahan Ajar BIPA Tingkat 3 Berbasis Budaya Lokal Malang,” 

Jurnal Ilmiah Semantika, 2.2 (2021); Sabar Narimo, Sutama, dan Meggy Novitasari, “Pembentukan 
Karakter Peserta Didik dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Berbasis 
Budaya Lokal,” Varia Pendidikan, 31.1 (2019), 39–44; Devi Afriyuni Yonanda et al., “Kebutuhan Bahan 
Ajar Berbasis Kearifan Lokal Indramayu Untuk Menumbuhkan Ecoliteracy Siswa Sekolah Dasar,” Jurnal 
Cakrawala Pendas, 8.1 (2022), 173–85. 
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mengembangkan keterampilan dan pengetahuannya tentang budaya lokal 

setempat. 

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengeksplorasi dan 

mengembangkan bahan ajar tematik integratif berbasis budaya lokal untuk 

peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Kota Palopo. Tujuannya adalah untuk 

memberikan pendidikan yang tidak hanya akademis, tetapi juga kaya akan 

nilai-nilai budaya, sehingga dapat membantu peserta didik mengembangkan 

pemahaman yang lebih komprehensif tentang diri mereka sendiri dan 

masyarakat di sekitar mereka. Hal tersebut diharapkan dapat berkontribusi 

terhadap pembentukan generasi muda yang tidak hanya pintar dan terampil, 

tetapi juga memiliki rasa kebanggaan yang kuat terhadap warisan budaya 

mereka. 

Penelitian ini mencoba untuk mengeksplorasi dan mengembangkan 

bahan ajar yang tidak hanya sejalan dengan kurikulum nasional, tetapi juga 

mengintegrasikan elemen-elemen budaya lokal. Diharapkan melalui 

penelitian ini, dapat diperoleh wawasan tentang bagaimana materi 

pembelajaran dapat dirancang untuk lebih relevan dan berdampak bagi 

peserta didik, sekaligus mempertahankan dan memperkuat identitas budaya 

lokal yang ada di Kota Palopo. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini secara mendalam berfokus pada pengembangan bahan 

ajar tematik integratif, yang mengakar pada nilai-nilai budaya lokal untuk 
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memenuhi kebutuhan pendidikan pada madrasah ibtidaiyah Kota Palopo. 

Fokus utama penelitian ini terbagi menjadi beberapa aspek kunci: pertama, 

menentukan kebutuhan spesifik peserta didik terkait bahan ajar yang 

mengintegrasikan pembelajaran tematik dengan nilai-nilai budaya lokal.  

Kedua, penelitian ini mengeksplorasi desain dan pengembangan bahan 

ajar menggunakan pendekatan ADDIE (Analysis, Design, Development, 

Implementation, Evaluation). Ketiga, fokus penelitian mencakup penilaian 

menyeluruh tentang validitas bahan ajar. Ini berarti memeriksa apakah bahan 

ajar sesuai secara akademis dan kultural. Kepraktisan bahan ajar juga menjadi 

fokus utama, mengevaluasi sejauh mana bahan ajar dapat diimplementasikan 

dengan efektif di lingkungan madrasah ibtidaiyah. 

Terakhir, penelitian ini menguji efektivitas bahan ajar, yaitu seberapa 

baik bahan ajar dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta 

didik dengan materi pelajaran, serta mempromosikan apresiasi terhadap 

nilai-nilai budaya lokal. Penelitian ini berusaha memberikan kontribusi 

signifikan dalam bidang pengembangan kurikulum dan pembelajaran di 

madrasah ibtidaiyah, dengan menyediakan bahan ajar yang tidak hanya 

edukatif tetapi juga kaya akan nilai budaya lokal. 

2. Deskripsi Fokus 

Deskripsi fokus dimaksudkan untuk menegaskan istilah-istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini. Berikut ini tabel penjelasan secara rinci terkait 

dengan deskripsi fokus penelitian. 
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Tabel 1 Ringkasan Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

Identifikasi 
kebutuhan bahan 
ajar yang spesifik 
bagi peserta didik 

madrasah 
ibtidaiyah di Kota 

Palopo 

Tahap ini berfokus pada identifikasi dan 
pengumpulan informasi yang dibutuhkan dalam 
pengembangan bahan ajar. Tahapan ini melibatkan 
guru dan peserta didik sebagai pengguna bahan ajar. 
Hal ini melibatkan analisis mendalam terhadap 
konteks sosial, budaya, dan akademik peserta didik 
untuk memastikan bahwa bahan ajar yang 
dikembangkan tidak hanya memenuhi kebutuhan 
kurikulum tetapi juga mengakomodir nilai-nilai 
budaya lokal yang ada.  

Desain dan 
pengembangan 

bahan ajar tematik 
integratif berbasis 

budaya lokal 
peserta didik pada 

madrasah 
ibtidaiyah Kota 

Palopo 

Fokus penelitian pada tahap ini adalah mendesain 
dan mengembangkan bahan ajar. Proses ini bertujuan 
untuk menciptakan bahan ajar yang inovatif, 
interaktif, dan menarik, yang tidak hanya 
memfasilitasi pembelajaran efektif tetapi juga 
memperkaya pengalaman peserta didik dengan 
materi yang kaya akan budaya lokal. Pada tahap 
desain akan dilakukan pemilihan strategi 
pembelajaran, mendesain struktur konten, dan 
mengembangkan instrumen penelitian. Pada tahap 
pengembangan dilakukan pembuatan bahan ajar 
yang akan menghasilkan prototipe yang selanjutnya 
akan dilakukan uji coba awal yaitu evaluasi diri, 
penilaian ahli, perorangan, dan kelompok kecil. 
Desain bahan ajar yang dikembangkan akan 
disesuaikan dengan aspek penilaian bahan ajar oleh 
Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).24 

Evaluasi validitas, 
kepraktisan, dan 
efektivitas bahan 

ajar tematik 
integratif berbasis 

budaya lokal 
peserta didik pada 

madrasah 
ibtidaiyah Kota 

Palopo 

Fokus penelitian pada tahap ini mencakup tahapan 
pengujian untuk memastikan bahwa bahan ajar yang 
dikembangkan sesuai dengan standar akademis dan 
budaya, mudah diterapkan dalam konteks madrasah 
ibtidaiyah, dan efektif dalam meningkatkan 
pemahaman peserta didik serta minat dan apresiasi 
mereka terhadap nilai-nilai budaya lokal. Berikut ini 
langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap ini. 

1. Validitas bahan ajar. Kevalidan bahan ajar 
merupakan capaian yang menandai bahan ajar 
memiliki kepatutan berdasarkan penilaian 
komponen atau struktur yang membangun bahan 

 

24 Standar Nasional Pendidikan Badan, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Jakarta: BSNP, 
2007). 
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Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

ajar tersebut. Komponen yang dinilai untuk 
dijadikan sebagai dasar pengukuran kevalidan 
bahan ajar adalah komponen isi, tata penyajian, tata 
grafis atau kegrafikan, serta kebahasaan. 

2. Praktikalitas bahan ajar. Kepraktisan bahan ajar 
merupakan capaian yang menandai bahan ajar 
memiliki ciri praktis (mudah digunakan) dan 
menyenangkan ketika digunakan. Proses uji coba 
bahan ajar dalam lingkungan nyata memungkinkan 
penilaian langsung terhadap sejauh mana bahan 
ajar dapat diimplementasikan dengan lancar dan 
efektif. Selanjutnya, melalui iterasi dan revisi 
berdasarkan umpan balik, model ini mendorong 
peningkatan kepraktisan bahan ajar, memastikan 
bahwa bahan ajar tersebut dapat diterapkan secara 
efisien oleh guru dan memberikan manfaat nyata 
bagi peserta didik dalam proses pembelajaran 

3. Efektivitas bahan ajar. Keefektifan bahan ajar 
adalah hasil yang menggambarkan bahwa bahan 
ajar telah berhasil mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan atau berhasil memberikan solusi untuk 
suatu masalah yang dihadapi dalam pembelajaran. 
Evaluasi terhadap keefektifan bahan ajar 
melibatkan penilaian terhadap hasil praktik 
penggunaannya, dengan fokus pada pengamatan 
dan pengukuran terhadap hasil yang dihasilkan, 
seperti pencapaian pembelajaran dan respons yang 
ditunjukkan oleh peserta didik. Dengan memeriksa 
dampak dan efek nyata dari implementasi bahan 
ajar, penilaian terhadap keefektifan ini memberikan 
informasi berharga dalam mengukur sejauh mana 
bahan ajar dapat memberikan manfaat konkret 
dalam mendukung proses belajar-mengajar yang 
lebih optimal. 

 
Ringkasan di atas menjelaskan fokus dan pendekatan penelitian dalam 

pengembangan bahan ajar tematik berbasis budaya lokal. Penelitian ini akan 

dijadikan sebagai panduan yang komprehensif dalam menganalisis, 
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mengembangkan, mengevaluasi, dan mengimplementasikan bahan ajar yang 

efektif dan relevan dengan konteks lokal. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka dirumuskan pokok masalah dalam penelitian ini sebagai 

berikut. 

1. Bagaimana kebutuhan bahan ajar tematik integratif berbasis budaya lokal 

peserta didik pada madrasah ibtidaiyah Kota Palopo? 

2. Bagaimana proses desain bahan ajar tematik integratif berbasis budaya 

lokal peserta didik pada madrasah ibtidaiyah Kota Palopo? 

3. Bagaimana tingkat validitas, praktikalitas, dan efektivitas bahan ajar 

tematik integratif berbasis budaya lokal peserta didik pada madrasah 

ibtidaiyah Kota Palopo? 

D. Kajian Pustaka 

Penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini akan 

dijadikan sebagai landasan dalam pengembangan bahan ajar tematik 

integratif yang berbasis pada budaya lokal, khususnya untuk Madrasah 

Ibtidaiyah di Kota Palopo. Dengan mengacu pada penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya, terlihat adanya beragam praktik pengembangan bahan 

ajar yang menawarkan wawasan kritis untuk melakukan penelitian ini.  

Banyak studi telah menyoroti strategi dan tantangan dalam 

mengadaptasi pendekatan tematik dan integrasi budaya dalam konteks 
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pendidikan yang berbeda serta memberikan referensi yang berharga untuk 

diterapkan di Kota Palopo. Hal tersebut menjadi penting mengingat 

pengalaman dari daerah lain di Indonesia bisa memberikan pemahaman 

tentang bagaimana pendekatan yang sama dapat diadaptasi untuk memenuhi 

kebutuhan spesifik peserta didik yang ada di kota Palopo. 

Pentingnya pendekatan tematik dalam pendidikan telah ditegaskan oleh 

beberapa studi berikut. Pendekatan tematik memungkinkan integrasi antar 

disiplin ilmu, membantu peserta didik membangun pemahaman yang lebih 

holistik, dan relevan dalam konteks Madrasah Ibtidaiyah di mana 

pengintegrasian nilai-nilai agama dengan pendidikan umum dapat 

diperkuat.25 Selanjutnya, literatur lain juga menunjukkan bahwa integrasi 

budaya lokal dalam bahan ajar merupakan faktor kunci untuk 

mengembangkan rasa penghargaan dan pemahaman peserta didik terhadap 

lingkungan mereka.26 

Penelitian sebelumnya telah menemukan bahwa peserta didik lebih 

terlibat dan termotivasi ketika pembelajaran mencerminkan latar belakang 

budaya dan sosial mereka.27 Hal tersebut menjadi sangat relevan di Kota 

 
25 Marhamah, Zaka Hadikusuma Ramadan, dan Elpri Darta Putra, “Pengembangan Bahan Ajar 

Tematik Berbasis Nilai-Nilai Budaya Melayu Di Sekolah Dasar,” Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia, 2.3 
(2018), 29–33. 

26 Rustam Efendy Rasyid, “Pendidikan Karakter melalui Kearifan Lokal,” The Progressive and Fun 
Education Seminar, 1, 2017, 548–55 <http://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/9608> [diakses 1 
Juni 2023]; Ninik Wijiningsih, Wahjoedi, dan Sumarmi, “Pengembangan Bahan Ajar Tematik berbasis 
Budaya Lokal,” Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan, 2.8 (2017), 1030–36 
<https://doi.org/10.17977/JPTPP.V2I8.9760>; Stefanus Divan, “Pengembangan Bahan Ajar Tematik 
Berbasis Budaya Lokal untuk Siswa Kelas IV Sekolah Dasar,” Jurnal Kajian Teori dan Praktik 
Kependidikan, 3.1 (2018), 101–14. 

27 Laba Laksana dan Dkk, “Pengembangan Bahan Ajar Tematik SD Kelas IV Berbasis Kearifan 
Lokal Masyarakat Ngada,” Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti, 3.1 (2016), 1–10; Yosefina Uge Lawe dan 
Trivonia Dopo, “Pengembangan Bahan Ajar Elektronik Berbasis Budaya Lokal Ngada Untuk 
Pembelajaran Tematik Siswa Sekolah Dasar,” Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti, 6.2 (2019), 134–45. 
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Palopo yang kaya akan budaya lokal. Bahan ajar yang dikembangkan akan 

memasukkan elemen-elemen budaya lokal untuk membantu memperkaya 

pengalaman belajar peserta didik. 

Pendekatan ADDIE yang mencakup Analysis, Design, Development, 

Implementation, dan Evaluation merupakan kerangka kerja yang sesuai untuk 

pengembangan bahan ajar.28 Pendekatan ADDIE memungkinkan analisis 

kebutuhan yang sistematis, desain instruksional yang terstruktur, 

pengembangan konten yang relevan, implementasi yang efektif, dan evaluasi 

menyeluruh terhadap materi pembelajaran.29 Penerapan pendekatan ADDIE 

telah terbukti karena efektivitasnya dalam pengembangan bahan ajar di 

berbagai konteks pendidikan, termasuk dalam pengintegrasian unsur budaya 

lokal.30 

Penelitian yang akan dilakukan mengambil inspirasi dan panduan 

metodologis dari berbagai studi terdahulu, seperti penelitian Lathifatul Azizah 

dan M Sofyan Alnashr, yang menawarkan kerangka kerja yang telah teruji 

untuk pengembangan bahan ajar yang efektif dan relevan.31 Fokus utama 

penelitian ini adalah integrasi budaya lokal dalam bahan ajar, sebuah tema 

penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu. Sebagai 

 
28 Dian Andesta Bujuri et al., “Pengembangan Bahan Ajar Tematik Berbasis Model Pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning Di Madrasah Ibtidaiyah Swasta,” SITTAH: Journal of Primary 
Education, 3.2 (2022), 117–32. 

29 Septi Fitri Meilana dan Aslam, “Pengembangan Bahan Ajar Tematik Berbasis Kearifan Lokal di 
Sekolah Dasar,” Jurnal Basicedu, 6.4 (2022). 

30 Sri Yekti Wirdalena dan Farida Mayar, “Pengembangan Bahan Ajar untuk Meningkatkan 
Kemampuan Motorik Halus Anak Berbasis Pendekatan Tematik,” Jurnal Obsesi: Pendidikan Anak Usia 
Dini, 6.6 (2022), 7242–52. 

31 Lathifatul Azizah dan & M Sofyan Alnashr, “Pengembangan Bahan Ajar Tematik Berbasis 
Kearifan Lokal Guna Meningkatkan Hasil Belajar Kognitif Siswa,” Dawuh Guru: Jurnal Pendidikan MI/SD, 
2.1 (2022), 1–12 <https://doi.org/10.35878/GURU.V2I1.340>. 
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contoh, penelitian oleh Stefanus Divan dan Dek Ngurah Laba Laksana yang 

menyoroti pentingnya bahan ajar yang berakar pada budaya lokal untuk 

meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran.32 

Penelitian ini juga senada dengan tujuan penelitian yang dilakukan oleh 

Novi Lestariningsih dan Siti Partini Sudirman dalam mengevaluasi efektivitas 

bahan ajar, tidak hanya dari aspek kognitif tetapi juga afektif dan 

psikomotorik.33 Hal tersebut sesuai dengan topik penelitian saat ini yang 

menekankan pendidikan holistik, memperhatikan semua aspek pembelajaran 

peserta didik. Penelitian yang berfokus pada budaya lokal yang ada di Kota 

Palopo akan memperkaya literatur dengan memberikan contoh spesifik 

bagaimana bahan ajar dapat disesuaikan untuk mencakup aspek-aspek 

kultural yang beragam. 

Implikasi dari penelitian ini mencakup tidak hanya aspek teoritis dalam 

pengembangan bahan ajar, tetapi juga praktis, terutama dalam konteks 

pendidikan di madrasah ibtidaiyah. Studi oleh Maha Lastasa menunjukkan 

betapa pentingnya adaptasi bahan ajar dengan konteks budaya lokal, sebuah 

aspek yang juga menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Hasil penelitian 

tersebut memberikan wawasan baru dalam pembuatan materi pendidikan 

 
32 Divan; Dek Ngurah Laba Laksana, “Pengembangan Multimedia Pembelajaran Tematik Sekolah 

Dasar Berbasis Budaya Lokal Masyarakat Flores,” Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara, 2.2 (2017), 151–
62. 

33 Novi Lestariningsih dan Siti Partini Suardiman, “Pengembangan Bahan Ajar Tematik-Integratif 
berbasis Kearifan Lokal untuk Meningkatkan Karakter Peduli dan Tanggung Jawab,” Jurnal Pendidikan 
Karakter, 8.1 (2017) <https://doi.org/10.21831/JPK.V7I1.15503>. 
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yang relevan secara akademis dan memperkaya pemahaman serta apresiasi 

terhadap keanekaragaman budaya.34 

Dalam menyusun materi ajar yang efektif, penelitian ini juga merujuk 

dari pendekatan Yasinatus Tinja, Siti Malikah Towaf, dan Hariyono, yang 

menekankan pada pengembangan materi ajar tematik dengan 

mempertimbangkan budaya lokal.35 Hal tersebut sesuai dengan kebijakan 

pendidikan saat ini yang mengarah pada model pembelajaran yang lebih 

inklusif dan kontekstual. 

Penelitian ini menekankan pada pentingnya budaya lokal dalam 

pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Kota Palopo, tidak hanya berupaya 

untuk memperkaya materi ajar secara akademis, tetapi juga berusaha 

mengintegrasikan nilai-nilai dan aspek budaya lokal yang ada ke dalam 

kurikulum melalui bahan ajar. Produk hasil pengembangan bahan ajar yang 

dihasilkan dapat menyajikan pembelajaran yang lebih bermakna dan relevan, 

yang tidak hanya menambah pengetahuan peserta didik terhadap materi 

pembelajaran tetapi juga memupuk rasa bangga terhadap budaya lokal yang 

ada di daerahnya.36 

 
34 Maha Lastasa Buju Basafpipana Habaridota, “Pengembangan Bahan Ajar Tematik Berbasis 

Kearifan Lokal Kalimantan Barat Pada Kelas III Tema 3 SD/MI Tahun 2019/2020,” Jurnal Bidang 
Pendidikan Dasar, 6.2 (2022), 178–84 <https://doi.org/10.21067/JBPD.V6I2.7101>. 

35 Yasintus Tinja, Siti Malikah Towaf, dan Hariyono, “Pengembangan Bahan Ajar Tematik berbasis 
Kearifan Lokal sebagai Upaya Melestarikan Nilai Budaya pada Siswa Madrasah Ibtidaiyah,” Jurnal 
Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan, 2.9 (2017), 1257–61 
<https://doi.org/10.17977/JPTPP.V2I9.9990>. 

36 Muzaki; Andriyani Heni Saputri, Hery Kresnadi, dan Kartono, “Pengembangan Bahan Ajar 
Berbasis Budaya Lokal Kalimantan Barat Untuk Siswa Kelas IV,” Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran 
Khatulistiwa, 9.7 (2020), 1–9; Ermelinda Yosefa Awe dan Albinus Moma, “Pengembangan Bahan Ajar 
Multilingual Berbasis Konten Dan Konteks Budaya Lokal Etnis Ngada Pada Tema Kegiatanku Untuk 
Siswa Sekolah Dasar,” Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti, 8.1 (2021), 53–67. 
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Selain itu, penelitian ini juga berusaha menjembatani kesenjangan 

antara teori dan praktik dalam pengembangan bahan ajar. Dengan 

menerapkan teori-teori pembelajaran kontemporer dan metodologi 

pengembangan kurikulum seperti pendekatan ADDIE, penelitian ini berupaya 

menghasilkan materi ajar yang tidak hanya berdasarkan penelitian terbaru 

tetapi juga mudah diterapkan dan efektif dalam konteks pendidikan nyata di 

madrasah. 

Dalam rangka memastikan bahwa bahan ajar yang dikembangkan sesuai 

dan efektif, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan evaluasi berkelanjutan. 

Berdasarkan umpan balik dari pendidik dan peserta didik serta penilaian 

berkelanjutan tentang efektivitas bahan ajar, penelitian ini bertujuan untuk 

terus menyempurnakan dan menyesuaikan materi agar lebih sesuai dengan 

kebutuhan dan konteks lokal. 

Pendekatan holistik yang diambil dalam penelitian ini juga menyoroti 

pentingnya memperhatikan berbagai aspek pembelajaran. Dengan 

mengintegrasikan budaya lokal ke dalam bahan ajar, penelitian ini tidak hanya 

bertujuan untuk meningkatkan keterampilan kognitif peserta didik, tetapi 

juga untuk memperkaya pengalaman afektif dan psikomotorik mereka.37 Hal 

tersebut sesuai dengan visi pendidikan yang lebih luas, di mana tujuan 

pembelajaran tidak hanya untuk memperoleh pengetahuan tetapi juga untuk 

 
37 Dek Ngurah Laba Laksana dan Yosefina Uge Lawe, “Lembar Kerja Siswa Berbasis Budaya Lokal 

Ngada Untuk Pembelajaran Tematik Siswa Sekolah Dasar,” Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara, 5.2 
(2020), 227–41; Yosefina Uge Lawe dan Lawe Noge, “Penggunaan Bahan Ajar Elektronik Multimedia 
Berbasis Budaya Lokal Pada Tema Daerah Tempat Tinggalku Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir 
Tingkat Tinggi Siswa Sekolah Dasar,” Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti, 8.1 (2021), 92–102. 
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mengembangkan kompetensi sosial dan emosional serta keterampilan hidup 

yang penting.38 

Penelitian ini memberikan kontribusi penting untuk praktik dan teori 

pendidikan di Indonesia. Fokus penelitian pada pengintegrasian budaya lokal 

dalam bahan ajar tidak hanya memberikan wawasan berharga tentang tata 

cara untuk membuat pembelajaran lebih relevan dan bermakna bagi peserta 

didik di Kota Palopo, tetapi juga menawarkan model yang dapat diadaptasi 

dan diterapkan di wilayah lain dengan konteks budaya yang beragam. Dengan 

demikian, hasil penelitian ini berpotensi memberikan dampak yang luas, tidak 

hanya bagi peserta didik dan guru di Madrasah Ibtidaiyah Kota Palopo, tetapi 

juga untuk lingkungan pendidikan yang lebih luas pada berbagai daerah di 

Indonesia untuk mengembangkan budaya lokal yang ada setiap daerah.  

Secara keseluruhan, penelitian ini tidak hanya mengikuti jejak penelitian 

terdahulu tetapi juga menambahkan perspektif baru dalam konteks budaya 

lokal di Kota Palopo. Dengan mengaitkan penelitian ini dengan studi-studi 

yang telah ada, kajian pustaka ini menunjukkan bagaimana seharusnya 

penelitian akan dilaksanakan sehingga dapat menutupi kekurangan-

kekurangan penelitian yang telah ada dan memperkaya khazanah penelitian 

yang akan dilakukan.  

 
38 Wirdalena dan Mayar; Stefanus Divan, Alfonsus Sam, dan Gervasius Adam, “Peningkatan 

Profesionalisme Guru di SDI Konggang Melalui Pelatihan Pengembangan Bahan Ajar Tematik Berbasis 
Budaya Lokal,” Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar, 2.2 (2018), 150–61; Theresia Agatha Baka, Dek Ngurah 
Laba Laksana, dan Konstantinus Dua Dhiu, “Konten dan Konteks Budaya Lokal Ngada Sebagai Bahan Ajar 
Tematik di Sekolah Dasar,” Journal of Education Technology, 2.2 (2018), 46–55. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian 

ini memiliki tujuan secara umum dan khusus sebagai berikut. 

a. Tujuan Umum 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang sebuah buku ajar 

tematik yang terintegrasi dan berakar pada budaya lokal. Buku ini dirancang 

khusus untuk memenuhi kebutuhan peserta didik di madrasah ibtidaiyah di 

Kota Palopo dan diharapkan dapat digunakan sebagai sumber daya 

pembelajaran yang efektif. 

b. Tujuan Khusus 

Berikut ini beberapa tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian 

ini.  

1) Menemukan kebutuhan bahan ajar tematik integratif yang berbasis budaya 

lokal pada peserta didik madrasah ibtidaiyah di kota Palopo. 

2) Mendesain proses pengembangan bahan ajar tematik integratif yang 

berbasis budaya lokal pada peserta didik madrasah ibtidaiyah di kota 

Palopo. 

3) Menguji validitas, kepraktisan, dan efektivitas bahan ajar tematik integratif 

yang berbasis budaya lokal pada peserta didik madrasah ibtidaiyah di kota 

Palopo. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat digunakan dan bermanfaat, baik secara ilmiah 

maupun praktis sebagai berikut. 

a. Manfaat Ilmiah 

Hasil dari penelitian dan pengembangan ini diharapkan akan 

memperkaya wawasan ilmiah, khususnya dalam bidang pendidikan dasar. 

Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam merancang buku 

ajar yang kontekstual dan sesuai dengan lingkungan tempat tinggal peserta 

didik. Selain itu, penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai referensi ilmiah bagi 

guru atau peneliti lain yang menghadapi problematika serupa dalam 

pengembangan bahan ajar pada jenjang pendidikan dasar. 

b. Manfaat Praktis 

Dari segi praktis, penelitian ini memberikan kontribusi kepada berbagai 

pihak, termasuk guru, peserta didik, dan institusi pendidikan. Bagi guru, 

penelitian ini dapat dijadikan panduan dalam merancang bahan ajar yang 

disesuaikan dengan budaya lokal daerah mereka. Sementara itu, untuk peserta 

didik, buku ajar yang kontekstual ini akan mempermudah proses pemahaman 

materi, karena pembelajaran akan lebih relevan dengan lingkungannya. Selain 

itu, sekolah dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai referensi dalam 

memilih atau mengembangkan bahan ajar tambahan yang sesuai untuk 

peserta didiknya 
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F. Spesifikasi Produk 

Dalam penelitian ini, bahan ajar yang dimaksud adalah buku teks cetak 

dan digital. Hal ini dipilih karena buku ajar memiliki keterkaitan yang erat 

dengan kurikulum, silabus, standar kompetensi, dan kompetensi dasar. Buku 

teks adalah sumber pembelajaran yang berisi informasi dan konsep tentang 

suatu bidang studi atau ilmu tertentu, yang disusun untuk membantu peserta 

didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

1. Spesifikasi produk  

Spesifikasi produk yang diharapkan dalam penelitian pengembangan 

ini adalah sebagai berikut. 

a. Materi ajar yang dikembangkan berupa buku pembelajaran untuk peserta 

didik yang dirancang dengan memasukkan unsur budaya lokal yang ada di 

Kota Palopo.  

b. Materi ajar disusun berdasarkan muatan kurikulum yang disesuaikan 

dengan tujuan pembelajaran pada kelas IV sekolah dasar tema Daerah 

Tempat Tinggalku yang berisikan materi tentang tokoh bersejarah, budaya 

dan seni, serta lingkungan.  

c. Penampilan visual bahan ajar meliputi desain sampul dengan warna dan 

ilustrasi yang reflektif terhadap budaya lokal yang ada di Kota Palopo; 

konten yang disertai dengan gambar konkret dan dicetak dalam warna yang 

cerah; dan pilihan font yang sesuai dengan aturan penulisan bahan ajar 

pada sekolah dasar oleh Kementerian Pendidikan yang menggunakan huruf 

Baar Metanoia, besar huruf 14 pt, dan ukuran kertas A4 secara timbal balik.  
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d. Materi ajar akan memiliki struktur yang mencakup pendahuluan, isi, dan 

penutup. Bagian pendahuluan akan memuat petunjuk bagi guru, 

kompetensi yang perlu dicapai, serta media dan sumber belajar. Bagian isi 

akan berisi materi pelajaran yang disertai latihan dalam berbagai format, 

seperti lembar kerja dan proyek. Bagian penutup akan memuat daftar 

pustaka dan biografi penulis. 

2. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

a. Asumsi 

Pengembangan bahan ajar ini memiliki beberapa asumsi sebagai 

berikut. 

1) Integrasi budaya lokal Palopo dalam bahan ajar akan meningkatkan 

relevansi dan efektivitas pembelajaran bagi siswa madrasah ibtidaiyah;  

2) Guru di madrasah ibtidaiyah memiliki kesediaan dan kemampuan untuk 

mengimplementasikan bahan ajar tematik integratif ini dalam 

pembelajaran; 

3) Siswa di madrasah ibtidaiyah akan menunjukkan minat yang lebih tinggi 

dan pemahaman yang lebih baik terhadap materi yang diajarkan melalui 

bahan ajar yang dikembangkan;  

4) Bahan ajar yang dikembangkan akan sesuai dengan kurikulum yang ada 

dan standar pendidikan di Indonesia, khususnya untuk kelas IV sekolah 

dasar. 

5) Institusi pendidikan, termasuk Kementerian Agama Kota Palopo dan Dinas 

Pendidikan Kota Palopo akan mendukung penggunaan bahan ajar ini. 
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b. Keterbatasan 

Keterbatasan dari proyek ini termasuk jenis dan ruang lingkup bahan 

ajar yang akan dikembangkan. Bahan ajar ini akan berbentuk buku teks 

tematik, tersedia dalam format digital dan cetak, dan akan fokus pada pokok 

bahasan tema "Daerah Tempat Tinggalku" untuk peserta didik di Kelas IV 

Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah. Pengembangan bahan ajar ini 

memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut. 

1) Keterbatasan dalam sumber daya dan anggaran dapat mempengaruhi 

kualitas dan cakupan bahan ajar yang dikembangkan; 

2) Tingkat penerimaan dan pemahaman budaya lokal oleh siswa dapat 

bervariasi, tergantung pada latar belakang individu mereka; 

3) Terdapat kebutuhan untuk pelatihan guru yang tidak dapat sepenuhnya 

terpenuhi karena keterbatasan waktu, sumber daya, atau dukungan 

institusional; 

4) Penggunaan bahan ajar digital mungkin terbatas oleh akses dan 

kemampuan teknologi di beberapa madrasa; 

5) Proses validasi, kepraktisan, dan pengujian efektivitas bahan ajar mungkin 

menghadapi hambatan atau keterbatasan dalam implementasinya. 

6) Terdapat keterbatasan dalam mencakup semua aspek budaya lokal yang 

relevan atau dalam menyediakan diversifikasi materi yang memadai untuk 

semua jenis pembelajar.
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BAB II  

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Konsep Pengembangan 

Selama ni para peneliti menggunakan istilah yang berbeda untuk 

menjelaskan penelitian dan pengembangan dalam dunia pendidikan. Istilah-

istilah yang sering digunakan seperti penelitian desain (design research), studi 

desain (design studies), uji coba desain (design experiments), penelitian 

pengembangan (development research), evaluasi formatif (formative 

evaluation), penelitian formatif (formative research), dan lain-lain.1 

1. Konsep Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian dan pengembangan (R&D) menurut Borg & Gall dalam 

konteks pendidikan adalah suatu proses yang digunakan untuk 

mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan.2 Dalam kata lain, 

penelitian dan pengembangan adalah sebuah pendekatan yang bertujuan 

untuk mengembangkan dan menguji keefektifan sebuah produk pendidikan, 

yang nantinya akan memberikan dampak positif terhadap proses 

pembelajaran. 

Tjeerd Plomp lebih lanjut menjelaskan bahwa penelitian desain adalah 

studi sistematis untuk merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi 

 

1 Jan Van Den Akker, Educational Design Research (New York: Routledge Taylor and Francis 
Group, 2006). 

2 Walter R Borg dan Meredith D Gall, Educational Research: An Introduction (New York: Pearson 
Longman, 1983). 
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intervensi pendidikan (seperti program, strategi dan bahan belajar mengajar, 

produk, dan sistem) sebagai solusi untuk masalah kompleks dalam praktik 

pendidikan.3 Mengacu pada pandangan tersebut, penelitian dan 

pengembangan bisa dilihat sebagai kajian sistematis yang dirancang untuk 

mengembangkan dan mengevaluasi produk atau strategi pendidikan sebagai 

solusi untuk mengatasi tantangan di lapangan pendidikan. 

Metode penelitian dan pengembangan merupakan suatu pendekatan 

yang digunakan untuk menciptakan dan menguji keberhasilan suatu produk. 

Proses ini melibatkan analisis kebutuhan yang mendalam untuk memastikan 

bahwa produk yang diciptakan memang dibutuhkan. Selanjutnya, efektivitas 

produk diuji untuk memastikan bahwa ia bisa berfungsi dengan baik dalam 

konteks masyarakat luas. Oleh karena itu, metode ini bersifat longitudinal, 

yaitu berlangsung secara bertahap dan bisa memakan waktu beberapa tahun.4  

Metode penelitian dan pengembangan berada pada titik temu antara 

pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dan secara khusus dirancang untuk 

mempersingkat jarak antara penelitian akademis dan implementasi praktis di 

bidang pendidikan. Di tahap awal, metode ini bermula dari observasi terhadap 

beragam fenomena yang terjadi dalam lingkup pendidikan, yang kemudian 

memicu kebutuhan akan pengembangan produk pendidikan jangka panjang. 

Proses ini bertujuan untuk menghasilkan produk yang tidak hanya inovatif 

 

3 Tjeerd Plomp dan Nienke Nieveen, “An Introduction to Educational Design Research,” in 
Proceedings of the Seminars Conducted at the East China Norma University (Shanghai), hal. 13. 

4 Sugiyono, Metode penelitian pendidikan:(pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D), Bandung: 
Alfabeta, 2017. 
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tetapi juga valid dalam tahapan pengembangannya.5 Secara keseluruhan, 

kegiatan ini didasarkan pada empat motivasi utama, yaitu: untuk 

memperbaharui atau melanjutkan produk yang sudah ada; untuk 

memodifikasi atau merubah produk tersebut; untuk mengintegrasikan 

elemen-elemen krusial dari berbagai sumber; serta untuk menciptakan 

produk yang sepenuhnya baru.6 

Dalam konteks pendidikan, metode penelitian dan pengembangan 

adalah sebuah prosedur pengembangan instrumen pendidikan yang 

melibatkan serangkaian studi, menggunakan aneka metode, dalam sebuah 

proses siklik yang terdiri dari berbagai tahapan. Metode ini diterapkan pada 

berbagai aspek dalam pendidikan, termasuk kurikulum, proses pembelajaran, 

materi ajar, serta alat pengukuran dan penilaian.7 Produk yang dihasilkan dari 

proses penelitian dan pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi pendidikan, yakni menciptakan lulusan yang tidak 

hanya berjumlah banyak tetapi juga berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan 

aktual.8  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa 

penelitian dan pengembangan merupakan proses memperbaiki produk yang 

 

5 Walter R Borg dan Meredith D Gall, Education Research: An Introduction, 7th Editio (USA: Allyn 
and Bacon, 2003). 

6 Muhammad Yaumi, Media dan Teknologi Pembelajaran, ed. oleh Sitti Fatima Sangkala Sirate, Cet. 
I (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018). 

7 Johni Dimyati, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Palikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD), Edisi Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013). 

8 Tatik Sutarti dan Edi Irawan, Kiat Sukses Meraih Hibah Penelitian Pengembangan , ed. oleh 
Mulyadi (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2017). 
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telah ada atau mendesain sebuah produk baru yang berbeda dengan 

memperhatikan keunggulan, kebaruan dan keefektifan sebuah produk yang 

diuji coba di lapangan. Dengan demikian, hasil akhir dari suatu penelitian 

pengembangan adalah produk yang layak pakai dan memiliki kebermanfaatan 

bagi kemajuan dunia pendidikan. 

Metode penelitian dan pengembangan adalah sebuah model riset yang 

dirancang untuk menciptakan produk berdasarkan kebutuhan yang telah 

diidentifikasi melalui penelitian awal. Proses ini kemudian diikuti oleh 

tahapan pengembangan yang bertujuan untuk menghasilkan produk yang 

sudah teruji efektivitasnya.9 Beberapa contoh dari produk yang dapat 

dihasilkan melalui penelitian dan pengembangan ini meliputi media 

pendidikan, materi ajar, dan sistem pembelajaran. Pada penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian research and development (R&D) dengan 

mengembangkan produk berupa buku ajar tematik integratif.  

Kata kunci penelitian dan pengembangan adalah need assessment atau 

menganalisis kebutuhan, prototype dari produk yang diciptakan, 

mengembangkan lalu menyebarluaskan produk. walaupun tiap penggagas 

munculnya penelitian dan pengembangan memiliki prosedur yang berbeda 

namun semuanya melakukan kegiatan tersebut secara sistematis. 

berdasarkan hal tersebut penelitian dan pengembangan sebenarnya tidak 

 

9 Yudi Hari Rayanto dan Sugianti, Penelitian Pengembangan Model ADDIE dan R2D2: Teori dan 
Praktek, ed. oleh Tristan Rokhmawan (Pasuruan: Lembaga Academic & Research Institut, 2020). 
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jauh berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan perbedaan 

mendasar hanya terletak pada prosedur pengembangan. 

Produk pengembangan seperti menghasilkan buku ajar tentu didahului 

dengan need assessment untuk mengetahui kepada siapa buku ajar tersebut 

dibuat dan apakah buku ajar tersebut benar-benar dibutuhkan dalam 

memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. hanya jika diperlukan barulah 

buku ajar tersebut diproduksi dan diuji cobakan.10 Berdasarkan hal tersebut, 

untuk mengetahui adanya kebutuhan produk dilakukan penelitian 

pendahuluan agar terlihat gambaran permasalahan yang ada di lapangan. 

permasalahan yang muncul dan dijawab dalam proses penelitian disebut oleh 

Khalifah mustami sebagai sebuah masalah penelitian (problem).11 

Metode penelitian yang dipilih untuk digunakan tergantung dari tujuan 

penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini beberapa alasan pemilihan metode 

penelitian yang digunakan. 

a. Jika peneliti ingin mengetahui hubungan dan pengaruh, maka metode 

penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan tipe 

korelasi dan eksperimen. 

b. Jika peneliti ingin memahami secara mendalam subjek yang diteliti, maka 

paling tepat jika menggunakan penelitian kualitatif. 

 

10 Punaji Setyosari, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Pengembangan, Cet. V (Jakarta: Kencana 
Prenadamedia Group, 2016). 

11 Khalifa Mustami, Metodologi Penelitian Pendidikan (Yogyakarta: Aynat Publishing, 2013). 
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c. Jika peneliti berniat untuk melakukan suatu perubahan dalam 

pembelajaran, maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 

Tindakan (action research). 

d. Jika peneliti ingin melakukan sebuah inovasi, membuat sesuatu yang baru 

(model, produk, prosedur, metode), maka metode yang tepat digunakan 

adalah research and development (R&D) dengan mengukur efektivitas, 

produktivitas, dan kualitasnya.12 

2. Model Penelitian dan Pengembangan 

Model pengembangan berfungsi sebagai landasan dalam proses 

pembuatan produk yang diinginkan. Ada tiga jenis model pengembangan yang 

biasa digunakan: model prosedural, model konseptual, dan model teoritis. 

Model prosedural berorientasi pada langkah-langkah tertentu yang harus 

dijalankan untuk menciptakan sebuah produk, sehingga bersifat deskriptif. 

Model konseptual fokus pada analisis mendalam terhadap komponen-

komponen produk serta relasi antar-komponen yang perlu dikembangkan, 

oleh karenanya bersifat analitis. Sedangkan model teoritik mengajukan 

sebuah kerangka berpikir yang berlandaskan teori-teori yang relevan, disertai 

oleh dukungan data empiris.13  

Dalam pengembangan bahan ajar ini, model pengembangan yang 

digunakan adalah model prosedural. Model ini lebih berfokus pada 

 

12 Nuna Putra, Research & Depelopment: Penelitian dan Pengembangan, Suatu Pengantar, Cet. IV 
(Jakarta: Rajawali Pers, 2015). 

13 Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT. Raja Garindo Persada, 2010). h. 27 
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serangkaian langkah-langkah yang sistematis dan terstruktur yang harus 

diikuti untuk menciptakan produk pendidikan yang efektif dan berkualitas 

tinggi. Oleh karena itu, pendekatan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, 

yang berarti penelitian ini lebih kepada mendokumentasikan dan menjelaskan 

proses yang dilalui dalam pengembangan produk, mulai dari konsepsi awal 

hingga validasi dan implementasi.  

Melalui pendekatan deskriptif ini, kami dapat menetapkan langkah demi 

langkah yang perlu dijalankan, memastikan bahwa setiap fase dalam proses 

pengembangan telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Ini penting 

tidak hanya untuk keberhasilan produk akhir tetapi juga untuk memberikan 

kerangka kerja yang bisa diikuti oleh peneliti atau pendidik lain yang mungkin 

tertarik untuk mengembangkan bahan ajar serupa di masa mendatang.Model 

penelitian yang digunakan dan akan diadaptasi dalam penelitian ini adalah 

ADDIE dengan pertimbangan sesuai dengan tujuan pengembangan produk 

dan telah banyak digunakan oleh penelitian sebelumnya. 

Pada awalnya, model ADDIE berkembang di Florida State University 

untuk perumusan pengembangan pada program pelatihan militer.14 ADDIE 

(Analyze, Design, Development, Implementation, Evaluation) muncul pada 

tahun 1990-an yang dikembangkan oleh Reiser dan Mollenda. Salah satu 

fungsinya adalah menjadi pedoman dalam membangun perangkat dan 

infrastruktur program penelitian yang efektif.  

 

14 Rayanto dan Sugianti. 
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Model ADDIE (Analyze, Design, Development, Implementation, 

Evaluation) adalah salah satu model pengembangan instruksional yang paling 

populer dan telah digunakan secara luas dalam berbagai bidang, termasuk 

pendidikan. Dikembangkan pada tahun 1990-an oleh Reiser dan Mollenda, 

model ini dirancang sebagai kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur 

untuk membantu dalam proses pembuatan program pembelajaran atau 

penelitian yang efektif.  

Implementasi model ADDIE dalam penelitian dan pengembangan 

dimulai dengan tahap "Analyze" (Analisis), di mana kebutuhan, karakteristik 

peserta didik, dan berbagai faktor lainnya dianalisis untuk menentukan tujuan 

pembelajaran. Selanjutnya adalah tahap "Design" (Desain), yang melibatkan 

pengembangan kurikulum, penentuan materi, dan pemilihan metode 

pembelajaran. Tahap "Development" (Pengembangan) adalah tahapan di 

mana materi dan bahan ajar benar-benar dibuat. Setelah itu, pada tahap 

"Implementation" (Implementasi), bahan ajar diterapkan dalam lingkungan 

pembelajaran nyata untuk diuji coba. Terakhir, pada tahap "Evaluation" 

(Evaluasi), efektivitas dan efisiensi bahan ajar dievaluasi untuk melihat 

apakah perubahan atau revisi diperlukan.  

Model ADDIE menawarkan pendekatan yang terstruktur dalam 

membangun bahan ajar dan program pembelajaran, memastikan bahwa setiap 

aspek telah dianalisis dan dipertimbangkan dengan cermat sebelum 

penerapannya. Ini memungkinkan peneliti atau pendidik untuk 

meminimalkan risiko kegagalan dan memastikan bahwa bahan ajar atau 
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program yang dikembangkan akan efektif dan sesuai dengan kebutuhan 

peserta didik. 

Model ADDIE merupakan satu model desain pembelajaran yang bersifat 

generik serta berlangsung selama bertahun-tahun, namun prosedur ADDIE 

diperbaharui dan lebih dikenal dengan versi analyze, design, development, 

implementation, dan evaluation.15 Secara lebih lengkap, model ADDIE dapat 

digambarkan sebagai gambar berikut.16 

 

Gambar 1 Model ADDIE 

Menurut Thiagarajan, terdapat empat tahap penelitian dan 

pengembangan yaitu define, design, develop, and disseminate.17 Model ADDIE, 

yang merupakan singkatan dari Analyze (Analisis), Design (Desain), Develop 

(Pengembangan), Implement (Implementasi), dan Evaluate. Berikut 

 

15 Benny A Pribadi, Model Desain Sistem Pembelajaran (Jakarta: Dian Rakyat, 2009). 

16 Robert Maribe Branch, Instructional Design: The ADDIE Approach  (London: Springer Science 
Business Media, 2009). 

17 Sivasailam Thiagarajan, Dorothy S Semmel, dan Melvyn I Semmel, Instructional development 
for training teacher of exceptional children (Bloomington Indiana: Indiana University, 1974). 

Evaluation

Analysis

Desain

Develop
ment

Impleme
ntation



 
 

 
33 

 

 
 

penjelasan mengenai tahapan-tahapan dalam model ADDIE yang bisa 

diterapkan dalam suatu penelitian.  

1) Analysis (analisis). Pada tahap ini dilakukan needs assessment (analisis 

kebutuhan), dengan mengidentifikasi kesenjangan kinerja, menentukan 

tujuan instruksional, menganalisis pengguna, menganalisis sumber daya 

yang dibutuhkan, serta menganalisis tugas dan konten.  

2) Design (desain/perancangan). Pada tahap ini dilakukan proses pemilihan 

strategi pembelajaran, mendesain struktur konten, dan mengembangkan 

instrumen penelitian. 

3) Development (pengembangan). Tahap ini merupakan proses 

mengimplementasikan dua tahap sebelumnya. Pada tahap ini, proses yang 

dilakukan adalah membuat/menyusun bahan ajar hingga menjadi sebuah 

prototipe. Produk yang dihasilkan dalam bentuk prototipe akan dilakukan 

uji coba awal. Evaluasi yang dilakukan pada tahap ini adalah evaluasi diri, 

penilaian ahli, perorangan, dan kelompok kecil. Pada tahap ini akan 

dihasilkan tingkat validitas bahan ajar yang dikembangkan.  

4) Implementation (implementasi). Tahap ini merupakan lanjutan dari tahap 

development. Pada tahap ini dilakukan uji coba yang sesungguhnya pada 

lapangan (uji coba lapangan). Uji coba lapangan akan menghasilkan tingkat 

praktikalitas dan efektifitas produk yang dikembangkan.  

5) Evaluation (Evaluasi atau umpan balik), yaitu suatu proses untuk melihat 

apakah model yang sedang dibangun berhasil, sesuai dengan harapan awal 

atau tidak sebenarnya tahap evaluasi dapat terjadi pada setiap empat tahap 
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di atas. Evaluasi yang terjadi diatas itu dinamakan formatif, karena 

tujuannya untuk revisi kelebihan kelebihan dari model ini adalah sifatnya 

yang genetik generic (umum) dan langkah langkahnya yang lengkap dan 

detail, namun kurang dilaksanakan dan dihasilkan memiliki kekurangan 

dan kesalahan.18 

B. Hakikat Bahan Ajar  

1. Definisi Bahan Ajar 

Sumber belajar adalah elemen penting yang tersedia dalam lingkungan 

pendidikan, berfungsi untuk memfasilitasi proses pembelajaran bagi guru dan 

peserta didik. Ini mencakup beragam jenis bahan, termasuk bahan ajar cetak, 

media elektronik, narasumber, dan lingkungan sekitar, yang semuanya 

berkontribusi pada peningkatan keaktifan peserta didik dalam proses belajar. 

Bahan ajar cetak adalah salah satu sumber yang paling sering diakses oleh 

guru dan peserta didik. 

Peran bahan ajar dalam pendidikan adalah sangat signifikan. bukan 

hanya berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan retensi memori, tetapi juga 

membantu peserta didik dalam mengembangkan keterampilan kognitif, 

seperti analisis, penyimpulan, perbandingan, dan evaluasi kritis. Bahan ajar 

adalah salah satu pilar utama dalam menyediakan pengetahuan untuk peserta 

 

18 Branch. 
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didik dan memainkan peran vital dalam memfasilitasi proses belajar-

mengajar yang efektif.19 

Kualitas bahan ajar sangat menentukan keberhasilan pendidikan peserta 

didik. Bahan ajar yang berkualitas tinggi tidak hanya berfungsi sebagai 

reservoir pengetahuan yang mendukung keberhasilan akademik peserta 

didik, tetapi juga memandu dan mengarahkan dinamika proses belajar-

mengajar menuju standar yang lebih tinggi. Dengan dirancang dan 

dikembangkan sesuai dengan kurikulum dan paradigma pendidikan yang 

berlaku, bahan ajar dapat menjadi instrumen yang sangat efektif untuk 

mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum tersebut. 

2. Jenis-jenis Bahan Ajar 

Menurut Ellington dan Race, bahan ajar dapat dikategorikan ke dalam 

tujuh jenis berdasarkan bentuk fisiknya sebagai berikut.  

b. Bahan Ajar Cetak. Kategori ini mencakup handout, lembar kerja, serta 

bahan ajar mandiri dalam format cetak. Jenis bahan ini umumnya mudah 

diakses dan bisa digunakan dalam berbagai setting pembelajaran.  

c. Bahan Ajar Display (Tidak Diproyeksikan). Contoh bahan ajar dalam bentuk 

ini adalah poster, model, dan foto. Bahan ini berfungsi sebagai alat bantu 

visual yang dapat memperkuat pemahaman konsep atau informasi.  

d. Bahan Ajar Display Diam yang Diproyeksikan. Bahan ajar ini meliputi slide 

dan film strips yang diproyeksikan. Biasanya digunakan dalam presentasi 

 

19 Depdiknas Pusat Perbukuan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005 
tentang Buku Teks Pelajaran (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2005). 



 
 

 
36 

 

 
 

atau diskusi kelompok besar untuk menampilkan data atau informasi 

secara visual.  

e. Bahan Ajar Audio. Bahan ajar ini mencakup audio disc dan tape yang bisa 

digunakan untuk memberikan informasi melalui pendengaran. Bahan ini 

sering digunakan dalam pelatihan bahasa atau untuk menyajikan informasi 

yang berbasiskan narasi.  

f. Bahan Ajar Audio dengan Visual Diam. Bahan ajar ini adalah kombinasi dari 

audio dan bahan visual diam, seperti program slide dengan suara atau film 

strips bersuara. Ini memanfaatkan lebih dari satu indera, sehingga bisa 

lebih mempengaruhi retensi dan pemahaman.  

g. Bahan Ajar Video. Termasuk di dalam bahan ajar ini adalah siaran televisi 

dan rekaman video. Video adalah media yang dinamis dan bisa sangat 

efektif untuk menunjukkan proses atau kejadian secara real-time.  

h. Bahan Ajar Komputer (Computer-Assisted Instruction). Program atau 

aplikasi yang dirancang khusus untuk keperluan pembelajaran. Dapat 

berbentuk simulasi, tutorial, atau game pendidikan yang memberikan 

interaktivitas tinggi. Masing-masing jenis bahan ajar ini memiliki kelebihan 

dan kekurangannya sendiri, dan pemilihan yang tepat tergantung pada 

kebutuhan spesifik serta konteks pembelajaran..20 

 

20 H Ellington dan P Race, Producing teaching materials (London: Kogan Page, 1993). 
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3. Tujuan Bahan Ajar 

Dalam konteks pendidikan, bahan ajar memainkan peran krusial. Hal ini 

memfasilitasi proses mengajar bagi guru dan mempermudah proses belajar 

bagi peserta didik. Bahan ajar bisa disajikan dalam format yang beragam, 

disesuaikan dengan tipe materi dan kebutuhan peserta didik. Tujuan dari 

penyusunan bahan ajar adalah untuk menyediakan materi pelajaran yang 

relevan dengan konteks sosial dan kebutuhan spesifik peserta didik, sekaligus 

memberikan alternatif sumber belajar yang bisa diakses dengan mudah oleh 

guru dan peserta didik. 

Manfaat dari penulisan bahan ajar termasuk mempermudah tugas guru 

dalam proses mengajar, menyederhanakan presentasi materi di kelas, 

memberikan bimbingan tambahan kepada peserta didik, mengurangi 

ketergantungan kepada guru sebagai satu-satunya sumber informasi, dan 

meningkatkan motivasi dalam proses belajar. 21 

Menurut Hasruddin, bahan ajar berkualitas tinggi dan adanya media 

animasi bisa meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang 

diajarkan. Ini disebabkan oleh penyusunan bahan ajar yang sistematis, 

menarik, dan relevan yang memang perlu dikembangkan lebih lanjut.22 Ketika 

guru memilih untuk mengembangkan bahan ajar mereka sendiri, ada 

beberapa manfaat signifikan yang bisa diperoleh sebagai berikut.  

 

21 Depdiknas, Pengembangan Bahan Ajar (Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah atas 
Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, 
2008). 

22 Harahap F Hasruddin, “Pengembangan Perangkat Perkuliahan Mikrobiologi Terapan Berbasis 
Masalah,” in Prosiding Seminar Biologi (jurnal.fkip.uns., 2013). 
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a. Bahan ajar yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan kurikulum, 

peserta didik, sekolah, dan konteks geografis atau kultural tertentu.  

b. Guru menjadi lebih mandiri dalam hal penyediaan bahan ajar, mengurangi 

ketergantungan pada sumber eksternal.  

c. Bahan ajar menjadi lebih komprehensif dan beragam, karena dihasilkan 

dari berbagai referensi yang digunakan dalam proses pengembangannya.  

d. Guru mendapatkan kesempatan untuk memperkaya keterampilan menulis 

mereka, sekaligus menambah wawasan dan pengetahuan.  

e. Komunikasi pembelajaran antara guru dan peserta didik menjadi lebih 

efektif. Ini bisa terjadi karena bahan ajar yang disusun lebih sesuai dengan 

kebutuhan dan konteks pembelajaran.  

f. Adanya kepercayaan yang lebih tinggi dari peserta didik terhadap guru, 

yang pada gilirannya akan membuat proses belajar-mengajar menjadi lebih 

menarik dan interaktif. Dengan demikian, mengembangkan bahan ajar 

sendiri bukan hanya memberikan keuntungan bagi guru dalam hal 

profesionalisme dan keterampilan, tetapi juga membawa manfaat nyata 

bagi proses pembelajaran dan pengalaman belajar peserta didik..23 

4. Pengembangan Bahan Ajar 

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) telah mengembangkan 

instrumen penilaian bahan ajar. Instrumen ini dipakai untuk menentukan 

kelayakan sebuah bahan ajar untuk dapat dikategorikan sebagai bahan 

 
23 Ika Maryani dan Laila Fatmawati, Pendekatan Scientific dalam Pembelajaran di Sekolah Dasar: 

Teori dan Praktik, Ed. 3, Cet (Yogyakarta: Deepublish, 2018). 
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standar. Menurut Badan Nasional Standar Pendidikan, bahan ajar yang 

berkualitas wajib memenuhi empat unsur kelayakan, yaitu kelayakan isi, 

kelayakan penyajian, kelayakan kebahasaan dan kelayakan kegrafikaan. 

Kelayakan kegrafikan bahan ajar memerlukan beberapa komponen penilaian 

sebagai berikut.24 

a. Ukuran Bahan dengan sub komponen yaitu ukuran dengan indikator yaitu 

kesesuaian bahan dengan standar ISO (A4, B5, B6), kesesuaian ukuran 

bahan dengan materi isi bahan;  

b. Desain Kulit bahan dengan sub-komponen ini berfokus pada tata letak kulit 

bahan ajar, termasuk konsistensi elemen-elemen desain, penampilan yang 

harmonis, dan penyesuaian warna. Selain itu, instrumen ini juga menilai 

apakah ukuran huruf judul bahan dominan dan proporsional, apakah warna 

judul kontras dengan latar belakang, dan apakah jenis dan variasi huruf 

digunakan dengan bijak. Ilustrasi pada kulit juga harus secara efektif 

merepresentasikan isi dan materi ajar. 

c. Desain Bahan dengan sub komponen fokusnya adalah pada tata letak dan 

tipografi di dalam bahan ajar. Tata letak harus konsisten dan logis, dengan 

margin dan pemisahan antar paragraf yang proporsional. Tipografi juga 

harus mematuhi pedoman tertentu, seperti membatasi jenis-jenis huruf 

yang digunakan dan menghindari huruf-huruf hias yang bisa mengganggu 

pembacaan.an jenis huruf hias, penggunaan variasi huruf.  

 

24 Badan. 
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Instrumen ini membantu memastikan bahwa bahan ajar tidak hanya 

kuat dari segi isi dan penyajian, tetapi juga mudah digunakan dan estetis, 

memungkinkan untuk pengalaman belajar yang lebih efektif dan 

menyenangkan bagi peserta didik. Selain itu, kepatuhan terhadap standar ini 

juga memfasilitasi proses penilaian dan adopsi bahan ajar oleh lembaga 

pendidikan. 

C. Paradigma Pembelajaran Tematik Integratif 

1. Definisi Pembelajaran Tematik Integratif 

Dalam Kurikulum 2013, pendekatan tematik integratif diterapkan untuk 

pendidikan dasar, termasuk Madrasah Ibtidaiyah. Sesuai dengan 

Permendikbud RI Nomor 57 Tahun 2014 pasal 11 ayat 1, metode ini bertujuan 

untuk menyatukan berbagai kompetensi dan mata pelajaran ke dalam satu 

tema utuh.25 Dengan kata lain, pembelajaran tematik adalah suatu metode 

yang mengintegrasikan berbagai aspek belajar menjadi satu kesatuan yang 

terkoordinasi.  

Model pembelajaran tematik integratif ini tidak hanya mempermudah 

peserta didik dalam menghubungkan berbagai informasi dari mata pelajaran 

yang berbeda, tetapi juga lebih mudah diaplikasikan oleh guru dalam proses 

pembelajaran. Misalnya, ketika tema "Daerah Tempat Tinggalku" dipilih, 

peserta didik tidak hanya belajar Geografi, tetapi juga sejarah lokal, budaya, 

bahasa, dan aspek-aspek lain yang relevan dengan tema tersebut.  

 

25 Permendikbud, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 
Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Madrasah ibtidaiyah/Madrasah Ibtidaiyah, 2014. 
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Pendekatan tematik mempermudah guru untuk mengaitkan materi-

materi dari berbagai bidang studi ke dalam satu tema, sehingga memfasilitasi 

proses belajar yang lebih holistik dan kontekstual. Selain itu, pendekatan 

tematik juga membantu memperkuat pemahaman konsep dan membangun 

keterampilan berpikir kritis serta kemampuan menyelesaikan masalah di 

kehidupan nyata. 

Dalam model pembelajaran tematik integratif, konsep, keterampilan, 

dan sikap dari berbagai bidang studi dikombinasikan dan diintegrasikan ke 

dalam tema umum. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah 

pembelajaran yang holistik, yang memperhatikan aspek-aspek seperti 

integrasi antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pendekatan ini 

dianggap sebagai salah satu strategi efektif dalam meningkatkan prestasi 

peserta didik.26  

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pendekatan tematik 

integratif memungkinkan konsolidasi berbagai kemampuan dari berbagai 

mata pelajaran ke dalam topik-topik umum. Ini memastikan bahwa peserta 

didik mendapat pemahaman yang luas dan terpadu secara konseptual.27 

Pendekatan ini berlandaskan pada prinsip-prinsip pembelajaran yang 

terintegrasi dan menggunakan topik sebagai elemen yang menghubungkan 

berbagai mata pelajaran dalam satu sesi belajar. 

 

26 K. C Min, A. M Rashid, dan M. I Nazri, “Teachers’ Understanding and Practice Towards Thematic 
Approach in Teaching Integrated Living Skills (ILS) in Malaysia,” International Journal of Humanities and 
Social Science, 2 (2012), 273–81. 

27 Kemendikbud, Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum dan 
Pedoman Umum Pembelajaran, 2013. 
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Pembelajaran tematik integratif menggunakan prinsip pembelajaran 

terpadu yaitu menggunakan tema sebagai pemersatu kegiatan pembelajaran 

yang memadukan beberapa mata pelajaran sekaligus dalam satu kali tatap 

muka.28 Sejalan dengan hal itu, menurut Varun, pendekatan tematik adalah 

salah satu pendekatan pada proses belajar mengajar yang mencakup beberapa 

area pada kurikulum yang saling terhubung dan tergabung dalam sebuah 

tema.29 

Metode ini memberi kesempatan kepada peserta didik untuk lebih aktif 

dalam belajar, mendapatkan pengalaman praktek, dan mengeksplorasi 

konsep-konsep secara mandiri.30 Dengan demikian, pendekatan tematik 

integratif bisa disebut sebagai metode belajar yang berfokus pada peserta 

didik, menggabungkan berbagai dimensi materi ajar dan kompetensi peserta 

didik dalam satu topik yang relevan. Melalui metode ini, berbagai jenis 

kompetensi—mulai dari sikap, pengetahuan, hingga keterampilan—peserta 

didik bisa terintegrasi dalam satu proses belajar yang penuh makna. 

2. Karakteristik Pembelajaran Tematik Integratif 

Pembelajaran tematik integratif bertujuan untuk mengembangkan 

keutuhan pribadi peserta didik dengan mengintegrasikan aspek sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan. Berdasarkan pedoman dari Kemendikbud, 

 

28 Permendikbud. 

29 Varun Dawar, “Agency Theory, Capital Structure and Firm Performance: Some Indian 
Evidence,” Emerald Insight. Managerial Finance, 40.12 (2014), 1190 – 1206. 

30 Hosnan, Pendekatan Saintifik dan Kontekstual dalam Pembelajaran Abad 21 (Bogor: Ghalia 
Indonesia, 2014). 
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beberapa ciri utama dari metode ini antara lain adalah fokus pada peserta 

didik sebagai pusat pembelajaran, pemberian pengalaman langsung, dan 

integrasi antar mata pelajaran yang difasilitasi dengan fleksibilitas. 

Karakteristik-karakteristik ini dirancang untuk menghasilkan pembelajaran 

yang bermakna dan sesuai dengan minat serta kebutuhan peserta didik.31 

Abdul Majid juga menguraikan karakteristik serupa dalam implementasi 

model pembelajaran tematik integratif. Menurutnya, pendekatan ini 

menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam proses belajar-

mengajar, dengan guru berperan sebagai fasilitator lebih dari pengajar. 

Fokusnya adalah pada pemberian pengalaman langsung dan konkret yang 

dapat membantu peserta didik memahami konsep-konsep lebih abstrak. 

Kelebihan lainnya adalah fleksibilitas dalam mengintegrasikan berbagai mata 

pelajaran serta relevansi dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Selain 

itu, pendekatan ini juga menggunakan prinsip "belajar sambil bermain" untuk 

membuat proses pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan bagi peserta 

didik.32 

Dari paparan di atas, bisa disimpulkan bahwa pembelajaran tematik 

integratif menawarkan sebuah metode yang berfokus pada peserta didik dan 

berorientasi pada penciptaan pengalaman belajar yang bermakna. 

Pendekatan ini memungkinkan terjalinnya hubungan antar berbagai 

 

31 Permendikbud. 

32 Majid. 
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kompetensi dan mata pelajaran, yang disajikan dengan fleksibilitas dan 

relevansi kontekstual. Lebih dari itu, metode ini mengedepankan proses 

pembelajaran sebagai suatu yang dinamis dan adaptif sesuai dengan 

kebutuhan dan minat peserta didik. 

3. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Tematik Integratif 

Pembelajaran tematik integratif memiliki aspek positif dan negatif yang 

saling melengkapi. Kelebihan dari metode ini bisa berfungsi sebagai 

pendorong efektivitas dalam proses belajar-mengajar, sedangkan 

kekurangannya bisa diminimalisir dengan memanfaatkan komponen yang ada 

sebaik-baiknya. Berikut adalah rincian dari kelebihan dan kekurangan 

pendekatan pembelajaran tematik integratif: 

a. Kelebihan Pembelajaran Tematik Integratif  

Kelebihan dari metode pembelajaran tematik integratif sejalan dengan 

yang dikemukakan oleh Sugiyarto, menyoroti bagaimana pendekatan ini 

memanfaatkan beberapa aspek positif dalam dunia pendidikan. Berikut 

adalah beberapa poin yang menggambarkan kelebihan tersebut.  

1) Relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Metode ini memulai dari tingkat 

pemahaman dan realitas dunia anak-anak, sehingga membuat materi lebih 

mudah diakses dan relevan bagi peserta didik.  

2) Pemahaman yang terstruktur. Melalui integrasi berbagai mata pelajaran ke 

dalam tema-tema tertentu, peserta didik menjadi lebih mudah dalam 

memahami konsep atau peristiwa dalam cara yang lebih terorganisir.  



 
 

 
45 

 

 
 

3) Pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran menjadi bermakna karena 

relevan dan struktur yang ada, materi lebih mudah untuk diingat dan 

dipahami, memberikan nilai atau makna yang lebih dalam pada proses 

belajar.  

4) Pengembangan kemampuan individu. Metode ini memberikan ruang bagi 

peserta didik untuk tidak hanya mengembangkan pengetahuan akademis, 

tetapi juga keterampilan pribadi dan sosial.  

5) Penguatan kompetensi. Dengan berbagai kegiatan yang dirancang untuk 

lebih dari satu mata pelajaran, kompetensi yang diperoleh peserta didik 

menjadi lebih kuat dan terintegrasi.  

6) Efisiensi waktu. Materi yang bersumber dari berbagai mata pelajaran yang 

diajarkan secara bersamaan dan terintegrasi, sehingga memungkinkan 

penggunaan waktu yang lebih efisien dalam proses belajar mengajar.33 

Berdasarkan penjelasan di atas, secara keseluruhan, metode 

pembelajaran tematik integratif menawarkan pendekatan yang lebih holistik 

dan efisien, memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan berbagai 

jenis kompetensi dalam satu lingkungan belajar yang koheren dan terstruktur. 

Menurut Kemendikbud pada tahun 2014, terdapat berbagai kelebihan 

dalam pendekatan pembelajaran tematik integratif sebagai berikut.  

 

33 L Agustina, Sugiyarto, dan Sarwanto, “Penerapan Model Pembelejaran Kooperatif Numbered 
Head Together (NHT) dan The Power of Two ditinjau dari Motivasi Belajar dan Gaya Belajar Peserta 
didik,” in Proceeding Bilogy Education Conference, 2016, hal. 83–89. 
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1) Relevansi dengan Kebutuhan dan Perkembangan Anak. Metode ini 

memastikan bahwa materi dan kegiatan belajar-mengajar sesuai dengan 

tingkat perkembangan serta kebutuhan spesifik dari peserta didik.  

2) Keseruan dalam Belajar. Berlandaskan pada minat dan kebutuhan anak, 

proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan.  

3) Retensi yang Lebih Baik. Dikarenakan materi lebih berkesan dan bermakna, 

hasil belajar akan lebih tahan lama dalam ingatan peserta didik.  

4) Stimulasi Berpikir Kritis. Pendekatan ini mendorong peserta didik untuk 

mengembangkan kemampuan berpikirnya sesuai dengan problem atau 

tantangan yang dihadapinya.  

5) Peningkatan Keterampilan Sosial. Melalui kegiatan kelompok dan 

kolaborasi, peserta didik juga memperoleh keterampilan sosial, seperti 

bekerja sama dan berkomunikasi efektif.  

6) Mengembangkan Sikap Toleransi dan Empati: Proses pembelajaran ini juga 

membantu peserta didik untuk lebih terbuka, toleran, dan responsif 

terhadap ide dan gagasan dari orang lain.  

7) Pragmatisme dalam Kegiatan Belajar: Materi dan kegiatan dalam metode 

ini seringkali bersifat pragmatis dan sesuai dengan masalah yang biasa 

dihadapi oleh anak dalam kehidupan sehari-hari, membuat pembelajaran 

lebih aplikatif.34  

 

34 Permendikbud. 
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Pembelajaran tematik integratif tidak hanya menyajikan konten yang 

bermakna bagi peserta didik, tetapi juga membuka ruang untuk metode 

pembelajaran yang kolaboratif dan kooperatif. Hal tersebut memfasilitasi guru 

dalam menyelaraskan tujuan pembelajaran dan membangun komunitas 

pembelajar yang kuat. Selain itu, guru yang memahami keefektifan dari 

pendekatan ini akan lebih mampu dalam merancang aktivitas pembelajaran 

yang sesuai dengan teknik discovery.  

Para guru biasanya lebih detail dalam merencanakan tahapan dan 

indikator pembelajaran, serta memastikan bahwa aktivitas yang dipilih 

selaras dengan tingkat perkembangan peserta didik serta konteks dan variasi 

lingkungannya. Dengan demikian, pendekatan tematik integratif tidak hanya 

memperkaya pengetahuan dan keterampilan peserta didik, tetapi juga 

menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih dinamis dan adaptif. 

Kelebihan-kelebihan ini tidak hanya membuat pembelajaran lebih efektif 

tetapi juga membantu dalam pembentukan karakter dan keterampilan yang 

akan bermanfaat bagi peserta didik dalam menjalani kehidupannya. 

b. Kekurangan Pembelajaran Tematik Integratif 

Meskipun pendekatan tematik integratif menawarkan sejumlah 

kelebihan, ada juga beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Salah satu 

hambatan utama dalam implementasinya adalah kompleksitas metodenya 

sendiri. Menurut Nurdin dan Usman, terdapat beberapa faktor spesifik yang 

mempersulit pelaksanaan pembelajaran tematik sebagai berikut. 
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1) Beban bagi Guru. Guru diharapkan untuk menguasai berbagai aspek mulai 

dari konsep, sikap, hingga keterampilan yang menjadi prioritas dalam 

pembelajaran ini. Ini bisa menjadi tantangan tersendiri.  

2) Kesulitan Penerapan. Model ini memang ideal secara teoritis, tetapi 

menghadapi hambatan saat diaplikasikan di lapangan, terutama dalam 

konteks yang kurang memadai.  

3) Kebutuhan Kolaborasi. Pendekatan ini memerlukan tim lintas disiplin ilmu 

untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, yang bisa menjadi 

kendala logistik dan koordinasi. 

4)  Sumber Belajar yang Beragam: Mengintegrasikan konsep dari berbagai 

bidang studi memerlukan sumber belajar yang diversifikasi, yang mungkin 

tidak selalu tersedia atau memerlukan waktu dan sumber daya tambahan 

untuk dikembangkan.35 

Dengan mengetahui kekurangan ini, pendidikan bisa beradaptasi dan mencari 

solusi yang akan membuat pendekatan tematik integratif lebih mudah 

diaplikasikan dan efektif. 

D. Hakikat Budaya Lokal 

1. Definisi Budaya Lokal 

Budaya lokal mengacu pada warisan kompleks dari kepercayaan, nilai, 

adat, bahasa, dan praktik yang unik bagi suatu komunitas atau wilayah 

 

35 Trianto, Model Pembelajaran Terpadu, Konsep, Strategi dan Implementasinya dalam KTSP 
(Jakarta: Bumi Aksara, 2010). 



 
 

 
49 

 

 
 

geografis tertentu.36 Konsep budaya yang lebih luas mencakup pengetahuan, 

kepercayaan, seni, moral, hukum, dan adat serta semua kemampuan dan 

kebiasaan yang diperoleh oleh manusia sebagai bagian dari anggota 

masyarakat.37 Dengan demikian, budaya lokal bisa dilihat sebagai ekspresi 

khusus dari identitas kolektif yang terbentuk melalui interaksi sosial dan 

sejarah bersama dalam suatu lingkungan tertentu. 

Budaya lokal menurut Banks dan Banks umumnya merujuk pada 

pemahaman dan pendekatan dalam studi multikultural yang memperhatikan 

keragaman budaya, etnis, ras, dan kelompok sosial dalam sebuah masyarakat. 

James A. Banks, seorang tokoh penting dalam bidang pendidikan 

multikultural, seringkali menekankan pentingnya memasukkan perspektif, 

narasi, dan pengalaman dari berbagai kelompok budaya dalam kurikulum 

pendidikan untuk memperkaya pengalaman belajar siswa dan 

mempromosikan pemahaman lintas budaya. 

Dalam konteks referensi budaya lokal, Banks dan Banks berfokus pada 

bagaimana sekolah dan institusi pendidikan dapat mengakui, menghargai, dan 

mengintegrasikan elemen-elemen dari budaya lokal dan minoritas ke dalam 

pendidikan. Hal tersebut dapat meliputi bahasa, tradisi, sejarah, nilai, dan 

praktik sosial yang khas dari kelompok-kelompok tersebut untuk 

menawarkan perspektif tentang bagaimana pendidikan dapat merespons 

 
36 Alo Liliweri, Pengantar Studi Kebudayaan, Cetakan II (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019). 
37 Sumarto, “Budaya, Pemahaman, dan Penerapannya: Aspek Sistem Religi, Bahasa, Pengetahuan, 

Sosial, Kesenian, dan Teknologi,” Jurnal Literasiologi, 1.2 (2018), 144–59. 
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keragaman siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan adil 

bagi semua.38 

Pentingnya budaya lokal terletak pada kemampuannya untuk 

mempertahankan keragaman dalam pemikiran, seni, dan ekspresi manusia di 

tengah globalisasi. Clifford Geertz menggarisbawahi cara-cara simbolik di 

mana manusia memberikan makna pada dunia mereka.39 Dari perspektif 

tersebut, budaya lokal memberi wawasan tentang bagaimana komunitas 

menafsirkan pengalaman hidup mereka dan bagaimana interpretasi ini 

mempengaruhi identitas sosial dan praktek komunal. 

Dalam menghadapi globalisasi, budaya lokal seringkali berada di bawah 

tekanan dari aliran ide, barang, dan orang-orang yang melintasi batas-batas 

tradisional.40 Fenomena ini dapat menghasilkan perpaduan budaya yang 

memperkaya sekaligus menantang keberadaan praktik lokal tradisional. Oleh 

karena itu, studi tentang budaya lokal tidak hanya tentang pelestarian tradisi, 

tetapi juga tentang memahami proses adaptasi dan transformasi dalam 

konteks global. 

Analisis budaya lokal memerlukan pendekatan multidisiplin yang 

mempertimbangkan sejarah, linguistik, antropologi, dan sosiologi.41 Melalui 

lensa-lensa ini, kita dapat lebih memahami dinamika internal dan eksternal 

 
38 James A Banks dan Cherry A. McGee Banks, Multicultural education: Issues and perspectives, eds 

(John Wiley & Sons, 2019). 
39 Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures, ed. oleh Vol. 5019 (Researchgate.net, 1973). 
40 Arjun Appadurai, Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization, Vol. 1 (London: 

University of Minnesota Press, 1996). 
41 Eko A Meinarno, Bambang Widianto, dan Rizka Halida, Manusia dalam Kebudayaan dan 

Masyarakat: Pendekatan Antropologi dan Sosiologi (Penerbit Salemba, 2024). 
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yang mempengaruhi cara komunitas mempertahankan, menyesuaikan, dan 

mengkomunikasikan identitas budayanya. Hal ini memungkinkan kita untuk 

menghargai keunikan setiap budaya lokal serta peran mereka dalam 

membentuk mozaik budaya global yang lebih luas. 

Para ahli kebudayaan memberi pengertian budaya lokal sebagai 

superculture, kebudayaan yang berlaku bagi seluruh masyarakat, contohnya 

kebudayaan nasional. Culture, lebih khusus, misalnya berdasarkan golongan 

etnis, profesi, wilayah atau daerah, contohnya budaya Bugis. Subculture, 

merupakan kebudayaan khusus dalam sebuah culture, tetapi tidak 

bertentangan dengan kebudayaan induknya, contohnya budaya gotong 

royong. Counter-culture, tingkatannya sama dengan subculture, yaitu bagian 

turunan dari culture, tetapi counter-culture ini bertentangan dengan 

kebudayaan induknya, contohnya budaya individualisme.42 

Setiap daerah memiliki budaya yang diistilahkan dengan budaya lokal. 

Berbagai ahli mengemukakan pendapatnya tentang budaya. Sebagian ahli 

budaya seperti Wissler, Davis, dan Hoebel, berpendapat bahwa arti budaya 

adalah semua tindakan yang dilakukan oleh manusia dengan belajar (learned 

behavior).43 Arus utamanya ada pada manusia yang melingkupi unsur-unsur 

yang ada pada diri manusia itu sendiri, termasuk dalam hal bersifat abstrak 

seperti keyakinan, ataupun konkret seperti tingkah laku.  

 
42 Yusuf Zainal Abidin dan Beni Ahmad Saebani, Pengantar Sistem Sosial Budaya di Indonesia 

(Bandung: Pustaka Setia, 2014). 
43 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta, 2015). 
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Budaya lokal merupakan nilai-nilai lokal hasil budidaya masyarakat 

suatu daerah yang terbentuk secara alami dan diperoleh melalui proses 

belajar dari waktu ke waktu. Cara meneruskan budaya yang dimiliki adalah 

lewat komunikasi berupa aktif sosial. Komunikasi ada apabila terdapat bahasa, 

baik lewat tutur kata, atau tulisan. Pendapat yang lain menjelaskan bahwa 

budaya adalah sekumpulan sistem, gagasan yang dimiliki manusia melalui 

proses belajar dengan lingkungan.44 Berdasarkan hal tersebut, dapat 

dijelaskan bahwa budaya merupakan segala hal yang melingkupi 

pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lainnya 

dimana unsur pembentuknya didukung dan diteruskan oleh masyarakat.  

Pendapat lain tentang budaya menjelaskan bahwa budaya dipandang 

sebagai wadah perilaku yang dipelajari dan didukung oleh masyarakat.45 

Wadah yang dimaksud bersifat abstrak tetapi bisa dirasakan oleh pelakunya, 

dan diakui oleh setiap anggotanya karena itu sangat penting untuk 

diregenerasikan melalui sarana yang memadai.  Budaya juga bisa identifikasi 

sebagai bentuk cipta, rasa, dan karsa manusia.46 Poin yang dapat diambil 

bahwa budaya terletak pada tempat, pelaku, dan hasil peristiwa atau kejadian 

yang dialami dan dilakukan oleh manusia.  

Budaya lokal merupakan semua pikiran, tindakan, dan hasil kegiatan 

manusia dalam kelompok khusus di lokasi tertentu.47 berdasarkan definisi 

 
44 Prasetyo Hadi Atmoko, “Implementasi Kebijakan Desa Budaya dalam Melestarikan Budaya 

Lokal di Desa Sendangmulyo, Minggir, Sleman,” Media Wisata, 16.1 (2018), 662. 
45 Alo Liliweri, Makna Budaya dalam Komunikasi Antarbudaya (LKIS Pelangi Aksara, 2003). 
46 M Zainal, Pengantar Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (Yogyakarta: Deepublish, 2015). 
47 Samsul Ode, “Budaya Lokal sebagai Media Resolusi dan Pengendalian Konflik di Provinsi 

Maluku (Kajian,Tantangan Dan Revitalisasi Budaya Pela),” Politika: Jurnal Ilmu Politik, 6.2 (2015), 94. 
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tersebut, maka kebudayaan lokal masih tumbuh dan berkembang di 

masyarakat, serta dikoordinasikan dan dijadikan sebagai pedoman umum. 

Pengertian tersebut sering digunakan dalam mengartikan budaya, yang 

didasarkan pada potensi diri manusia. 

Berdasarkan skema sosial budaya di Indonesia, yang terdiri atas 

masyarakat yang bersifat majemuk dalam struktur sosial, budaya, dan 

ekonomi, budaya lokal berada pada tingkat culture. Hal tersebut jika dilihat 

dari struktur dan tingkatannya dapat dilihat dari sifat majemuk masyarakat 

Indonesia. Terdapat tiga golongan kebudayaan yang masing-masing 

mempunyai corak sendiri, yaitu kebudayaan suku bangsa/kebudayaan 

daerah, kebudayaan umum lokal dan kebudayaan nasional. Kebudayaan suku 

bangsa, artinya sama dengan budaya lokal atau budaya daerah, sedangkan 

kebudayaan umum lokal bergantung pada aspek ruang, biasanya pada ruang 

perkotaan ketika berbagai budaya lokal atau daerah yang dibawa oleh setiap 

pendatang. Akan tetapi, ada budaya dominan yang berkembang, yaitu budaya 

lokal yang ada di kota atau tempat tersebut, sedangkan kebudayaan nasional 

adalah akumulasi dari budaya daerah.48 

Budaya lokal adalah semua ide, aktivitas dan hasil aktivitas manusia 

dalam suatu kelompok masyarakat di lokasi tertentu.49 Budaya lokal tersebut 

secara aktual masih tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta 

disepakati dan dijadikan pedoman bersama. Dengan demikian sumber budaya 

 
48 Abidin dan Saebani. 
49 Nawari Ismail, Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal (Bandung: Lubuk Agung, 2011). 
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lokal bukan hanya berupa nilai, aktivitas dan hasil aktivitas tradisional atau 

warisan nenek moyang masyarakat setempat, namun juga semua komponen 

atau unsur budaya yang berlaku dalam masyarakat serta menjadi ciri khas dan 

atau hanya berkembang dalam masyarakat tertentu. 

2. Fungsi Budaya Lokal 

Fungsi budaya lokal dalam masyarakat sangat beragam dan mencakup 

aspek sosial, ekonomi, psikologis, dan politik yang membentuk kehidupan 

komunal dan individu. Budaya lokal berperan penting dalam membentuk 

identitas, memperkuat solidaritas komunal, dan mempertahankan 

keberlanjutan sosial-budaya dalam menghadapi perubahan global. 

Pada level individu, budaya lokal menyediakan kerangka referensi bagi 

anggota masyarakat untuk memahami diri mereka sendiri dan dunia di 

sekitarnya. Hal tersebut ditegaskan oleh Clifford Geertz yang menjelaskan 

bahwa budaya sebagai sistem makna yang terbagi melalui simbol-simbol 

untuk membantu individu menavigasi kompleksitas kehidupan sosial.50 

Berdasarkan hal tersebut, budaya lokal dengan tradisi dan nilai yang khas 

dibutuhkan oleh individu untuk membantu menanamkan rasa identitas yang 

kuat dan penting sebagai bagian dari masyarakat lokal. 

Dalam perspektif sosial, fungsi budaya lokal dalam memperkuat 

solidaritas dan koherensi komunal tidak bisa diabaikan. Melalui upacara, 

festival, dan kegiatan bersama lainnya, budaya lokal memfasilitasi interaksi 

 
50 Geertz. 
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sosial dan pemeliharaan jaringan sosial, yang esensial untuk dukungan sosial 

dan kerjasama dalam masyarakat.51 Hal tersebut menciptakan rasa komunitas 

yang erat, di mana anggota masyarakat merasa terhubung satu sama lain 

melalui warisan bersama dan pengalaman kolektif. 

Dalam perspektif ekonomi juga dipengaruhi oleh budaya lokal melalui 

praktik perdagangan, kerajinan tangan, dan pariwisata. Budaya lokal dapat 

menjadi sumber inovasi dan kreativitas, mendorong pengembangan produk 

dan jasa yang unik yang menarik bagi pasar lokal dan internasional.52 Dalam 

konteks pariwisata, keunikan budaya lokal menarik wisatawan, yang 

mendukung ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan 

peningkatan pendapatan. 

Politik dan kekuasaan dalam masyarakat juga dipengaruhi oleh budaya 

lokal. Praktik dan institusi budaya lokal seringkali menentukan tata cara 

pengambilan keputusan dan distribusi kekuasaan dalam komunitas.53 Sebagai 

contoh adalah sistem adat dan kepemimpinan tradisional memainkan peran 

penting dalam pengelolaan sumber daya alam, penyelesaian konflik, dan 

pemeliharaan keadilan sosial. Ini menunjukkan bagaimana budaya lokal dapat 

berfungsi sebagai mekanisme regulasi sosial yang mendukung stabilitas dan 

harmoni komunal. 

 
51 Verawati Ade dan Idrus Affandi, “Implementasi Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam 

Mengembangkan Keterampilan Kewarganegaraan,” Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, 25.1 (2016), 77–91. 
52 Fitria, “Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya Lokal,” Aksi Kepada Masyarakat, 2.1 (2021), 27–34. 
53 Tod Jones, Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia: Kebijakan Budaya Selama Abad ke 20 

Hingga Era Reformasi (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015). 
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Pada era globalisasi, fungsi budaya lokal menghadapi tantangan seiring 

dengan tekanan untuk beradaptasi dengan nilai dan praktik global. Aliran 

media global dan migrasi mempengaruhi budaya lokal, seringkali memicu 

dialog antara tradisi dan modernitas.54 Meskipun hal tersebut dapat 

menimbulkan tantangan terhadap pemeliharaan budaya lokal, juga memberi 

kesempatan untuk inovasi dan pertukaran budaya yang memperkaya identitas 

lokal. 

Budaya lokal sejatinya memainkan peran krusial dalam membentuk 

dinamika sosial, ekonomi, psikologis, dan politik masyarakat. Melalui 

pemeliharaan tradisi, memperkuat identitas komunal, dan kontribusi 

terhadap ekonomi lokal, budaya lokal membantu masyarakat dalam 

menghadapi tantangan modernitas dan globalisasi. Memahami fungsi budaya 

lokal tidak hanya penting untuk pelestarian warisan, tetapi juga untuk 

mempromosikan pembangunan sosial-budaya yang inklusif dan 

berkelanjutan 

Terdapat empat fungsi budaya lokal yaitu (a) budaya lokal sebagai 

wadah titik temu anggota masyarakat dari berbagai latar belakang seperti 

status sosial, suku, agama, ideologi, dan politik. Hal ini dapat dibuktikan dari 

berbagai upacara selamatan yang terus berkembang di tengah deru 

modernisasi; (b) Budaya lokal seperti lembaga adat, tradisi dapat juga 

berfungsi sebagai norma-norma sosial yang memiliki pengaruh signifikan 

dalam mengatur sikap dan perilaku masyarakat; (c) Budaya lokal sebagai 

 
54 Appadurai. 
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pengontrol sosial dari setiap anggota masyarakat. Misalnya tradisi bersih desa 

bukan sekedar sebagai kegiatan yang bersifat gotong royong dan lingkungan 

tetapi juga memiliki makna bersih dosa setiap anggota masyarakat; (d) budaya 

dapat berfungsi sebagai penjamin anggota pendukung budaya, sinoman dan 

sambatan misalnya memiliki nilai sosial-ekonomis bagi anggotanya.55 

Fungsi budaya sendiri dapat ditinjau melalui dua hal yakni dalam 

jangkauan akademis dan praktis. Secara akademis budaya berperan dalam 

proses pembelajaran. Nilai-nilai budaya lokal dapat dimanfaatkan pada proses 

pembelajaran. Dengan diintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dapat 

mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku peserta didik. Pemanfaatan ini 

diimplementasikan dalam bentuk perencanaan dan pelaksanaan di saat 

pembelajaran.  

Menurut Pusat Kurikulum Nasional, terdapat delapan belas karakter 

yang diajarkan di sekolah, yaitu: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, 

kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta 

tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar 

membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab.56 Peranan 

pentingnya adalah mengalirkan dengan menghayati nilai-nilai karakter untuk 

dikuatkan pada setiap peserta didik.  

Delapan belas karakter tersebut bisa dikuatkan dengan menggunakan 

basis budaya. Kebudayaan merupakan sesuatu yang perlu diwariskan agar 

 
55 Panjaitan et al. 
56 Mardiah Baginda, “Nilai-nilai Pendidikan berbasis Karakter pada Pendidikan Dasar dan 

Menengah,” Jurnal Ilmiah Iqra, 10.2 (2018). 
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dapat dilestarikan sebagai bagian dari warisan dan kekayaan bangsa. Apabila 

suatu pendidikan dilihat sebagai suatu budaya, maka harus menjalankan 

proses yang memiliki fungsi yakni pendidikan sebagai suatu pewarisan 

budaya, dengan begitu individu mampu menyesuaikan diri pada pola 

masyarakat untuk menjalankan peranannya.  

Korelasi ini bersifat terikat dan terkait. Fungsi pendidikan tidak lain 

adalah tentang bagaimana menghasilkan pribadi yang luhur dan pintar maka 

muatan materi pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dunia sosial 

industri dan budayanya.57 Korelasi itu terlihat dalam fungsi eksplisit dari 

budaya lokal bahwa secara praktis, budaya mewariskan nilai baik kepada 

masyarakat khususnya oleh peserta didik.  

Berbagai budaya yang ada di Indonesia, baik yang termasuk dalam 

kategori lokal, daerah, ataupun nasional perlu diberdayakan dalam bentuk 

regulasi formal. Sebagai contoh adalah menjadikan budaya lokal sebagai 

sumber belajar ilmu pengetahuan sosial dan mata pelajaran lainnya. IPS. oleh 

sebab itu, budaya dapat berperan dalam mewariskan nilai-nilai positif dalam 

rangka menunjang fungsi pendidikan di sekolah.  

Sebuah pandangan relativisme budaya oleh Franz Boaz, mengemukakan 

bahwa setiap daerah memiliki budaya masing-masing, tidak ada yang 

diunggulkan atau dibandingkan, karena setiap budaya memiliki 

keunggulannya masing-masing.58 Dasar dari penilaian suatu budaya hanya 

 
57 Panjaitan et al. 
58 Endin Mujahidin dan Abdul Rauf Haris, “Analisis Buku Teks Antropologi Kontekstual Karangan 

Supriyanto dalam Perspektif Islamic Worldview,” Ta’dibuna: Jurnal Pendidikan Islam, 8.1 (2019), 107. 
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bisa diukur dari budaya itu sendiri. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat 

dijelaskan bahwa sesungguhnya tidak ada budaya yang terbaik untuk setiap 

kondisi dan lingkungan yang ada.   

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat dipahami bahwa fungsi 

budaya adalah mewariskan nilai-nilai positif yang ada di suatu Masyarakat 

serta melestarikannya melalui pendidikan. Hal ini memiliki keterkaitan dan 

keterikatan, karena pendidikan merupakan sebuah sarana untuk mentransfer 

nilai dan norma untuk ditaati, sedangkan budaya merupakan sumber nilai dan 

norma yang berlaku di masyarakat. Pandangan yang memperkuat karakter 

toleransi di aspek budaya adalah relativisme budaya, bahwasanya, budaya 

satu dan yang lain tidak bisa disamakan dan memiliki keunggulannya masing-

masing. 

3. Ciri-Ciri Budaya Lokal 

Ciri-ciri budaya lokal mencerminkan keunikan dan kekhasan yang 

membedakan satu komunitas atau wilayah dari yang lain, menunjukkan 

keragaman dan kompleksitas budaya manusia.59 Budaya lokal, dalam 

esensinya, terdiri dari elemen-elemen yang berkembang dari sejarah, geografi, 

bahasa, nilai, tradisi, dan praktik sosial sebuah komunitas. Elemen-elemen 

tersebut bersama-sama membentuk identitas kolektif yang mempengaruhi 

cara anggota komunitas berinteraksi satu sama lain dan dengan dunia luar. 

 
59 Liliweri, Pengantar Studi Kebudayaan. 



 
 

 
60 

 

 
 

Salah satu ciri utama budaya lokal adalah bahasanya.60 Bahasa secara 

prinsipnya tidak hanya sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai pembawa 

nilai, tradisi, dan identitas budaya. Melalui bahasa, pengetahuan dan 

kepercayaan diwariskan dari generasi ke generasi, menciptakan kontinuitas 

budaya. Bahasa lokal dan dialek khusus menawarkan wawasan mendalam 

tentang cara pandang dunia komunitas dan mengungkapkan kekayaan 

linguistik yang merupakan bagian penting dari warisan budaya.61 

Tradisi dan adat istiadat juga merupakan ciri khas budaya lokal yang 

mencakup segala hal dari festival, upacara, musik, tarian, hingga seni kuliner. 

Tradisi ini seringkali memiliki akar sejarah yang dalam, mencerminkan 

kepercayaan, nilai, dan praktik sosial yang telah diadaptasi dan dimodifikasi 

sepanjang waktu. Budaya lokal tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi estetika 

atau hiburan tetapi juga sebagai sarana pemeliharaan nilai komunal dan 

solidaritas sosial. 

Nilai dan norma sosial adalah aspek penting lainnya dari budaya lokal 

yang menentukan perilaku yang dianggap dapat diterima atau tidak dalam 

suatu masyarakat.62 Nilai tersebut seringkali tercermin dalam etika kerja, 

hubungan keluarga, dan interaksi komunal, serta dalam sistem kepercayaan 

dan agama yang praktiknya berakar kuat dalam kehidupan sehari-hari suatu 

komunitas. Nilai dan norma akan membantu membentuk sistem moral dan 

 
60 Panjaitan et al. 
61 Andi Hamsiah, Pengantar Bahasa dan Sastra Indonesia (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 

2023). 
62 Cahyono dan Iswati. 
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hukum yang mengatur masyarakat, menunjukkan bagaimana individu 

seharusnya berinteraksi satu sama lain dan dengan lingkungannya. 

Praktik ekonomi dan teknologi tradisional juga menandai budaya lokal 

yang seringkali disesuaikan dengan sumber daya dan kebutuhan lingkungan. 

Dari pertanian, perikanan, hingga kerajinan tangan, cara komunitas mengelola 

ekonomi mereka dapat memberikan wawasan tentang adaptasi budaya dan 

inovasi dalam menghadapi tantangan lingkungan dan sosial.63 

Dalam menganalisis ciri-ciri budaya lokal, menjadi jelas bahwa budaya 

lokal bukan hanya sekumpulan tradisi yang statis tetapi merupakan sistem 

dinamis yang terus berkembang. Budaya ini beradaptasi dengan perubahan 

internal dan eksternal, sambil mempertahankan elemen-elemen inti yang 

membentuk identitas dan keberlanjutan komunitas. Memahami ciri-ciri 

tersebut tidak hanya penting untuk pelestarian budaya tetapi juga untuk 

menghargai kompleksitas dan keragaman pengalaman manusia. 

Ciri utama yang dimiliki budaya lokal adalah bentuknya diwujudkan 

dalam bentuk sistem sosial. Sistem sosial adalah hubungan sosial yang dimiliki 

secara bersama oleh para anggotanya dan mengkoordinasikan perilaku sosial 

bersama di antara anggota masyarakat.64 Sistem sosial memiliki introversi 

yang kuat terhadap perilaku sosial sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan 

anggota lembaga sosial. Lembaga sosial termanifestasi dalam wadah desa yang 

terikat dengan kebiasaan dan kesepakatan bersama. 

 
63 Liliweri, Pengantar Studi Kebudayaan. 
64 Panjaitan et al. 
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Ciri budaya yang termanifestasi dalam lembaga sosial, dapat dijelaskan 

sebagai berikut (a) budaya lokal dijadikan proses penyatuan berbagai elemen 

di masyarakat yang berbeda, baik itu stratifikasi maupun diferensiasi sosial. 

Contoh konkret misalnya lewat acara selamatan. Di tengah deru modernisasi 

tidak menutup kekayaan lokal untuk tidak dilestarikan. (b) Budaya lokal 

berupa adat dan tradisi juga dapat berperan sebagai aturan yang disepakati 

bersama atau norma sosial yang berpengaruh serta dapat menjadi ciri 

mengenai sikap dan perilaku orang; (c) Budaya lokal sebagai pengendali sosial 

setiap anggota yang terdaftar. Misalnya, tradisi pembersihan pedesaan lebih 

dari sekedar kegiatan gotong royong dan perlindungan lingkungan, tetapi juga 

ini memiliki arti yang jelas bagi keberlangsungan dan kebiasaan setiap 

anggota masyarakat. (c) Budaya dapat dijadikan jaminan untuk mendukung 

anggota.  Misalnya, budaya sinoman atau sambatan saat ada hajat pernikahan, 

sunatan, atau acara penting lainnya sebagai nilai sosial ekonomi bagi 

anggotanya.65 

Berbagai ciri diatas dapat menuntun kita untuk memahami bahwa 

budaya lokal yang berupa alat dan tradisi di suatu tempat yang ada  di 

masyarakatnya, sebagai proses penyatuan antara stratifikasi sosial. Budaya 

lokal juga berfungsi sebagai pengendali sosial dan dapat dijadikan jaminan 

dalam mendukung setiap anggotanya. Budaya lokal tidak hanya penting untuk 
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pelestarian budaya tetapi juga untuk menghargai kompleksitas dan 

keragaman pengalaman manusia. 

4. Wujud-Wujud Budaya Lokal 

Wujud-wujud budaya lokal mengacu pada manifestasi nyata dan 

simbolik dari nilai, kepercayaan, dan praktik yang khas dalam suatu 

komunitas atau wilayah tertentu.66 Manifestasi tersebut dapat dilihat dalam 

berbagai aspek kehidupan sosial, mulai dari seni dan kerajinan, tradisi lisan, 

musik dan tarian, hingga sistem kepercayaan, adat istiadat, dan organisasi 

sosial. Masing-masing wujud budaya lokal tidak hanya mengungkapkan 

identitas budaya komunitas tetapi juga memainkan peran penting dalam 

pemeliharaan dan transmisi budaya dari generasi ke generasi.67 

Seni dan kerajinan tangan merupakan salah satu wujud paling jelas dari 

budaya lokal yang mencerminkan keterampilan, estetika, dan nilai-nilai suatu 

komunitas.68 Selain itu, termasuk pula tekstil tradisional, keramik, ukiran 

kayu, dan metalurgi, yang seringkali mengandung simbolisme mendalam dan 

berkaitan dengan cerita rakyat, sejarah, atau kepercayaan spiritual komunitas. 

Karya seni ini tidak hanya berfungsi sebagai objek fungsional tetapi juga 

sebagai ekspresi kreatif dan warisan budaya. 

 
66 Muhammad Huzain, Hadarah Rajab, dan Ismail Suardi Wekke, Sipakatau: Konsepsi Etika 

Masyarakat Bugis (Deepublish, 2016). 
67 Rezky Juniarsih Nur, Dadan Wildan, dan Siti Komariah, “Kekuatan Budaya Lokal: Menjelajahi 

3S (Sipakatau, Sipakalebbi, dan Sipakainge’) sebagai Simbol Kearifan Lokal,” MIMESIS, 4.2 (2023), 166–
79. 

68 Liliweri, Pengantar Studi Kebudayaan. 
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Tradisi lisan dan sastra rakyat, termasuk cerita, legenda, mitos, dan 

nyanyian, adalah wujud penting lainnya dari budaya lokal. Melalui narasi lisan, 

pengetahuan, nilai, dan sejarah komunitas diwariskan, memperkuat identitas 

kelompok dan mempertahankan kontinuitas budaya. Tradisi lisan ini 

seringkali mengandung pelajaran moral, panduan untuk interaksi sosial, atau 

penjelasan tentang fenomena alam, menunjukkan cara komunitas memahami 

dan menjelaskan dunia. 

Musik dan tarian tradisional berperan sebagai wujud ekspresif dari 

budaya lokal, mencerminkan emosi kolektif, sejarah, dan dinamika sosial 

komunitas. Musik dan tarian ini seringkali terkait dengan upacara, festival, dan 

perayaan, menyediakan sarana untuk ekspresi diri, komunikasi sosial, dan 

pemeliharaan solidaritas komunal. Melalui ritme, melodi, dan gerakan, musik 

dan tarian tradisional memungkinkan komunitas untuk mengekspresikan 

identitas mereka dan mempertahankan hubungan dengan warisan mereka. 

Sistem kepercayaan dan adat istiadat adalah wujud inti lain dari budaya 

lokal, mencakup agama, spiritualitas, dan praktik ritual yang membentuk 

pandangan dunia komunitas.69 Hal lain yang juga terkait seperti upacara 

keagamaan, praktik persembahan, dan ritus peralihan yang menandai momen 

penting dalam kehidupan individu dan komunitas. Sistem kepercayaan ini 

sering kali mengatur interaksi sosial, memberikan pedoman moral, dan 

membantu menjelaskan aspek misterius dari kehidupan dan alam semesta. 
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Organisasi sosial, termasuk struktur keluarga, sistem kepemimpinan, 

dan lembaga komunal, merupakan wujud budaya lokal yang mencerminkan 

cara komunitas mengatur diri mereka sendiri dan memelihara kohesi sosial.70 

Selain itu, juga termasuk sistem kekerabatan, dewan adat, dan kelompok usia, 

yang semuanya memainkan peran dalam pembagian tanggung jawab, 

pengambilan keputusan, dan pemeliharaan tatanan sosial. 

Masing-masing wujud budaya lokal ini berkontribusi pada kekayaan dan 

keragaman budaya manusia, menawarkan wawasan mendalam tentang 

bagaimana komunitas memahami dunia dan berinteraksi di dalamnya. Dalam 

kajian teori tentang budaya lokal, penting untuk mengakui dan menghargai 

berbagai wujud ini sebagai bagian integral dari warisan budaya dan sumber 

identitas, kekuatan, dan ketahanan bagi komunitas di seluruh dunia 

Wujud budaya lokal dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pertama, 

budaya lokal yang tampak mata, mencakup hal-hal seperti teks dari beberapa 

jenis budaya lokal, seperti sistem nilai, tata cara, peraturan khusus yang 

dituangkan dalam catatan tertulis, seperti adat umum. Seperti yang terlihat 

pada buku primbon, penanggalan dan prasi (budaya tertulis di atas daun 

lontar). Kedua, budaya lokal yang tidak kasat mata. Seperti nasihat lisan, yang 

dapat diturunkan dari generasi ke generasi, dan dapat berupa tembang dan 

syair, yang syarat akan nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat.71 

 
70 Yadi Ruyadi, Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal (Bandung: Indonesia Emas Group, 

2022). 
71 Tedi Sutardi, Antropologi: Mengungkap keragaman budaya (PT Grafindo Media Pratama, 2007). 
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Adanya pewarisan lewat tembang atau syair, secara tidak langsung membuat 

nilai-nilai sosial diwariskan kepada generasi mendatang. 

E. Teori Belajar 

Menurut Wheeler, teori adalah kumpulan prinsip yang dirancang untuk 

menjelaskan dan meramalkan hubungan antara berbagai fakta. Teori belajar, 

khususnya, adalah serangkaian prinsip yang terkait dan bertujuan untuk 

memberikan penjelasan mengenai fenomena belajar.72 Atas dasar pengertian 

tersebut, pada dasarnya teori adalah suatu model atau kerangka dasar yang 

telah teruji dan valid secara empiris untuk menjelaskan suatu fenomena atau 

kegiatan. 

Teori belajar berfokus pada pengertian bagaimana proses belajar terjadi 

pada individu. Memahami teori ini sangat membantu bagi para pendidik dalam 

merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efisien dan efektif. Teori ini 

juga sering dijadikan fondasi dalam membuat keputusan pedagogis untuk 

membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran mereka.  

Penting bagi para pendidik dan calon pendidik untuk memahami teori 

belajar. Ini karena, seperti yang dikatakan oleh Winfred F. Hill, teori belajar 

memiliki tiga fungsi utama: (1) sebagai panduan dan pemicu untuk penelitian 

dan diskusi ilmiah lebih lanjut; (2) sebagai ringkasan atau garis besar dari 

pengetahuan tentang hukum-hukum dan proses-proses belajar; dan (3) untuk 

memberikan pemahaman konseptual mengenai apa itu belajar dan mengapa 

 

72 Azizatul Khairi et al., Teknologi Pembelajaran: Konsep dan Pengembangannya di Era Society 5.0, 
ed. oleh Akhmad Aufa Syukron (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2022). 
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proses belajar dan pengajaran dapat terjadi.73 Jenis-jenis teori belajar yang 

terkenal dalam psikologi antara lain sebagai berikut. 

1. Teori belajar Konstruktivisme  

Dalam teori skema, pengetahuan diatur dalam bentuk unit-unit, di mana 

informasi disimpan. Skema diartikan sebagai deskripsi atau struktur 

konseptual yang membantu memahami bagaimana informasi diwujudkan 

atau diterapkan. Berdasarkan ini, teori konstruktivisme didefinisikan sebagai 

suatu pendekatan pembelajaran yang memerlukan partisipasi aktif dari 

pembelajar dalam memproses dan mengorganisir informasi atau ilmu 

pengetahuan. 

Teori ini menekankan bahwa pengetahuan tidak bisa hanya ditransfer 

dari guru ke peserta didik. Sebaliknya, peserta didik perlu secara aktif 

membangun struktur pengetahuan mereka sendiri, yang berdasarkan pada 

tingkat kematangan kognitif mereka. Dalam konteks ini, ada tiga fokus utama 

dalam teori belajar konstruktivisme: (a) Keterlibatan aktif peserta didik dalam 

membangun pengetahuan mereka sendiri; (b) Pentingnya hubungan antara 

ide-ide saat melakukan konstruksi pengetahuan yang bermakna; (c) Menjalin 

relasi antara konsep-konsep yang ada dengan informasi baru yang 

diperoleh.74 Dengan kata lain, teori belajar konstruktivisme beranggapan 

bahwa proses belajar adalah sebuah proses aktif di mana peserta didik 

 

73 Molli Wahyuni dan Nini Ariyani, Teori Belajar dan Implikasinya dalam Pembelajaran, ed. oleh 
Feida Noorlaila Istiadah (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020). 
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mengintegrasikan informasi baru ke dalam skema atau struktur pengetahuan 

yang sudah ada sebelumnya 

2. Teori belajar Behaviorisme 

Menurut Watson, ada dua prinsip utama dalam proses pembelajaran: 

kekerapan dan kebaruan. Prinsip kekerapan merujuk pada ide bahwa jika 

seseorang secara konsisten memberikan respons terhadap stimulus tertentu, 

kemungkinan besar ia akan terus merespons stimulus tersebut dengan cara 

yang sama di masa depan. Sementara itu, prinsip kebaruan menyatakan bahwa 

jika seseorang memberikan respons baru terhadap sebuah stimulus, ada 

kemungkinan besar ia akan merespons stimulus tersebut dengan cara yang 

sama jika stimulus itu muncul lagi.75  

Teori ini juga dikenal sebagai teori kondisioning klasik, yang pertama 

kali diperkenalkan oleh psikolog Rusia, Pavlov. Melalui eksperimennya 

dengan anjing, Pavlov menyimpulkan bahwa refleks bisa dipelajari dan 

dimodifikasi melalui latihan. Refleks ini kemudian dibagi menjadi dua jenis: 

refleks alami (unconditioned reflex) dan refleks yang dipelajari atau bersyarat 

(conditioned reflex).76 Dalam kerangka teori ini, belajar diartikan sebagai 

proses perubahan perilaku yang terjadi akibat dari kondisi atau stimulus yang 

memicu respon tertentu. Pendukung teori ini berpendapat bahwa semua 

perilaku manusia adalah hasil dari kondisioning, yaitu hasil dari latihan atau 

 

75 Wahyuni dan Ariyani. 

76 Nurhayani dan Dewi Salistina, Teori Belajar dan Pembelajaran, ed. oleh Ali Hasyimi 
(Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara, 2022) <http://repository.uinsu.ac.id/16088/1/Teori Belajar 
dan Pembelajaran rev.pdf> [diakses 15 November 2022]. 
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kebiasaan bereaksi terhadap kondisi atau stimulus tertentu yang dihadapinya 

dalam kehidupannya. 

3. Teori belajar Kognitivisme 

Menurut piaget, proses belajar sebenarnya terjadi dari tiga tahapan 

yaitu, asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi (penyeimbang). Piaget 

berpendapat bahwa proses belajar harus disesuaikan dengan tahapan 

perkembangan kognitif yang dilalui peserta didik. Tahapan tersebut dibagi 

menjadi empat tahap, yaitu tahap sensori motor, tahap pra operasional, tahap 

operasional konkret, dan tahap operasional formal. Piaget juga berpendapat 

bahwa perkembangan kognitif peserta didik melalui suatu proses asimilasi 

dan akomodasi 

Menurut teori kognitif Jean Piaget, proses belajar memang tidak semata-

mata hanya penyerapan informasi, tetapi melibatkan serangkaian proses 

dinamis yang termasuk asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi.77 Asimilasi 

adalah ketika peserta didik mengintegrasikan informasi baru ke dalam 

struktur pengetahuan yang sudah ada, sementara akomodasi adalah proses 

menyesuaikan struktur pengetahuan tersebut agar cocok dengan informasi 

baru. Ekuilibrasi adalah proses menemukan keseimbangan antara asimilasi 

dan akomodasi, yang menurut Piaget, penting untuk perkembangan kognitif 

yang optimal.  

 

77 Leny Marinda, “Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget dan Problematikanya pada Anak Usia 
Sekolah Dasar,” An-Nisa’: Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman, 13.1 (2020), 116–52 
<https://doi.org/10.35719/ANNISA.V13I1.26>. 
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Piaget juga menekankan pentingnya memahami tahapan perkembangan 

kognitif peserta didik, yang dibagi menjadi empat tahap: sensorimotor, pra-

operasional, operasional konkret, dan operasional formal. Masing-masing 

tahap ini memiliki karakteristik sendiri dan menuntut jenis pendekatan 

pendidikan yang berbeda. Oleh karena itu, menurut Piaget, pendidikan yang 

efektif adalah yang disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta 

didik. Ini menggarisbawahi betapa pentingnya pendekatan yang individual 

dan fokus pada perkembangan dalam konteks pendidikan. 

Dalam pikiran manusia, terdapat kerangka berpikir yang disebut sebagai 

skema. Orang senantiasa berupaya untuk menemukan keseimbangan antara 

pengalaman baru dan struktur berpikir yang sudah ada. Jean Piaget, seorang 

pionir dalam teori konstruktivisme, berpendapat bahwa perkembangan 

intelektual seseorang juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor ini 

meliputi kematangan otak dan sistem saraf, interaksi fisik dengan lingkungan, 

aktivitas mental dalam memproses informasi, serta komunikasi dengan orang 

lain. 

Jean Piaget, sebagai pelopor aliran konstruktivisme dalam psikologi 

perkembangan, memberikan pandangan yang revolusioner mengenai 

bagaimana pengetahuan dikembangkan. Ia menegaskan bahwa 

perkembangan kognitif adalah hasil dari interaksi aktif antara individu dengan 

lingkungannya, bukan sekadar hasil dari pengajaran atau transmisi 

pengetahuan. Dalam perspektif ini, anak-anak bukanlah tabula rasa atau 
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lembaran kosong yang hanya menyerap informasi, tetapi mereka adalah 

konstruktor aktif dari pengetahuan mereka sendiri.  

Piaget percaya bahwa tindakan dan manipulasi lingkungan oleh anak-

anak adalah fondasi dari perkembangan kognitif. Melalui interaksi ini, anak-

anak membentuk dan merevisi teori mereka sendiri mengenai dunia sekitar. 

Dengan kata lain, anak-anak memperoleh pengetahuan melalui tindakan nyata 

di dunia, bukan melalui instruksi verbal semata. Oleh karena itu, Piaget 

menganggap penting adanya pengalaman fisik dan interaksi langsung dengan 

lingkungan sebagai komponen utama dalam perkembangan kognitif. 

Piaget membagi tahapan perkembangan kognitif ke dalam empat 

kategori: (a) sensorimotor, di mana anak memperlihatkan perkembangan 

melalui aktivitas motorik dan persepsi dasar; (b) pra-operasional, di mana 

anak mulai menggunakan simbol dan bahasa, serta mengembangkan intuisi; 

(c) operasi konkrit, di mana anak sudah bisa berpikir dengan aturan yang jelas 

dan logis, termasuk konsep reversible dan kekekalan; dan (d) operasi formal, 

di mana anak sudah mampu berpikir secara abstrak dan logis, 

mempertimbangkan berbagai kemungkinan.78  

Dalam konteks pendidikan, efektivitas proses belajar akan meningkat 

jika disesuaikan dengan tahapan perkembangan kognitif peserta didik. 

Peserta didik perlu diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan objek 

fisik dan teman sebayanya, sementara guru harus memfasilitasi proses ini 

 

78 Lissya Whildan, “Analisis Teori Perkembangan Kognisi Manusia Menurut Jean Piaget,” 
Permata : Jurnal Pendidikan Agama Islam, 2.1 (2021), 11–22 
<https://doi.org/10.47453/PERMATA.V2I1.245>. 
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dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang merangsang pemikiran. Ini 

akan mendorong peserta didik untuk aktif berinteraksi dengan 

lingkungannya, memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi dan 

menemukan informasi baru. 

Teori kognitif Piaget, sebagaimana diuraikan oleh Trianto, memiliki 

beberapa implikasi penting dalam pendidikan. 

a. Fokus pada Proses Mental, Bukan Hanya Hasil: Implikasi pertama adalah 

pentingnya memahami proses berpikir anak, bukan hanya mengukur 

keakuratan jawabannya. Dengan demikian, guru perlu memahami metode 

atau alur berpikir yang digunakan oleh peserta didik untuk mencapai 

jawaban atau kesimpulan. Ini membantu guru dalam menyesuaikan 

pendekatan pengajarannya sesuai dengan tahap perkembangan kognitif 

masing-masing peserta didik.  

b. Peran Aktif peserta didik dalam Belajar: Implikasi kedua adalah 

menekankan pentingnya inisiatif dan keterlibatan aktif peserta didik dalam 

proses belajar. Piaget menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang 

terbaik bukanlah menyajikan pengetahuan yang sudah jadi, tetapi 

memfasilitasi proses 'penemuan' oleh anak melalui interaksi langsung 

dengan lingkungan fisik. Ini menuntut guru untuk merancang aktivitas 

belajar yang memungkinkan peserta didik untuk berinteraksi dan 

mengeksplorasi. 

c. Pengakuan atas Perbedaan Individu: Implikasi ketiga adalah adanya variasi 

individual dalam kecepatan dan cara perkembangan kognitif. Meskipun 



 
 

 
73 

 

 
 

teori Piaget mengusulkan bahwa semua anak melewati tahapan 

perkembangan yang sama, kecepatan perkembangan ini bisa berbeda antar 

individu. Oleh karena itu, pendekatan yang efektif adalah mengatur 

kegiatan kelas dalam bentuk kelompok-kelompok kecil untuk memenuhi 

kebutuhan perkembangan masing-masing peserta didik, daripada 

mengajar seluruh kelas dengan metode yang sama.79 

Dengan memahami dan menerapkan implikasi ini, guru akan lebih efektif 

dalam mendukung perkembangan kognitif peserta didik, sesuai dengan 

prinsip-prinsip konstruktivisme yang diusung oleh Piaget. 

F. Hakikat Aktivitas Belajar 

1. Definisi Aktivitas Belajar 

Aktivitas merupakan kegiatan yang melibatkan fisik dan psikis, kegiatan 

fisik seperti membaca, mendengarkan, menulis, dan berlatih keterampilan; 

kegiatan psikis seperti memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki untuk 

memecahkan suatu masalah, membandingkan beberapa konsep, 

menyimpulkan sesuatu.80 Belajar merupakan proses berubahnya tingkah laku 

yang dilakukan secara sistematik dan terdapat unsur kesengajaan 

didalamnya.81  

Aktivitas belajar merupakan suatu kegiatan yang bersifat fisik dan psikis 

yang terjadi dalam proses pembelajaran, dimana kedua kegiatan tersebut akan 

 

79 Trianto, Model Pembelajaran Terpadu, Konsep, Strategi dan Implementasinya dalam KTSP. 
80 Dimyati dan Mudjono, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 2009). 
81 M Ibrahim dan Sukartiningsih, Model Pembelajaran Inovatif melalui Pemaknaan (Surabaya: 

Unesa University Press, 2014). 
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selalu terkait agar terjadi perubahan positif yang diharapkan.82 Berdasarkan 

hal tersebut, seseorang baru akan dikategorikan telah belajar jika terdapat 

perubahan positif baik pada tingkah lakunya maupun pada tingkat 

pengetahuannya. Aktivitas belajar merupakan kunci utama dalam 

pembelajaran karena tanpa adanya aktivitas belajar maka pembelajaran yang 

berlangsung tidak bermakna.  

Hal yang paling mendasar dalam proses belajar, menurut Piaget adalah 

aktivitas siswa ketika berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan 

fisiknya, dimana kedua lingkungan tersebut memerlukan aktivitas belajar 

untuk merubah pandangan siswa dari subjektif menjadi objektif.83 Piaget 

meyakini bahwa proses belajar harus mewujudkan siswa untuk bisa aktif 

dalam merekonstruksi pengetahuannya, karena hanya dengan keaktifan 

dalam mengolah bahan, bertanya, serta aktivitas positif lainya siswa akan 

menguasai pelajaran dengan baik.  

Aktivitas dalam proses pembelajaran sangat dibutuhkan dalam hal 

perkembangan kognisi siswa dengan cara mengasimilasi dan mengakomodasi 

sehingga proses ekuilibrasi dapat terwujud. Proses adaptasi tersebut baru 

akan terwujud jika siswa memiliki kesempatan yang sebanyak-banyaknya 

dalam mencari, memanipulasi, mencoba, menanya, serta menjawab berbagai 

pertanyaan yang muncul terkait tantangan yang dihadapi. Posisi seorang guru 

 
82 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011). 
83 Yatim Riyanto, Paradigma Baru Pembelajaran (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014). 
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dalam proses tersebut sebagai pengamat kemampuan siswa dengan melihat 

sejauh mana perubahan positif yang terjadi.  

Teori perkembangan kognitif Piaget, menjelaskan bagaimana cara anak 

ketika membangun model mental dunianya. Piaget meyakini bahwa proses 

belajar yang sebenarnya bukanlah sesuatu yang bersumber dari guru, namun 

belajar merupakan sesuatu yang bersumber dari dalam diri siswa sendiri, 

dengan kata lain belajar merupakan suatu proses penyelidikan hingga 

penemuan suatu pengetahuan secara spontan. Terkait proses belajar, Piaget 

mengembangkan teorinya dengan berdasar pada konsep skema atau sebuah 

struktur kognitif yang menjadi sebab seseorang secara intelektual melakukan 

adaptasi dan mengkoordinasikan lingkungannya.84  

2. Manfaat Aktivitas Belajar 

Aktivitas belajar akan merangsang serta mengembangkan bakat siswa 

serta cara berpikir kritisnya ketika menghadapi berbagai masalah dalam 

kehidupanya.85 Pentingnya aktivitas belajar dikarenakan peran guru dalam 

proses pembelajaran hanya sampai pada tahap perencanaan, sehingga tahap 

selanjutnya akan dilalui sendiri oleh siswa karena fungsinya sebagai subjek 

belajar.86 Kedua pendapat tersebut menjelaskan vitalnya peran aktivitas 

belajar serta bagaimana seharusnya siswa diposisikan dalam pembelajaran, 

karena melalui suatu aktivitas siswa dapat belajar.    

 
84 Mukhlisah, “Pengembangan Kognitif Jean Piaget dan Peningkatan Belajar Anak,” Jurnal 

Kependidikan Islam, 6.2 (2015), 119. 
85 M Yamin, Profesionalisme Guru dan Implementasi KTSP (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007). 
86 Usman, Menjadi Guru Profesional (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011). 



 
 

 
76 

 

 
 

Penggunaan asas aktivitas siswa dalam proses pembelajaran memiliki 

manfaat seperti (a) belajar dengan cara mengalami sendiri; (b) 

mengembangkan seluruh aspek kepribadian; (c) mewujudkan sikap harmonis 

di antara siswa dengan cara bekerjasama; (d) belajar menjadi menyenangkan 

karena didasarkan oleh minat dan kemampuan sendiri, sehingga bermanfaat 

dalam memahami perbedaan individual; (e) terwujudnya suasana belajar 

yang demokratis; (f) menjalin kerjasama antar sekolah, masyarakat, serta 

hubungan guru dan orangtua siswa; (g) mengembangkan sikap berpikir kritis 

dengan pembelajaran secara realitas/konkrit sehingga terhindar dari 

pembelajaran secara verbalisme; serta (h) mensimulasikan kehidupan 

bermasyarakat yang penuh dinamika dengan aktivitas belajar yang hidup.87 

3. Jenis-jenis Aktivitas Belajar 

Aktivitas belajar terbagi atas (a) visual activities seperti membaca, 

memerhatikan; (b) oral activities seperti menanya, memberikan 

saran/pendapat; (c) listening activities seperti mendengarkan percakapan 

atau diskusi; (d) writing activities seperti menulis cerita atau laporan; (e) 

mental activities seperti menanggapi, mengingat, menganalisis, mengambil 

keputusan; (f) emotional activities seperti menaruh minat, bergembira, 

bersemangat, berani, dan tenang.88 Aktivitas dalam belajar akan melibatkan 

seluruh aspek fisik maupun psikis yang mungkin terlibat sehingga belajar 

memiliki arti atau makna.  

 
87 Oemar Hamalik, Psikologi Belajar dan Mengajar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001). 
88 Sardiman. 
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Jenis-jenis aktivitas dalam proses pembelajaran adalah semua kegiatan 

positif yang muncul dan dapat diamati sehingga membantu siswa dalam 

memahami suatu pelajaran. Aktivitas belajar bisa saja dalam bentuk 

permainan, berolahraga, bereksperimen, berlomba, berdiskusi, atau semua 

kegiatan yang membantu siswa dalam menemukan sendiri suatu konsep 

dalam pembelajaran yang bertujuan agar segala aktivitas belajar yang 

dilakukan siswa membuat pelajaran dapat bermakna dan bertahan lama 

dalam ingatan siswa.89 

4. Cara Meningkatkan Aktivitas Belajar 

Pentingnya aktivitas belajar membuat kita penting untuk mengetahui 

cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkannya. Cara yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan aktivitas belajar adalah (a) sebelum kegiatan 

pembelajaran dimulai, menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu; 

(b) menyiapkan tugas-tugas yang akan dikerjakan siswa; (c) menjelaskan 

kegiatan pembelajaran yang akan dilalui; (d) membimbingan siswa yang 

mengalami kesulitan belajar; (e) memotivasi siswa untuk berani bertanya atau 

menyampaikan pendapatnya; (f) bersama siswa membuat kesimpulan dari 

pembelajaran yang telah dilakukan.90 Aktivitas belajar siswa terkhusus pada 

mata pelajaran IPS tidak bertumpu pada salah satu jenis aktivitas saja, semisal 

mental activities yang selama ini dilakukan.  

 
89 Amini dan Munandar, “Pengaruh Model Pembelajaran Pendidikan Lingkungan Berbasis 

Outdoor terhadap Penguasaan Konsep Pendidikan Lingkungan bagi Calon Guru Sekolah Dasar,” Jurnal 
Penelitian Pendidikan, 11.1 (2016), 14–21. 

90 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran (Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group, 2010). 
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Pentingnya untuk terus meningkatkan aktivitas belajar siswa karena 

satu-satunya pintu yang dapat dilewati agar siswa memahami pelajaran, 

hanya dengan pintu pelibatan siswa secara langsung serta penggunaan 

sebanyak mungkin aktivitas belajar dalam proses pembelajaran. Aktivitas 

belajar siswa yang positif dapat terjadi apabila siswa tidak merasa bosan 

dalam pembelajaran, sehingga dibutuhkan metode pembelajaran yang 

memungkinkan siswa untuk menggunakan semua aktivitas belajar yang 

dimiliki. Pembelajaran hanya akan bermakna ketika siswa mempunyai 

kesempatan ikut berpartisipasi dalam setiap aktivitas belajar, dengan cara 

seperti itu maka siswa dapat mengaktualisasikan kemampuanya ketika belajar 

di sekolah serta di kehidupan bermasyarakatnya.91 

G. Hakikat Penguasaan Konsep 

1. Definisi Penguasaan Konsep 

Konsep adalah sesuatu yang tergambar dalam alam pikiran dan gagasan 

yang akan membentuk sebuah pengertian, dalam ilmu-ilmu sosial konsep 

adalah abstraksi dari sejumlah benda-benda atau fakta-fakta yang memiliki 

ciri-ciri esensial yang sama serta tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.92 

Seseorang yang sedang belajar selalu akan dibanjiri oleh berbagai stimulus 

yang membingungkan, sehingga kebingungan ini perlu diatasi dengan 

mengelompokkan stimulus-stimulus yang sejenis dan membentuk 

 
91 Rusman, Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2011). 
92 Waspodo T Subroto dan Suhanadji, Konsep dan Teori Ilmu-ilmu Sosial (Surabaya: Unesa 

University Press, 2011). 
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kategorisasi informasi yang disebut sebagai konsep.93 Konsep dibuat untuk 

mempermudah komunikasi antar manusia dengan cara mengungkapkannya 

secara sederhana, sehingga konsep digunakan sebagai alat komunikasi secara 

intelektual.  

Suatu konsep dapat dikenali dengan melihat ciri-cirinya seperti (a) 

bersumber dari hasil pengalaman manusia dengan beberapa benda, peristiwa, 

fakta; (b) hasil pemikiran abstrak terhadap fakta-fakta yang ada; (c) dapat 

mengalami perubahan (tentatif) dikarenakan timbulnya fakta-fakta baru yang 

lebih sesuai; dengan demikian penguasaan konsep diartikan sebagai 

kemampuan memahami makna secara ilmiah, baik konsep secara teori 

maupun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.94  

Penguasaan konsep merupakan kemampuan seseorang dalam menyerap 

arti dari suatu pelajaran dan mampu mengaplikasikannya.95 Berdasarkan 

pendapat tersebut, maka penguasaan konsep merupakan kebutuhan dalam 

segala aktivitas kehidupan seseorang dikarenakan tanpa menguasai konsep 

seseorang tidak akan mampu melakukan sesuatu. Menurut Gagne dan Briggs, 

penguasaan konsep kemampuan yang memungkinkan seseorang dapat 

melakukan sesuatu.96  

Materi pelajaran dapat berupa konsep, prinsip, teori, atau bentuk 

generalisasi lainya, berdasarkan hal tersebut sehingga penguasaan konsep 

 
93 Sugiarto, Mengajar Siswa Belajar (Surabaya: Unesa University Press, 2009). 
94 Dahar, Teori-teori Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: Erlangga, 2011). 
95 Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar (Jakarta: Kencana Media Group, 

2013). 
96 M Ibrahim, Konsep, Miskonsepsi, dan Cara Pembelajaranya (Surabaya: Unesa University Press, 

2012). 
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merupakan bagian dari hasil belajar pada ranah kognitif. Belajar kognitif 

bertujuan untuk memperbaiki pemahaman siswa tentang konsep yang 

dipelajari, dengan demikian penting bagi setiap pendidik mengetahui teori 

perkembangan kognitif yang digagas oleh Jean Piaget terkait dengan 

pengajaran konsep.97 

2. Kesalahan Konsep (Miskonsepsi) 

Sebelum belajar secara formal di kelas atau sekolah, siswa sebelumnya 

telah mengetahui suatu informasi, hal tersebut diistilahkan sebagai 

prakonsepsi. Prakonsepsi yang dipahami oleh siswa bisa saja telah sesuai 

dengan kesepakatan para ilmuwan atau ahli, bisa pula tidak sesuai dengan 

kesepakatan para ilmuwan atau ahli.98 Berdasarkan hal tersebut, maka 

sekolah berfungsi sebagai tempat menyesuaikan prakonsepsi siswa dengan 

konsepsi yang telah disepakati oleh para ilmuwan atau ahli. 

Prakonsepsi yang tidak sesuai harus disesuaikan dengan konsepsi yang 

sesungguhnya dengan cara mengajarkan atau memberitahukan konsep yang 

sesungguhnya. Miskonsepsi terjadi ketika seseorang telah diajarkan atau 

diberitahu suatu konsepsi, namun tetap menggunakan prakonsepsinya yang 

salah.99 Definisi miskonsepsi menurut Hummer adalah keyakinan suatu 

pemahaman yang stabil tentang suatu konsep yang salah yang akan 

menyebabkan siswa kesulitan memahami suatu fenomena alam.100 Kesalahan 

 
97 Arends, Learning to Teach (Jogjakarta: Pustaka Belajar, 2008). 
98 Ibrahim. 
99 Ibrahim. 
100 Tayubi, “Identifikasi Miskonsepsi pada Konsep-konsep Fisika Menggunakan Certainty of 

Response Index,” Mimbar Pendidikan, 3.23 (2005), 4–9. 
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konsep diawal pembelajaran akan mempengaruhi penguasaan konsep pada 

materi selanjutnya, karena materi yang satu memiliki hubungan dengan 

materi yang lain.  

Menurut Prenkins dan Simmons, pembelajaran konvensional sangat 

menyulitkan siswa dalam memahami konsep yang dipelajari, sehingga sangat 

memungkinkan terjadinya miskonsepsi. Beberapa faktor penyebab lahirnya 

miskonsepsi menurut seperti (a) faktor dari siswa yang bermasalah pada saat 

memahami prakonsepsi seperti pemikiran yang asosiatif atau humanistik, 

tidak sempurna dalam proses reasoning, kekeliruan pada saat melakukan 

intuisi, tahap perkembangan kognitif yang belum sesuai, dan minat belajar 

siswa; (b) faktor pengajar yang tidak menguasai bahan ajar, bukan lulusan dari 

bidang yang diajarkan, tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengungkapkan gagasan/ide, serta hubungan guru dengan siswa yang tidak 

baik; (c) faktor buku teks yang penjelasanya salah ataupun menggunakan 

bahasa yang terlalu tinggi sehingga tidak dipahami siswa; (d) aktor konteks 

seperti pengalaman siswa, bahasa sehari-hari yang digunakan, penjelasan dari 

orangtua atau orang lain yang salah, ataupun pengaruh media seperti 

tv/radio/film; (e) faktor metode mengajar yang digunakan tidak sesuai 

dengan materi ajar, dengan kata lain metode mengajar yang digunakan tidak 

tepat.101 

Senada dengan pendapat di atas, penyebab siswa mengalami 

miskonsepsi seperti (a) siswa yang menguasai konsep secara sederhana, tidak 

 
101 Suparno, Miskonsepsi dan Perubahan Konsep Pendidikan Fisika (Jakarta: Grasindo, 2013). 
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sesuai, dan belum lengkap yang bisa disebabkan oleh keterbatasan informasi 

sehingga memahami prakonsepsi yang salah; (b) siswa yang belum dapat 

membedakan suatu ciri penentu/atribut dari beberapa ciri umum yang 

melekat pada sebuah konsep; (c) siswa yang tidak memahami konsep 

prasyarat sebuah konsep; (d) siswa kesulitan dalam memahami konsep 

karena jumlah atribut yang seusia dengan yang tidak sesuai tidak seimbang 

ketika mempelajarinya; (e) siswa memahami suatu istilah dari interaksinya 

dengan masyarakat (f) siswa menggunakan sumber belajar yang tidak tepat 

seperti buku pelajaran, guru, bahasa, dan metode pembelajaran; (g) siswa 

yang memiliki latar belakang seperti budaya, bahasa, teman, dan media yang 

menyampaikan informasi yang tidak sesuai.102 

Miskonsepsi siswa dapat diatasi dengan memahami miskonsepsi apa 

yang dialami serta penyebab miskonsepsi tersebut terjadi. Beberapa cara yang 

dapat dijadikan sebagai alat pendeteksi miskonsepsi seperti map konsep, tes 

pilihan ganda dengan alasan terbuka, tes essai, wawancara diagnosis, diskusi, 

serta tanya jawab melalui praktek.103 Berdasarkan beberapa pendapat di atas, 

cara yang bisa digunakan dalam mengatasi miskonsepsi siswa seperti (a) 

Miskonsepsi yang bersumber dari siswa diatasi dengan menumbuhkan minat 

siswa dalam memahami suatu konsepsi; (b) miskonsepsi yang bersumber dari 

guru diatasi dengan mencaritahu penyebab dan solusinya; (c) miskonsepsi 

 
102 Ibrahim. 
103 Suparno. 
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yang bersumber dari metode pembelajaran diatasi dengan memilih metode 

yang sesuai digunakan untuk mengajarkan suatu konsep. 

3. Indikator Penguasaan Konsep 

Peserta didik dikatakan telah menguasai suatu konsep jika mampu 

membedakan suatu benda dengan yang lainnya, serta suatu peristiwa dengan 

yang lainya. Pendapat yang senada menjelaskan bahwa siswa telah belajar 

konsep jika mampu menghadapi benda atau peristiwa sebagai suatu 

kelompok, golongan, kelas, atau kategori.104 Berdasarkan pendapat tersebut, 

siswa dapat menguasai konsep jika mampu membedakan antara konsep yang 

satu dengan konsep yang lainya beserta kelompok, golongan, kelas, serta 

kategorinya. 

Indikator penguasaan konsep terbagi atas empat tingkatan sebagai 

berikut: (a) tingkatan konkrit apabila siswa dapat mengetahui ataupun 

memahami benda yang diamati atau dihadapinya; (b) tingkat identitas apabila 

siswa dapat mengenal suatu objek dengan orientasi ruang dan selang waktu 

yang telah berbeda, serta objek itu diketahui dengan cara penginderaan yang 

berbeda; (c) tingkat klasifikasi apabila siswa dapat mengenal persamaan dari 

dua contoh kelas yang sama serta mampu mengklasifikasikan contoh dan 

noncontoh yang mempunyai banyak kemiripan atribut; (d) tingkat formal 

apabila siswa mampu memberikan nama pada suatu konsep, 

 
104 Nasution, Kajian Pembelajaran IPS di Sekolah (Surabaya: Unesa University Press, 2015). 
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mendefinisikannya ke dalam atribut dan kriterianya, serta menjelaskan secara 

verbal antara contoh dan noncontoh suatu konsep.105 

Menurut Slavin, kemampuan siswa dalam memahami materi sangat 

penting dikarenakan akan berpengaruh terhadap hasil belajar dan 

penguasaan konsepnya.106 Berdasarkan hal tersebut sehingga hasil belajar 

pada ranah kognitif dapat dijadikan sebagai indikator penguasaan konsep 

siswa, karena belajar dalam proses kognitif melibatkan tiga proses yang 

hampir bersamaan seperti memperoleh informasi baru, mentransformasi 

informasi, serta menguji relevansinya. 

Indikator penguasaan. Penguasaan konsep merupakan proses belajar 

pada ranah kognitif sehingga untuk mengukurnya dapat menggunakan 

Taksonomi Bloom ranah kognitif. Berdasarkan pengertian tentang 

penguasaan konsep yang menjelaskan bahwa pemahaman siswa terhadap 

suatu konsep serta mampu menggunakannya, maka Taksonomi Bloom yang 

akan digunakan pada tahap C1, C2, dan C3 dengan indikator sebagai berikut. 

Tabel 2 Taksonomi Bloom Ranah Kognitif 
Kategori 

 (Tingkat Kognitif) 
Penjelasan 

Pengetahuan (C1) 
Kemampuan menyebutkan atau menjelaskan 
kembali 

Pemahaman (C2) 
Kemampuan memahami, 
menginterpretasikan, dan menjelaskan 
kembali menggunakan kata-kata sendiri 

Penerapan (C3) 
Kemampuan menggunakan konsep dengan 
mempraktekannya pada situasi yang baru 

 
 

105 Dahar. 
106 Rosalia, “Peningkatan Penguasaan Konsep Kenampakan Alam dalam Pelajaran IPS melalui 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT,” Jurnal FKIP UNS, 2.4 (2013), 1. 
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Berdasarkan Taksonomi Bloom pada ranah kognitif di atas, maka 

indikator penguasaan konsep siswa adalah pada kategori c1 siswa harus 

mampu mengetahui konsep yang dipelajari dengan cara menyebutkan atau 

menjelaskanya; kategori c2 siswa harus mampu menjelaskannya dengan kata-

kata sendiri konsep yang telah dipelajari; kategori c3 siswa harus mampu 

menggunakan konsep yang dipelajari di keadaan atau situasi yang 

sesungguhnya atau di lapangan. 

4. Cara Pembelajaran Penguasaan Konsep 

Pembelajaran penguasaan konsep dirancang dengan cara menata atau 

menyusun data sehingga konsep-konsep yang penting dapat diketahui secara 

efektif dan efisien. Pembelajaran konsep secara terstruktur dapat membuat 

siswa menguasai konsep yang dipelajarinya menjadi lebih logis.107 Sumber-

sumber yang dapat dijadikan sebagai informasi suatu konsep dapat berupa 

buku pelajaran serta pengalaman siswa maupun guru itu sendiri.108 Semua 

sumber pembelajaran dapat digunakan dalam upaya menunjang pelaksanaan 

pembelajaran penguasaan konsep. 

Penguasaan konsep sebelum diajarkan pada siswa, sebelumnya diawali 

dengan memilih konsep-konsep yang hendak diajarkan serta merencanakan 

metode untuk mengajarkannya. Terkait dengan perencanaan pembelajaran, 

dijelaskan bahwa pentingnya perencanaan pembelajaran secara tertulis agar 

 
107 Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran (Bandung: Alfabeta, 2009). 
108 Dahar. 
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guru dapat melakukan pembelajaran sesuai dengan tujuannya serta dapat 

menilai sendiri kemampuanya.109  

Sebelum belajar secara formal di kelas atau sekolah, siswa sebelumnya 

telah mengetahui suatu informasi, hal tersebut diistilahkan sebagai 

prakonsepsi.110 Berdasarkan hal tersebut, sekolah memiliki peran yang 

penting agar siswa menguasai konsep yang benar. hal yang senada dijelaskan 

oleh Ausubel, bahwa konsep diperoleh siswa dengan dua cara yaitu (a) 

pembentukan konsep atau prakonsepsi ketika suatu konsep diketahui untuk 

pertama kalinya; (b) asimilasi konsep ketika mempelajari suatu konsep di 

sekolah, dengan demikian asimilasi konsep merupakan tolak ukur bagi siswa 

untuk mengetahui apakah yang dia ketahui merupakan suatu konsepsi atau 

tidak.111 

 
H. Kerangka Pikir 

Sejak berlakunya Kurikulum 2013 di Indonesia, terjadi pergeseran 

paradigma dalam dunia pendidikan. Sekarang ini, pendekatan yang lebih 

peserta didik-sentris atau berpusat pada peserta didik menjadi lebih 

diutamakan. Dalam konteks ini, guru berperan lebih sebagai fasilitator yang 

membantu peserta didik untuk mengeksplorasi dan memahami dunia sekitar 

mereka sendiri. Selain itu, desain kurikulum ini memungkinkan fleksibilitas 

 
109 Dahar. 
110 Ibrahim. 
111 Dahar. 
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dalam pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan minat dan kebutuhan 

individu peserta didik.  

Salah satu tantangan yang muncul adalah bagaimana kurikulum ini dapat 

diaplikasikan di berbagai jenis sekolah dengan kebutuhan dan fasilitas yang 

berbeda-beda. Meskipun pemerintah telah menyediakan bahan ajar standar, 

termasuk buku peserta didik dan buku guru, namun ini belum tentu cocok 

untuk semua konteks pendidikan di Indonesia. Di sinilah peran guru menjadi 

sangat penting; mereka perlu memodifikasi atau bahkan mengembangkan 

bahan ajar mereka sendiri yang sesuai dengan kondisi spesifik dari sekolah 

dan komunitas lokal mereka.  

Pentingnya pengakomodasian ini tidak hanya sebatas pada fasilitas atau 

kebutuhan logistik, tetapi juga pada konteks budaya dan budaya lokal. Setiap 

daerah di Indonesia memiliki kekhasan tersendiri yang sebaiknya bisa 

terintegrasi dalam proses pembelajaran. Dengan mengakomodasi aspek-

aspek ini, pendidikan menjadi lebih kontekstual dan relevan untuk peserta 

didik, sekaligus membantu dalam pelestarian nilai-nilai dan budaya lokal. Oleh 

karena itu, pengembangan bahan ajar oleh guru tidak hanya menjadi 

kebutuhan, tetapi juga sebuah kewajiban untuk menciptakan proses 

pembelajaran yang lebih inklusif dan bermakna. 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian pengembangan. 

Penelitian pengembangan biasa disebut dengan research and development 

(R&D), yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk 

tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. Penelitian pengembangan 

adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu 

produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada, yang dapat 

dipertanggungjawabkan.1  

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di madrasah ibtidaiyah Kota Palopo dengan 

pertimbangan hasil observasi awal yang menunjukkan rendahnya 

pengetahuan peserta didik tentang budaya lokal yang ada di Kota Palopo. Hal 

tersebut didukung oleh penelitian sebelumnya yang juga menjelaskan bahwa 

nilai-nilai budaya lokal yang ada di daerah tempat tinggal peserta didik belum 

diintegrasikan ke dalam bahan ajar sehingga masih menyulitkan guru dan 

peserta didik dalam mewujudkan pembelajaran yang kontekstual.2 Berikut ini 

 

1 N. S Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: PT. Rosda Karya, 2007). 

2 Mukhammad Abdullah, Manajemen Pendidikan Kontemporer: Konstruksi Pendekatan berbasis 
Budaya dan dan Kearifan Lokal, ed. oleh Limas Dodi (Bandung: CV Cendekia Press, 2020); Rifdah 
Khoirurosyadah dan Putri Rachmadyanti, “Pengembangan E-Modul Rambusi berorientasi Budaya Lokal 
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gambaran tentang identitas dan lokasi sekolah yang dijadikan sebagai objek 

penelitian. 

Tabel 3 Lokasi Penelitian 

No. Nama Sekolah Alamat Sekolah 
Jumlah 

Peserta didik 
(Kelas IV) 

1 MI DDI 1 Palopo 
Jl. Datuk Sulaiman, Kec. 

Wara Utara 
38 

2 MI Datok Sulaiman 
Jl. Doktor Ratulangi, Kec. 

Bara 
36 

3 MI DDI 3 Purangi Jl. Purangi, Kec. Sendana 10 

 

B. Desain Penelitian dan Pengembanagn 

Pada dasarnya setiap desain model penelitian pengembangan memiliki 

keunggulan dan kelemahan yang harus disesuaikan dengan jenis produk yang 

dikembangkan. Penelitian ini di desain dengan menggunakan pendekatan 

ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation) untuk 

mengembangkan bahan ajar dengan pertimbangan bahwa ADDIE adalah 

model pengembangan instruksional yang sangat populer dan sering 

digunakan dalam dunia pendidikan dan pelatihan.  

Berikut adalah beberapa alasan mengapa pendekatan ADDIE dipilih 

untuk mengembangkan bahan ajar tematik berbasis budaya lokal. 

1. Sistematis dan Terstruktur. ADDIE memandu pengembang melalui setiap 

tahap pengembangan bahan ajar secara sistematis dan terstruktur, 

memastikan semua aspek penting dipertimbangkan.  

 
Pembelajaran IPS kelas IV Sekolah Dasar,” Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 10.4 (2022) 
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-penelitian-pgsd/article/view/46591> [diakses 23 
Januari 2023]. 
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2. Fleksibilitas. Meskipun ADDIE terstruktur, ini juga cukup fleksibel dan 

dapat diadaptasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan konteks 

pengajaran dan pembelajaran.  

3. Efektivitas. ADDIE berfokus pada analisis kebutuhan belajar sebelum 

perancangan dan pengembangan, memastikan bahwa bahan ajar yang 

dihasilkan relevan dan efektif.  

4. Evaluatif. Tahap evaluasi dalam model ADDIE memungkinkan pengajar 

untuk menilai efektivitas bahan ajar dan membuat penyesuaian yang 

diperlukan. Hal ini sangat penting untuk perbaikan berkelanjutan dan 

peningkatan kualitas. 

5. Interaktif. Model ADDIE merupakan model yang interaktif, yang berarti 

setiap tahapannya bisa diulangi dan disesuaikan seiring berjalannya waktu. 

Ini memungkinkan perbaikan dan penyempurnaan berkelanjutan dalam 

bahan ajar. 

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa model ADDIE akan 

memberikan kerangka kerja komprehensif dan fleksibel untuk pengembangan 

bahan ajar serta memastikan bahwa bahan ajar yang dihasilkan berkualitas 

tinggi dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Bahan ajar yang dikembangkan 

akan disesuaikan dengan pendekatan penelitian model ADDIE dengan 

gambaran sebagai berikut. 3  

 

3 Benny A Pribadi, Desain dan Pengembangan Program Pelatihan berbasis Kompetensi: 
Implementasi Model ADDIE, Cet. I (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014). 
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Berdasarkan gambar di atas, komponen evaluasi (penilaian) berada di 

bagian tengah dari komponen yang lain. Evaluasi dinilai sebagai titik sentral 

yang dijadikan komponen untuk menilai setiap tahapan yang dilaksanakan. 

Tahapan pengembangan yang dipilih adalah model ADDIE dikarenakan setiap 

tahapannya sistematis dan tidak bisa dilakukan perubahan ataupun 

pengacakan.  

Model ADDIE terlihat sederhana jika dibandingkan dengan model-

model pengembangan yang lain, namun karena sifatnya yang terstruktur 

sehingga lebih memudahkan peneliti untuk memahami dan 

mengaplikasikannya. Selain itu, salah satu kelebihan model ADDIE adalah 

pada setiap tahapannya akan dilakukan evaluasi sehingga produk yang 

dikembangkan akan memiliki kualitas yang sangat baik. 

Secara rinci uraian setiap tahapan yang akan dilakukan didasarkan pada 

pendekatan ADDIE sebagai berikut.4 

 
4 Branch. 

Analyze 
(Analisis) 

Evaluation 
(Penilaian) 

Development 
(Pengembangan) 

Design 
(Perancangan) 

Implementation 
(Implementasi) 

Gambar 2 Tahapan Pengembangan Model ADDIE 
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1. Analyze (Analisis) 

Langkah awal penelitian yang dilakukan pengumpulan informasi awal 

terkait kebutuhan pengembangan bahan ajar tematik berbasis nilai-nilai 

budaya lokal. Tujuan analisis dalam tahapan ini adalah menemukan masalah 

dan pemecahan solusinya. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi dan 

menganalisis beberapa hal berikut ini. 

a. Validasi kesenjangan kinerja. Tahap ini dilakukan proses identifikasi 

kebutuhan spesifik peserta didik madrasah ibtidaiyah dalam 

mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dalam bahan ajar tematik. 

Validasi kesenjangan kinerja dimaksudkan untuk mengetahui/mengecek 

kebenaran masalah penelitian yang ditemukan. 

b. Penentuan tujuan instruksional. Pada tahap ini akan ditentukan tujuan dan 

sasaran pembelajaran yang akan dicapai 

c. Analisis pengguna. Pada tahap ini akan dilakukan pengkajian terhadap 

karakteristik peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Kota Palopo, termasuk 

pengetahuan dan keterampilan awal mereka. 

d. Analisis sumber daya yang dibutuhkan. Pada tahap ini dilakukan 

Identifikasi sumber daya yang tersedia dan potensi hambatan yang 

mungkin terjadi pada saat pengembangan produk dilakukan. 

e. Analisis tugas dan konten. Pada tahap ini dilakukan pemecahan terhadap 

materi tematik integratif menjadi sub-topik dan tugas, serta identifikasi 

nilai-nilai budaya lokal yang relevan dan dapat diintegrasikan ke dalam 

bahan ajar. 
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2. Design (Desain) 

Pada tahap ini dilakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan 

(planning). Perencanaan yang baik akan mengantarkan penelitian menuju 

arah pengembangan yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.5 Peneliti 

melakukan perancangan dengan terlebih dahulu memilih strategi 

pembelajaran yang akan digunakan dalam menyusun aktivitas pembelajaran; 

mendesain struktur konten dengan cara merancang outline atau kerangka 

bahan ajar, termasuk urutan dan alur mater; serta mengembangkan instrumen 

penelitian sebagai bahan untuk mengumpulkan data penelitian. 

3. Development (Pengembangan) 

Tahap pengembangan dilakukan berdasarkan hasil perancangan yang 

telah disusun sebelumnya. Pada tahap ini, peneliti memulai memperlihatkan 

kepada para ahli produk yang telah dikembangkan untuk divalidasi serta 

diberikan saran dan masukan terhadap produk yang telah dibuat. Produk yang 

akan dihasilkan berupa bahan ajar tematik berbasis nilai-nilai budaya lokal 

yang akan dicetak agar bisa segera diimplementasikan. 

Pada tahap pengembangan dilakukan aktivitas pembuatan bahan ajar 

dengan menyusun bahan ajar tematik integratif dalam bentuk teks, gambar, 

aktivitas, dan lain-lain yang mencerminkan nilai-nilai budaya lokal serta pada 

akhir tahapan ini dilakukan uji coba awal yang melibatkan evaluasi diri, 

penilaian ahli, perorangan, dan kelompok kecil. 

 

5 Widyasari dan Yaumi. 
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4. Implementation (Implementasi) 

Tahap implementasi merupakan proses pengembangan yang 

sesungguhnya dikarenakan akan menerapkan atau mengimplementasikan 

seluruh tahapan yang telah dilalui. Pada tahap ini, produk akan diperlihatkan 

secara langsung kepada peserta didik untuk mendapatkan data seberapa 

praktis dan efektifnya produk yang telah dibuat. Oleh sebab itu, tahap 

implementasi dalam penelitian ini merupakan proses uji coba lapangan yang 

melibatkan uji praktikalitas dan efektivitas bahan ajar yang telah dibuat dalam 

bentuk prototipe. 

5. Evaluation (Evaluasi) 

Pada tahap ini akan dilakukan evaluasi formatif yang diadaptasi dari 

model Tjeerd Plomp sebagai berikut.6 

a. Self Evaluation (Evaluasi Diri) 

Peneliti sebagai pembuat produk melakukan evaluasi diri dengan cara 

memeriksa dan mengevaluasi sendiri produk awal yang telah dirancang. 

Proses mengidentifikasi kesalahan merupakan bentuk quality assurance 

sebelum produk diserahkan kepada para ahli untuk ditinjau kembali.7 Tujuan 

evaluasi diri diharapkan akan memudahkan ahli dikarenakan peneliti telah 

mengecek ulang kesalahan-kesalahan yang sifatnya substansial. 

 

6 Plomp dan Nieveen. 

7 Yaumi, Prinsip-Prinsip Desain Pembelajaran: Disesuaikan dengan Kurikulum 2013. 
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Pada tahap ini, peneliti akan melakukan pengeditan, memeriksa ulang 

tahapan penelitian yang telah dilakukan, kesesuaian instrumen dengan aspek 

yang diukur, menyesuaikan item soal dengan tujuan pembelajaran, dan 

mengkaji kesesuaian antara materi dengan kebutuhan peserta didik. Oleh 

sebab itu, prototype yang telah dibuat oleh peneliti akan diperiksa 

kesesuaiannya dengan harapan penelitian dan kebutuhan peserta didik. 

b. Expert Review (Penilaian Ahli) 

Pada tahap ini, peneliti meminta pertimbangan secara teoritis kepada 

para ahli/pakar dan praktisi dengan memvalidasi produk yang telah 

dikembangkan. Validasi dilakukan dengan melibatkan validator ahli media 

dan validator ahli materi karena terkait dengan produk yang dikembangkan 

dalam bentuk buku ajar. Ahli materi akan memvalidasi terkait dengan materi, 

tujuan pembelajaran, dan instrumen penelitian. Ahli media akan memvalidasi 

terkait desain dan pengembangan yang dilakukan. Pemilihan validator 

didasarkan pada keahlian dalam bidang kajian yang relevan dengan judul 

penelitian.   

c. One to One Evaluation (Evaluasi Perorangan) 

Tahap evaluasi perorangan akan melibatkan tiga orang peserta didik 

dengan kemampuan yang heterogen agar data yang ditemukan representatif. 

Evaluasi perorangan dapat melibatkan tiga orang dengan pertimbangan 

dianggap cukup representative untuk mendeteksi  kebanyakan masalah 

kegunaan tanpa membebani sumber daya.8  Pemilihan evaluator berdasarkan 

 
8 J Nielsen, Why You Only Need to Test with 5 Users (Nielsen Norman Group, 2000). 
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nilai (rangking) dan keterangan dari guru kelas. Pada tahap ini, peserta didik 

diminta untuk memberikan tanggapannya terkait bahan ajar yang telah 

dicetak dalam bentuk buku ajar. 

d. Small Group Evaluation (Evaluasi Kelompok Kecil) 

Tahapan ini akan melibatkan sepuluh orang peserta didik dengan cara 

belajar menggunakan produk buku ajar yang telah dikembangkan. Evaluasi 

kelompok kecil dapat melibatkan sepuluh orang dengan pertimbangan 

dianggap cukup representatif untuk mendeteksi kebanyakan masalah 

kegunaan tanpa membebani sumber daya.9 Setelah evaluator menggunakan 

produk hasil pengembangan, maka akan diminta untuk memberikan 

tanggapan dan penilaiannya. Hal tersebut dimaksudkan untuk memperoleh 

data terkait kelebihan dan kekurangan bahan ajar yang telah dikembangkan 

untuk menghasilkan prototipe. 

Perbaikan produk dilakukan berdasarkan hasil validasi ahli, respon 

guru, dan peserta didik terhadap bahan ajar yang telah dikembangkan. 

Komentar berupa saran dan kritikan akan digunakan sebagai landasan dalam 

merevisi dan memperbaiki buku ajar. Revisi akan terus dilakukan hingga 

mendapatkan hasil buku ajar yang termasuk kedalam kategori valid, praktis, 

dan efektif untuk digunakan peserta didik sebagai buku pembelajaran. 

Berdasarkan hal tersebut, maka revisi dapat dilakukan berulang kali hingga 

mendapatkan bahan ajar yang sesuai dengan tujuan penelitian dan 

pengembangan yang telah ditetapkan. 

 
9 Nielsen. 
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e. Main Field Testing (Uji Coba Lapangan) 

Tahapan evaluasi yang terakhir dilakukan dengan mengujicobakan 

produk buku ajar kedalam satu kelas. Uji coba dilakukan dengan dengan 

jumlah peserta didik yang sesuai dengan kelas sesungguhnya.10  Setelah 

produk yang dikembangkan selesai diujicobakan sesuai tahapan yang telah 

dilalui sebelumnya, namun masih membutuhkan revisi akhir, maka akan 

dilakukan final product revision untuk menghasilkan produk final. Hasil uji 

coba lapangan akan menentukan bahan ajar yang dikembangkan telah sesuai 

dengan tujuan penelitian dan pengembangan. 

C. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan 

kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti, atau menspesifikan 

kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk 

mengukur variabel tersebut.11 Definisi operasional dalam variabel penelitian 

merupakan suatu atribut/sifat/nilai dari objek atau kegiatan yang mempunyai 

variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya.12 Berdasarkan kedua pendapat tersebut, 

definisi operasional variabel dapat dijelaskan sebagai sebuah penjelasan yang 

telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari agar memperoleh informasi 

untuk dijadikan sebagai kesimpulan penelitian. 

 

10 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif (Jakarta: Bumi Aksara, 2015). 
11 Moh. Nazir, Metode Penelitian, Cet. 10 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014). 
12 Iwan Hermawan, Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method) , 

Cetakan Pertama (Jakarta: Hidayatul Quran Kuningan, 2019). 
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Peneliti menggunakan definisi operasional variabel sebagai petunjuk 

dalam menjelaskan penelitian dengan gambaran sebagai berikut. 

Tabel 4 Definisi Operasional Variabel 
Variabel Definisi Operasional Indikator 

Kebutuhan 
Peserta Didik 

Persepsi dan kebutuhan aktual 
peserta didik terkait bahan ajar 
yang mengintegrasikan nilai-nilai 
budaya lokal, diukur melalui 
wawancara dan angket. 

1. Pengetahuan awal 
tentang budaya lokal  

2. Ekspektasi terhadap 
pembelajaran yang 
mengintegrasikan 
nilai budaya 

Desain dan 
Pengembangan 
Bahan Ajar 

Proses dan strategi yang digunakan 
dalam merancang dan 
mengembangkan bahan ajar 
tematik integratif, 
didokumentasikan mulai dari 
analisis kebutuhan, perancangan 
materi, pengembangan prototipe, 
implementasi awal, hingga evaluasi, 
mengikuti kerangka kerja ADDIE. 

1. Analisis kebutuhan, 
perancangan materi  

2. Pengembangan 
prototipe  

3. Implementasi  
4. Evaluasi 

Validitas 
Bahan Ajar 

Kesesuaian bahan ajar dengan 
kebutuhan akademis dan kultural 
peserta didik, diukur melalui 
lembar validasi ahli yang menilai 
kesesuaian materi dengan 
kurikulum, relevansi dengan 
budaya lokal, dan akurasi informasi. 

1. Kesesuaian materi 
dengan kurikulum  

2. Relevansi dengan 
budaya lokal  

3. Akurasi informasi 

Kepraktisan 
Bahan Ajar 

Kemudahan penggunaan dan 
penerapan bahan ajar dalam setting 
pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, 
diukur melalui observasi dan 
feedback dari guru yang 
mengimplementasikan bahan ajar 
dalam kelas. 

1. Kemudahan integrasi 
ke dalam 
pembelajaran  

2. Ketersediaan sumber 
daya, responsivitas 
peserta didik 

Efektivitas 
Bahan Ajar 

Dampak bahan ajar terhadap 
peningkatan pemahaman peserta 
didik tentang materi pelajaran dan 
apresiasi terhadap nilai-nilai 
budaya lokal, diukur melalui pre-
test dan post-test serta observasi 
keterlibatan dan motivasi belajar 
peserta didik. 

1. Peningkatan 
pemahaman materi 

2. Keterlibatan dalam 
pembelajaran  

3. Apresiasi terhadap 
nilai budaya lokal. 
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D. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang bisa disebut juga sebagai suatu perspektif merupakan 

sudut pandang yang digunakan dalam proses melakukan pendekatan 

penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan disesuaikan dengan 

pedoman penulisan karya tulis ilmiah Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar yang terbagi atas pendekatan metodologi dan studi keilmuan yang 

relevan dengan jurusan/program studi peneliti.13 

1. Pendekatan Metodologi 

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah desain 

penelitian kualitatif. Alasan penggunaan penelitian kualitatif ini karena semua 

rumusan masalah yang ada akan dianalisis secara deskriptif. Penelitian ini 

menggunakan prosedur yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan integrasi 

antara data kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi atau serangkaian studi.14 

Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang 

lebih komprehensif tentang isu atau pertanyaan yang diteliti, dibandingkan 

dengan jika masing-masing metode diaplikasikan secara terpisah.15  

Metode penelitian campuran, atau dikenal juga sebagai mixed methods, 

adalah sebuah pendekatan yang memadukan teknik kuantitatif dan kualitatif 

dalam satu studi penelitian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang 

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

Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian (Makassar: Alauddin University Press, 2013). 

14 Hermawan. 

15 Muhammad Yaumi dan Muljono Damopolii, Action Research: Teori, model dan aplikasinya, Edisi 
Pertama (Jakarta: Kencana, 2014). 
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lebih holistik, valid, reliabel, dan objektif.16 Pendekatan ini khususnya 

bermanfaat ketika penerapan metode kuantitatif atau kualitatif secara 

independen tidak cukup untuk memahami isu yang diteliti. Dengan 

menggabungkan kedua metode tersebut, pemahaman tentang permasalahan 

yang sedang diteliti diharapkan menjadi lebih mendalam. 

2. Pendekatan Keilmuan 

Pendekatan ilmiah yang digunakan dalam studi ini mengacu pada dua 

bidang yaitu filosofi dan psikologi. Dari segi filosofis, penelitian ini mengadopsi 

tiga aliran pemikiran yaitu progresivisme, konstruktivisme, dan humanisme. 

Progresivisme menekankan pentingnya pembentukan kreativitas, 

keterlibatan dalam berbagai aktivitas, atmosfer alami, serta memprioritaskan 

pengalaman peserta didik dalam proses belajar-mengajar. Konstruktivisme 

fokus pada peran pengalaman langsung peserta didik sebagai elemen kunci 

dalam pembelajaran. Sementara itu, humanisme memandang peserta didik 

dari sudut pandang keunikan, potensi, dan motivasi yang mereka miliki.17  

Dalam penelitian ini, pendekatan psikologis yang diadopsi berkaitan 

dengan psikologi perkembangan dan psikologi belajar peserta didik. Psikologi 

perkembangan digunakan sebagai dasar dalam menetapkan materi 

pembelajaran yang akan diberikan, sehingga materi tersebut sesuai dengan 

tingkat perkembangan peserta didik baik dari segi keluasan maupun 

 

16 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017). 

17 Widyaningrum. 
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kedalaman. Sementara itu, psikologi belajar dijadikan referensi dalam cara 

penyampaian materi pembelajaran dan bagaimana peserta didik sebaiknya 

memproses informasi tersebut. 

Berdasarkan penjelasan di atas, pendekatan filosofis merupakan dasar 

dalam penyusunan materi dalam bahan ajar yang mampu mengajak peserta 

didik untuk berinteraksi langsung dengan objek, fenomena, pengalaman, dan 

lingkungan alaminya. Pendekatan psikologis digunakan untuk menentukan isi, 

keluasan, dan kedalaman materi, serta penyajian proses pembelajaran yang 

sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. 

E. Sumber Data 

Data penelitian diperoleh dari dua kelompok responden. Responden 

pertama adalah peserta didik madrasah ibtidaiyah yang ada di Kota Palopo 

sebagai narasumber yang memberikan data terkait kebutuhan bahan ajar dan 

tanggapan serta responnya terhadap produk yang telah dikembangkan. 

Responden kedua adalah validator ahli (expert) materi (guru/budayawan) 

dan media (guru/dosen). Sumber data juga diperoleh dari literatur yang 

bersumber dari buku peserta didik dan guru Kurikulum Tematik, artikel 

penelitian, narasumber, dan dokumen yang memiliki keterkaitan dengan 

produk yang dikembangkan. 

F. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, berbagai metode digunakan untuk mengumpulkan 

data, termasuk angket, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hubungan 
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antara sumber data, metode pengumpulan, dan instrumen yang akan 

digunakan dijabarkan dalam sebuah tabel. Tabel tersebut memvisualisasikan 

bagaimana setiap metode dan instrumen terkait akan diterapkan untuk 

mendapatkan data yang diperlukan. 

Tabel 5 Kisi-kisi Hubungan Sumber Data, Metode, dan Instrumen 
Sumber 

Data 
Metode Instrumen 

Validator Angket Tertutup Lembar Validasi 

Guru 

• Angket Tertutup 
• Wawancara Tidak 

Terstruktur 
(Bebas) 

• Lembar Analisis 
Kebutuhan dan 

Respon 
• Lembar 

Pertanyaan 

Peserta 
Didik 

• Angket Tertutup 
• Wawancara Tidak 

Terstruktur 
(Bebas) 

• Observasi 
Terstruktur 

• Lembar Analisis 
Kebutuhan dan 

Respon 
• Lembar 

Pertanyaan 
• Lembar Observasi 

Dokumen Dokumentasi 
Analisis dan Ceklis 

Dokumen 
 

1. Angket 

Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya 

atau hal-hal yang diketahui.18 Angket merupakan metode pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Angket merupakan 

metode pengumpulan data yang lebih efisien bila peneliti telah mengetahui 

 

18 suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian Suatu Praktik,” disi Revisi VI, Vol.2.9 (2010). 
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dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari 

responden.  

Jenis angket yang digunakan adalah tertutup dengan pertimbangan 

peneliti telah menyediakan pilihan jawaban untuk dipilih oleh objek 

penelitian. Dalam bentuk ini, pilihan jawaban telah diberikan oleh peneliti, 

namun objek penelitian tetap diberi kesempatan untuk menjawab sesuai 

dengan kemauan mereka. Selain itu angket juga cocok digunakan bila jumlah 

responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Pada penelitian ini, 

angket digunakan dan diberikan kepada sumber data penelitian sebagai 

berikut. 

a) Angket Validasi Ahli 

Pengumpulan angket digunakan untuk menghimpun data selama proses 

dan setelah produk berhasil dikembangkan. Angket diberikan kepada 

ahli/pakar untuk melihat kelayakan produk yang telah dikembangkan. Layak 

tidaknya produk dilanjutkan ke tahap berikutnya bergantung dari data hasil 

penilaian yang dikumpulkan dari angket validasi oleh ahli. 

b) Angket Respon Peserta Didik  

Angket respon peserta didik terhadap penggunaan ajar bahan ajar 

pembelajaran tematik terintegrasi nilai-nilai budaya lokal, disusun dalam 

bentuk angket tertutup. Jawaban-jawaban pertanyaan angket respon peserta 

didik mengacu pada skala Guttman, jawaban diberi skor 1 (kurang), 2 (cukup), 

3 (baik), dan 4 (sangat baik). Teknik yang digunakan untuk memperoleh data 

respon peserta didik membagikan angket pada uji coba lapangan awal dan uji 
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coba lapangan untuk diisi sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Data yang 

diperoleh dari angket respon peserta didik digunakan untuk mengetahui 

kepraktisan dan perbaikan/revisi bahan ajar pembelajaran tematik 

terintegrasi nilai-nilai budaya lokal.  

2. Wawancara 

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data terkait kesepahaman 

antara peneliti dengan peserta didik dan peneliti dengan guru. Wawancara 

kesepahaman ini untuk menemukan masalah yang dihadapi peserta didik dan 

guru serta harapan dan kebutuhannya terhadap bahan ajar. Selain itu, 

wawancara kesepahaman ini untuk menyesuaikan antara rumusan solusi 

yang ditawarkan oleh peneliti dengan harapan atau kebutuhan.  

Wawancara terbuka adalah wawancara yang tidak menggunakan 

pertanyaan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagai gantinya adanya 

pewawancara mengajukan pertanyaan terbuka berdasarkan topik penelitian 

tertentu dan membiarkan wawancara mengalir seperti percakapan alami.19 

Wawancara terbuka merupakan bagian penyebutan daripada adanya 

wawancara tidak terstruktur di mana peneliti tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang tersusun sistematis dan lengkap untuk pengumpulan 

datanya. 

 

19 Hermawan. 
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3. Observasi 

Teknik pengumpulan data dengan cara observasi digunakan apabila 

penelitian berhubungan dengan tingkah laku manusia dan atau jika sampel 

yang akan diteliti tidak terlalu banyak. Metode observasi merupakan metode 

pengumpulan data yang melakukan pengamatan terhadap objek penelitian 

yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian 

ini menggunakan observasi langsung dikarenakan peneliti atau observer akan 

berada di tengah-tengah subjek penelitian mengamati secara langsung 

aktivitas yang dilakukan selama proses pembelajaran tanpa adanya bantuan 

alat lain.20  

Teknik observasi yang akan dilakukan yaitu observasi partisipan secara 

tersistematis (terstruktur), maksudnya adalah observasi dilakukan dengan 

menggunakan bantuan pedoman observasi sebagai instrumen pengamatan. 

Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang 

keberlangsungan pembelajaran dalam mengimplementasikan produk yang 

dikembangkan. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode atau usaha untuk mengumpulkan data 

yang bersumber dari dokumen-dokumen yang dapat memberikan informasi 

yang dibutuhkan. Studi dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian dan 

pengembangan ini berupa catatan peristiwa yang akan dan telah dilalui, buku, 

 

20 Yatim Riyanto, Metodologi Penelitian Pendidikan, Cetakan 3 (Surabaya: Penerbit SIC, 2010). 
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artikel, dan dokumen-dokumen lain yang menunjang pemerolehan terkait 

data penelitian. 

G. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian. Bagian terpenting dari penelitian 

pengembangan (research and development) adalah perlu melakukan uji 

kualitas produk. Berkaitan dengan uji kualitas produk ini, Nieveen 

berpendapat bahwa penelitian pengembangan perangkat pembelajaran perlu 

melakukan uji kualitas hasil atau produk pengembangan meliputi uji 

kevalidan (validity), kepraktisan (practically), dan keefektifan (effectiveness) 

produk yang dikembangkan.21 Berdasarkan pendapat tersebut, maka 

dikembangkan instrumen penelitian sebagai berikut. 

1. Lembar Validasi 

Aspek validitas dapat dilihat dari apakah produk yang dikembangkan 

berdasar pada kecanggihan pengetahuan dan apakah berbagai komponen dari 

perangkat pembelajaran terkait secara konsisten antara yang satu dengan 

lainnya.22 Berdasarkan hal tersebut, dirancang lembar validasi penilaian ahli 

materi dan ahli media. Ahli materi akan fokus pada isi, sementara ahli media 

akan menilai aspek-aspek non-isi seperti desain dan kemudahan 

 

21 Nienke Nieveen, “Prototyping to Reach Product Quality,” Design Approaches and Tools in 
Education and Training, 1999, 125–35 <https://doi.org/10.1007/978-94-011-4255-7_10>. 

22 Nieveen. 
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penggunaan.23 Aspek penilaian dalam instrumen ini diadaptasi dari komponen 

penilaian aspek kelayakan isi, penyajian, dan kebahasaan bahan ajar oleh 

Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP).24 

Tabel 6 Kisi-kisi Lembar Validasi Ahli Media 
No Aspek Indikator No. 

Butir 

1 
Kelayakan 
Kegrafikan 

Ukuran Buku 1-2 
Bagian Kulit/Sampul Buku 3-9 
Bagian Isi Buku 10-28 

3 
Kelayakan 
Kebahasaan 

Kesesuaian dengan Perkembangan 
Peserta Didik 

1-2 

Komunikatif 3 
Dialogis dan Interaktif 4-5 
Lugas 6-8 
Kesesuaian dengan Kaidah Bahasa 
Indonesia yang Benar 

9-10 

Konsistensi Penggunaan Istilah dan 
Simbol/Lambang 

11-12 

 
Tabel 7 Kisi-kisi Lembar Validasi Ahli Materi 

No Aspek Indikator 
No. 

Butir 

1 
Kelayakan 
Isi 

Cakupan Materi 1-3 
Akurasi Materi 4-9 
Kemutakhiran 10-13 
Mendorong Keingintahuan 14-15 

2 
Kelayakan 
Penyajian 

Teknik Penyajian 1-2 
Pendukung Penyajian 3-9 
Penyajian Pembelajaran 10 

 

2. Lembar Praktikalitas  

Setelah melakukan uji validitas, bahan ajar kemudian direvisi dan 

dilakukan uji kepraktisannya kepada peserta didik. Tahap praktikalitas 

 

23 J Plass, R Moreno, dan R Brünken, Cognitive Load Theory (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2015). 

24 Badan. 
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bertujuan untuk mengetahui sejauh mana manfaat kemudahan penggunaan 

dan efisiensi waktu penggunaan bahan ajar oleh guru dan peserta didik. Aspek 

kepraktisan dilihat dari segi pengguna yang berpendapat bahwa apa yang 

dikembangkan dapat digunakan dalam kondisi normal dan apakah kenyataan 

menunjukkan bahwa apa yang dikembangkan tersebut dapat diterapkan oleh 

guru dan peserta didik.25   

Kepraktisan menilai sejauh mana perangkat ini bisa digunakan dalam 

kondisi sebenarnya. Studi yang dilakukan oleh Van den Akker menunjukkan 

bahwa perangkat yang efektif adalah yang bisa diterapkan dalam praktik.26 

Instrumen berbentuk angket bisa memberikan pandangan dari pengguna 

akhir, yaitu peserta didik dan guru, mengenai kegunaan perangkat ini dalam 

kondisi nyata.  

Berkaitan dengan pengembangan materi pembelajaran mengukur 

tingkat kepraktisan dapat dilihat dari apakah pengguna mempertimbangkan 

bahwa materi mudah dan dapat digunakan oleh guru dan peserta didik dalam 

proses pembelajaran.27 Uji praktikalitas dapat dilakukan dengan mencakup 

komponen kemudahan penggunaan, efisiensi waktu pembelajaran, dan 

 

25 Nieveen. 

26 J Van den Akker, Principles and Methods of Development Research (Springer, Dordrecht, 1999), 
hal. 1–14. 

27 Mariana Masita dan Desi Wulandari, “PENGEMBANGAN BUKU SAKU BERBASIS MIND 
MAPPING PADA PEMBELAJARAN IPA,” Jurnal Kreatif : Jurnal Kependidikan Dasar, 9.1 (2018), 75 
<https://doi.org/10.15294/kreatif.v9i1.16509>. 
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manfaat bahan ajar.28 Berdasarkan pendapat tersebut, angket uji praktikalitas 

disusun dengan indikator sebagai berikut. 

Tabel 8 Kisi-kisi Angket Praktikalitas Bahan Ajar 

No Aspek Indikator 
No. 

Butir 

1 
Kemudahan 
Penggunaan 

Materi yang disampaikan jelas dan 
sederhana 

1 

Bahasa yang digunakan mudah dipahami 2 
Huruf yang digunakan mudah dibaca 3 
Buku memiliki ukuran yang praktis dan 
mudah dibawa 

4 

2 
Efisiensi 
Waktu 
Pembelajaran 

Waktu pembelajaran menjadi lebih 
efisien 

5 

Peserta didik dapat belajar sesuai dengan 
kemampuannya 

6 

3 Manfaat 

Mendukung peran guru/peserta didik 
sebagai fasilitator/pembelajar 

7 

Mengurangi beban kerja guru/peserta 
didik 

8 

Membantu peserta didik memahami 
konsep pembelajaran 

9 

Ilustrasi dan gambar membantu 
memahami materi 

10 

Buku membantu peserta didik dalam 
belajar 

11 

Meningkatkan minat peserta didik untuk 
belajar 

12 

Menimbulkan perasaan senang dalam 
belajar 

13 

Membantu peserta didik memahami 
tujuan pembelajaran 

14 

 
Pada penelitian pengembangan, produk yang dikembangkan dikatakan 

praktis jika para ahli dan praktisi menyatakan bahwa secara teoritis bahwa 

model dapat diterapkan di lapangan dan tingkat keterlaksanaannya model 

termasuk kategori baik. Berdasarkan hal tersebut, instrumen kepraktisan 

 

28 Sukardi, Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2011). 
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yang dihasilkan dalam tahap desain meliputi angket respon peserta didik yang 

berisi pertanyaan-pertanyaan terhadap bahan ajar yang telah direvisi 

sebelumnya dengan kriteria pilihan yang digunakan yaitu sangat sesuai, 

sesuai, cukup sesuai, dan tidak sesuai. 

3. Pedoman Wawancara 

Wawancara dilakukan sebagai langkah awal untuk memperoleh 

informasi tambahan tentang respon peserta didik terhadap produk yang 

dikembangkan. Pedoman wawancara berisi beberapa pertanyaan yang terkait 

dengan penggunaan produk setelah digunakan. Jawaban narasumber akan 

dijadikan sebagai panduan dalam merevisi produk yang sedang 

dikembangkan.  

Tabel 9 Kisi-kisi Pedoman Wawancara 
No Aspek Indikator 

1 
Informasi tentang 
pembelajaran yang selama 
ini dilakukan 

Pembelajaran yang terkait budaya 
lokal  
Kesulitan peserta didik dan guru 
dalam mempelajari budaya lokal 

2 
Bahan ajar yang telah 
digunakan untuk 
mempelajari budaya lokal  

Bahan ajar yang digunakan selama 
ini 
Pemahaman peserta didik terkait 
dengan budaya lokal 

3 
Bahan ajar baru yang dapat 
digunakan untuk 
mempelajari budaya lokal 

Saran bahan ajar baru yang akan 
dikembangkan 
Gambaran bahan ajar yang 
dibutuhkan 

 

4. Lembar Observasi Aktivitas Belajar 

Pengembangan materi pembelajaran dalam mengukur tingkat 

keefektifan dapat dilihat dari tingkat penghargaan peserta didik dalam 

mempelajari bahan ajar dan keinginan peserta didik untuk terus 
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menggunakan bahan ajar tersebut.29 Dalam penelitian pengembangan di 

bidang pembelajaran, indikator untuk menyatakan bahwa keterlaksanaan 

pembelajaran yang efektif dapat dilihat dari komponen-komponen seperti 

hasil belajar, aktivitas, dan kemampuan peserta didik. Komponen-komponen 

ini dapat berbeda antara penelitian yang satu dengan lainnya bergantung pada 

pendefinisian (penegasan istilah) yang disebut efektif dalam suatu penelitian. 

Efektivitas bahan ajar dapat dilihat dari sejauh mana pembelajaran 

menyediakan kesempatan belajar secara mandiri kepada peserta didik untuk 

melakukan aktivitas yang sebanyak-banyaknya dalam memperoleh suatu 

informasi.30 Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan mengukur 

efektivitas dengan menggunakan instrumen lembar observasi aktivitas belajar 

peserta didik dalam menggunakan bahan ajar yang dikembangkan. Hal 

tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa bahan ajar yang 

dikembangkan belum dipelajari peserta didik pada saat penelitian dilakukan.  

Lembar observasi aktivitas peserta didik digunakan pada saat proses 

pembelajaran sedang berlangsung dengan menilai secara individual. Penilaian 

aktivitas belajar peserta didik dilakukan dengan menggunakan lembar 

pengamatan dengan daftar cocok pada kategori yang dipilih oleh observer. 

Lembar observasi yang akan digunakan merujuk pada jenis aktivitas belajar 

yang dijelaskan oleh Sardiman bahwa terdapat enam aktivitas belajar peserta 

 

29 Nieveen. 

30 Hamalik. 
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didik yang bisa diamati yaitu visual activity, oral activity, listening activity, 

writing activity, mental activity, emotional activity.31  

Visual activity berfokus pada penggunaan penglihatan, seperti melihat 

diagram atau membaca. Oral dan listening activities melibatkan komunikasi 

verbal, baik berbicara maupun mendengarkan. Writing activity 

memungkinkan peserta didik untuk merangkum dan merefleksikan apa yang 

telah mereka pelajari. Mental activity adalah komponen kognitif di mana 

peserta didik memproses dan mengintegrasikan informasi, sementara 

emotional activity mencakup faktor-faktor emosional seperti minat, 

kepercayaan diri, atau kecemasan yang juga mempengaruhi efektivitas 

belajar. Berikut ini pedoman observasi yang akan digunakan dalam 

mengumpulkan data penelitian tentang efektivitas bahan ajar dalam hal 

aktivitas pembelajaran yang dilakukan peserta didik. 

Tabel 10 Kisi-kisi Pedoman Observasi Aktivitas Belajar 
No. Aspek Indikator 

1 
Visual 

Activity 

Membaca materi pembelajaran  
Memperhatikan bahan ajar yang 
digunakan 

2 
Oral 

Activity 

Bertanya kepada guru 
Menyampaikan pendapat/menjawab 
pertanyaan 

3 
Listening 
Activity 

Mendengarkan penjelasan guru 
Mendengarkan pendapat teman 

4 
Writing 
Activity 

Menulis materi pembelajaran 
Menulis tugas yang diberikan 

5 
Mental 
Activity 

Melakukan instruksi yang diberikan 
Mengingat informasi yang diberikan 

6 
Emotional 

Activity 
Berminat dalam belajar 
Gembira dalam belajar 
 

31 Sardiman. 
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Berdasarkan pada kisi-kisi pedoman indikator lembar observasi yang di atas, 

maka langkah selanjutnya menurut Arikunto adalah menilai aktivitas belajar 

Peserta Didik dengan membuat rating scale.32 

Tabel 11 Rating Scale Aktivitas Belajar 
Skor Indikator 
≤69 Kurang Baik 

70-79 Cukup Baik 
80-89 Baik 

90-100 Sangat Baik 
 

5. Lembar Tes Penguasaan Konsep 

Instrumen lembar tes penguasaan konsep digunakan untuk mengukur 

tingkat pemahaman yang diperoleh peserta didik. Instrumen penilaian terdiri 

dari beberapa soal, dengan karakteristik kesulitan soal mengacu pada ranah 

kognitif taksonomi bloom kategori C1, C2, dan C3 yang telah disesuaikan 

dengan indikator penguasaan konsep. Berikut ini indikator soal tes 

penguasaan konsep yang akan digunakan. 

Tabel 12 Indikator Soal Penguasaan Konsep 
Kategori Penjelasan 

Pengetahuan 
(C1) 

Kemampuan menyebutkan atau 
menjelaskan kembali 

Pemahaman 
(C2) 

Kemampuan memahami, 
mengintegrasikan, dan menjelaskan 
kembali menggunakan kata-kata 
sendiri 

Penerapan 
(C3) 

Kemampuan menggunakan konsep 
dengan mempraktekannya pada 
situasi yang baru 

 
 

32 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 
2013). 
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Sebelum tes objektif dilakukan, soal tes divalidasi terlebih dahulu oleh 

tim ahli sebelum diujicobakan kepada siswa diluar sampel. Setelah itu, akan 

dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk mendapatkan soal yang layak 

dijadikan sebagai alat pengumpul data terkait penguasaan konsep. Suatu alat 

tes dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi jika dapat menjalankan 

fungsinya sebagai alat ukur kemampuan atau menghasilkan pengukuran yang 

tepat dan akurat. 

6. Ceklis Dokumentasi 

Instrumen penelitian berupa ceklis dokumentasi dipilih untuk 

digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan keseluruhan data yang 

diperoleh dari beberapa narasumber. Dokumen-dokumen yang akan 

dikumpulkan seperti persuratan, jadwal penelitian, daftar nama peserta didik, 

lembar validasi ahli, angket respon peserta didik, lembar observasi aktivitas 

belajar, transkrip hasil wawancara, dan bukti fisik penelitian lainnya. 

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik analisis data dilakukan untuk menguji kelayakan produk bahan 

ajar yang telah dikembangkan. Data yang dianalisis berupa lembar penilaian 

dari para ahli (validator), angket respon peserta didik, dan lembar observasi 

aktivitas peserta didik. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

terbagi menjadi dua, yaitu teknik analisis statistic deskriptif dan teknik 

analisis statistik inferensial sehingga teknik pengolahan data yang digunakan 

adalah mix method. 
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1. Analisis Data Kualitatif 

Teknik analisis kualitatif dilakukan dengan empat cara yaitu deskripsi, 

interpretasi, klasifikasi data, dan penarikan kesimpulan. Data kualitatif 

didapatkan dari hasil wawancara sebagai tambahan informasi, komentar atau 

saran yang diberikan oleh validator, peserta didik, dan guru. Data kualitatif 

akan dianalisis dan dideskripsikan sendiri oleh peneliti. 

2. Analisis Data Kuantitatif 

Data kuantitatif diperoleh melalui skor penilaian kualitas produk bahan 

ajar yang dikembangkan. Data kuantitatif akan dianalisis dengan melakukan 

pengolahan melalui bantuan beberapa rumus untuk memudahkan penyajian 

data. Berikut ini dijelaskan tiga tahapan analisis data yang akan dilakukan. 

a. Analisis Data Kevalidan 

Menurut Nieveen, validitas diukur melalui kecanggihan pengetahuan 

dan konsistensi antara berbagai komponen perangkat. Hal tersebut sejalan 

dengan teori validitas konten, yang menekankan pentingnya perangkat 

tersebut sesuai dengan konten akademis yang relevan.33 Hal tersebut 

memastikan kecocokan antara metode pengajaran dan tujuan pembelajaran.  

Validasi perangkat pembelajaran dilakukan untuk mengetahui valid 

tidaknya perangkat pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran. 

Pendapat dan saran oleh validator akan digunakan sebagai acuan untuk 

memperbaiki perangkat pembelajaran sehingga layak digunakan dalam 

 

33 M Kane, “Validating the interpretations and uses of test scores.,” Journal of Educational 
Measurement, 50.1 (2013), 1–73. 
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mengumpulkan data penelitian. Data hasil penilaian validator masing-masing 

perangkat dianalisis berdasarkan rata-rata skor yang diberikan. Lembar 

penilaian tentang instrumen penelitian akan divalidasi oleh tim ahli sehingga 

hasil validitas teruji secara logis.  

Analisis data kevalidan dapat bersumber dari data kualitatif dan 

kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari pendapat validator terkait produk 

yang dikembangkan dengan mempertimbangkan komentar atau saran 

perbaikan yang diberikan. Hasil analisis kualitatif tersebut dijadikan sebagai 

pedoman dalam merevisi bahan ajar. Data kuantitatif diperoleh dari skor hasil 

lembar penilaian yang diberikan oleh para validator.  

Tinggi validitas isi item diperoleh dengan cara menghitung kesepakatan 

tim ahli yang melakukan penilaian kelayakan suatu item yang ada dalam 

lembar penilaian dengan menggunakan formula statistik Aiken’s sebagai 

berikut. 

𝑉 = ∑ 𝑠/[𝑛(𝑐 − 𝑙𝑜)] 

Keterangan: 
   V  = nilai validitas, 
   ∑s = jumlah skor oleh validator (r-lo), 
   r   = angka yang diberikan oleh peneliti, 
   lo  = angka penelitian validitas yang terendah, 
   c   = angka penelitian validitas tertinggi, 
   n   = banyaknya validator.  
 

Interpretasi koefisien validitas instrumen penelitian menurut Arikunto, dapat 

dilihat pada tabel berikut.34 

 

34 Arikunto. 
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Tabel 13 Klasifikasi Koefisien Validitas 
Koefisien Kriteria Validitas 

0,000 < r ≤ 0,200 Validitas Sangat Rendah 
0,200 < r ≤ 0,400 Validitas Rendah 
0,400 < r ≤ 0,600 Validitas Sedang 
0,600 < r ≤ 0,800 Validitas Tinggi 
0,800 < r ≤ 1,000 Validitas Sangat Tinggi 

     
Instrumen penelitian dikatakan valid jika memiliki angka validitas sebesar 

0,600 atau lebih, dengan kata lain memiliki angka validitas tinggi atau sangat 

tinggi.  

b. Analisis Data Kepraktisan 

Analisis data kepraktisan dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. 

Data kualitatif diperoleh melalui pendapat peserta didik dan guru saat 

diwawancarai. Data kuantitatif diperoleh melalui angket respon peserta didik 

terhadap produk yang dikembangkan. Teknik analisis praktikalitas produk 

yang dikembangkan dianalisis dengan menggunakan ketentuan yang telah 

dikonversikan dalam rubrik seperti tabel berikut.  

Tabel 14 Rubrik Penilaian Praktikalitas Produk 
Skor Keterangan Simbol 

5 Sangat Baik SB 
4 Baik B 
3 Cukup C 
2 Kurang K 
1 Sangat Kurang SK 

 
Nilai akhir perhitungan dan angket dianalisis dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut. 

𝑃 =
∑(𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑒𝑡)

𝑛 × 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 × 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
100%  



 
 

 
118 

 

 
 

Keterangan, P (persentase); n (jumlah item). Kriteria keberhasilan 

pengembangan produk pada kriteria sebagai berikut. 

Tabel 15 Kriteria Kepraktisan 
Interval 

(%) 
Kategori 

90-100 Sangat Praktis 
80-89 Praktis 
65-79 Cukup Praktis 
55-64 Kurang Praktis 
0-54 Tidak Praktis 

 

c. Analisis Data Keefektifan 

Efektivitas diukur berdasarkan berbagai faktor seperti hasil belajar 

peserta didik dan tingkat keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. 

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang menemukan bahwa efektivitas 

suatu intervensi pendidikan bisa dinilai melalui dampaknya terhadap prestasi 

peserta didik.35 Instrumen seperti lembar observasi aktivitas belajar dan 

penguasaan konsep untuk mengukur efektivitas pembelajaran.  

Data efektivitas bahan ajar diperoleh dari analisis aktivitas peserta didik 

dalam menggunakan produk yang telah dikembangkan. Hasil pengamatan dari 

lembar observasi digunakan untuk melihat proses aktivitas yang terjadi 

selama uji coba berlangsung. Data aktivitas belajar yang telah terkumpul akan 

dianalisis menggunakan rumus sebagai berikut.36 

𝑃 =
𝑓

𝑁
× 100% 

 

35 J Hattie, Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement 
(Routledge, 2009). 

36 Abdullah Ma’ruf, Metode Penelitian Kuantitatif untuk Ekonomi, Manajemen Komunikasi dan 
Ilmu Sosial Lainya (Yogyakarta: Aswaja Persindo, 2015). 
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Keterangan:   
   P = persentase, 
   f  = banyak aktivitas yang terlaksana, 
   N = total aktivitas yang dinilai. 

Tingkat aktivitas belajar dapat diketahui dengan hasil persentase yang 

mengacu pada kriteria penilaian sebagai berikut.37 

Tabel 16 Kategorisasi Aktivitas Peserta Didik 
No Interval Kategori 
1 80 ≤ Pi ≤ 100 Sangat Efektif 
2 60 ≤ Pi < 80 Efektif 
3 40 ≤ Pi < 60 Cukup Efektif 
4 20 ≤ Pi < 40 Kurang Efektif 
5 Pi ≤ 20 Tidak Efektif 

 
Keterangan: Pi = nilai persentase aktivitas peserta didik 

Berdasarkan tabel kategorisasi di atas, produk yang telah dikembangkan 

disimpulkan efektif jika skor yang diperoleh oleh peserta didik setelah 

menggunakan bahan ajar berada pada kategori minimal efektif. 

Data hasil tes penguasaan konsep peserta didik yang terkumpul, akan 

dianalisis perolehan nilainya yang dinyatakan berdasarkan ketuntasan 

dengan rumus sebagai berikut.38 

P = {
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖 𝐾𝐾𝑀

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎
} × 100% 

  

 

37 Eko Putro Widyoko, Evaluasi Program Pembelajaran: Panduan Praktis bagi Pendidik dan Calon 
Pendidik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014). 

38 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar (Surakarta: Pustaka Belajar, 2009). 
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Tabel 17 Kriteria Tingkat Penguasaan Konsep 
Tingkat Keberhasilan (%) Keterangan 

80-100 Sangat Tinggi 
60-79 Tinggi 
20-59 Rendah 
0-20 Sangat Rendah 

Kriteria ketuntasan minimal yang akan digunakan adalah 7,00 untuk 

menyesuaikan standar yang ada pada sekolah tempat penelitian. Peningkatan 

nilai siswa sebelum diberikan perlakuan (pretest) dan setelah diberikan 

perlakuan (posttest) dapat diketahui dengan menggunakan rumus gain 

(normalized gain) yang dikembangkan oleh Hake sebagai berikut.39  

Gain ternormalisasi(𝑔) =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡−𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙−𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡
 

Tabel 18 Klasifikasi Gain Score 
Nilai Gain Score Interpretasi 
-1,00 ≤ g ≤ 0,00 Terjadi Penurunan 

g = 0,00 Tidak Terjadi Peningkatan 
0,00 ≤ g ≤ 0,30 Rendah 
0,30 ≤ g ≤ 0,70 Sedang 
0,70 ≤ g ≤ 1,00 Tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 
39 Sundayana, Statistika Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2014). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Kebutuhan Bahan Ajar Tematik Integratif berbasis Budaya Lokal 

Peserta Didik pada Madrasah Ibtidaiyah Kota Palopo (Analyze) 

Informasi tentang kebutuhan pengembangan bahan ajar diperoleh 

dengan melakukan tahap analisis dalam pendekatan ADDIE. Tahap analisis 

dilakukan dengan memvalidasi kesenjangan kinerja, menentukan tujuan 

instruksional, menganalisis pengguna, sumber daya, tugas dan konten. 

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebar angket kepada peserta didik 

dengan memanfaatkan google formulir untuk memudahkan dalam 

menganalisis data. Penyebaran angket ini dimaksudkan untuk mengetahui 

kebutuhan dasar pengembangan bahan ajar berbasis budaya lokal. Pengisian 

angket oleh peserta didik melalui link https://bit.ly/3tEQ9XW dengan jumlah 

responden yang telah mengisi angket sebanyak 84 orang.  

a. Validasi Kesenjangan Kinerja 

Dalam tahap analisis, penelitian ini melakukan identifikasi kebutuhan 

pengembangan buku ajar tematik integratif berbasis nilai-nilai budaya lokal 

untuk peserta didik Madrasah Ibtidaiyah di Kota Palopo. Melalui pengumpulan 

data menggunakan angket ditemukan beberapa hal sebagai berikut. 
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1) Kurangnya Materi Pembelajaran berbasis Budaya Lokal 

Hasil angket tentang kebutuhan peserta didik terhadap bahan ajar 

tematik dapat dilihat dalam gambar berikut.  

 
Gambar 3 Pengetahuan Peserta didik terhadap Budaya Lokal 

Gambar 3 menunjukkan bahwa pengetahuan peserta didik tentang 

budaya lokal sangat minim. Terdapat 62,2 % peserta didik yang mengatakan 

bahwa mereka tidak mengetahui tentang budaya lokal. Peserta didik 

Madrasah Ibtidaiyah di Kota Palopo kekurangan akses terhadap materi 

pembelajaran yang memadai yang memasukkan nilai-nilai budaya lokal. 

Kurikulum yang digunakan peserta didik belum sepenuhnya 

mengintegrasikan nilai-nilai ini budaya lokal ke dalam buku ajar.1 Peserta 

didik mengungkapkan keinginan untuk mempelajari lebih banyak tentang 

nilai-nilai budaya lokal yang ada di wilayah mereka dan menghubungkannya 

dengan pelajaran yang sedang dipelajari.  

 

1 Anak Agung Gede Agung Darmawan, I Gede Astra Wesnawa, dan Ida Bagus Made Astawa, 
“Pengintegrasian Nilai-Nilai Kearifan Lokal Kaja-Kelod ke dalam Pembelajaran IPS sebagai Upaya 
Pembentukan Sikap Peduli Lingkungan Peserta didik SMP Negeri 1 Gianyar,” Media Komunikasi FPIPS, 
21.2 (2022); Mahardika Dwi Fitriani, Abdur Rahman As’ari, dan M Ramli, “Pembelajaran Kearifan Lokal 
di Sekolah Dasar,” in Prosiding TEP & PDs (Malang: Universitas Negeri Malang, 2017); Unga Utari, I 
Nyoman Sudana Degeng, dan Sa’dun Akbar, “Pembelajaran Tematik berbasis Kearifan Lokal di Sekolah 
Dasar dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA),” Jurnal Teori dan Praksis Pembelajaran 
IPS, 1.1 (2016). 
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2) Relevansi dengan Konteks Budaya dan Lingkungan 

Peserta didik sangat menginginkan bahan ajar yang relevan dengan 

konteks budaya dan lingkungan mereka. Peserta didik ingin mempelajari 

materi yang terkait dengan kehidupan sehari-hari mereka, tradisi lokal, 

sejarah daerah, serta nilai-nilai moral dan etika yang berlaku di masyarakat. 

Hal tersebut sesuai dengan hasil angket yang dapat dilihat pada gambar 

berikut. 

 
Gambar 4 Kebutuhan Relevansi Buku Ajar berbasis Budaya Lokal 

Gambar di atas menunjukkan bahwa keseluruhan peserta didik 

menganggap bahwa penggunaan buku ajar tematik berbasis budaya lokal akan 

membuat pembelajaran lebih menarik karena relevan dengan kehidupannya. 

Peserta didik merasa bahwa pengembangan buku ajar berbasis nilai-nilai 

budaya lokal akan membantu mereka memperkuat identitas budaya.2 Dengan 

memahami nilai-nilai budaya lokal yang ada di daerahnya, peserta didik akan 

 

2 Utari, Degeng, dan Akbar. 
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merasa bangga akan warisan budaya mereka dan dapat mengaplikasikan nilai-

nilai tersebut dalam kehidupannya.3  

Dalam konteks pendidikan Madrasah Ibtidaiyah di Kota Palopo, 

kebutuhan akan buku ajar yang berbasis budaya lokal sangatlah penting. Buku 

ajar yang relevan dengan lingkungan dan budaya setempat akan mampu 

menghubungkan peserta didik dengan warisan tradisional dan nilai-nilai lokal 

yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Melalui buku ajar yang 

mengintegrasikan aspek budaya lokal, peserta didik tidak hanya mendapatkan 

pendidikan formal, tetapi juga dapat mengembangkan rasa cinta, 

penghargaan, dan identitas terhadap budaya mereka sendiri. Hal ini tidak 

hanya memperkaya pengetahuan peserta didik, tetapi juga membantu 

membangun kesadaran akan pentingnya melestarikan warisan budaya dalam 

era modern yang terus berkembang. Dengan demikian, buku ajar berbasis 

budaya lokal di Madrasah Ibtidaiyah menjadi suatu kebutuhan yang tidak 

hanya memenuhi standar akademis, tetapi juga membentuk karakter dan 

kepribadian yang kokoh pada generasi muda. 

  

 

3 Endah Marwanti, “Membangun Semangat Nasionalisme di Sekolah melalui Kearifan Lokal,” 
Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an, 3.1 (2016) <https://doi.org/10.30738/TRIHAYU.V3I1.817>; 
Fidhea Aisara, Nursaptini, dan Arif Widodo, “Melestarikan Kembali Budaya Lokal melalui Kegiatan 
Ekstrakulikuler untuk Anak Usia Sekolah Dasar,” Jurnal Pendidikan Sosial, 9.2 (2020). 
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3) Penggunaan Metode Pembelajaran yang Interaktif 

 
Gambar 5 Cara Efektif untuk Mempelajari Budaya Lokal 

Peserta didik menunjukkan minat yang tinggi dalam metode 

pembelajaran yang interaktif seperti membaca cerita dan dongeng, 

mengunjungi tempat bersejarah, membuat kerajinan dan masakan tradisional, 

serta melihat video tentang budaya lokal setempat. Mereka merasa bahwa 

metode-metode tersebut akan membantu mereka lebih memahami dan 

menginternalisasi nilai-nilai budaya lokal.  

Berdasarkan hasil identifikasi ini, menjadi jelas bahwa peserta didik 

Madrasah Ibtidaiyah di Kota Palopo memiliki kebutuhan yang jelas terhadap 

pengembangan buku ajar tematik integratif berbasis nilai-nilai budaya lokal. 

Buku ajar tersebut harus relevan dengan konteks budaya dan lingkungan, 

memperkuat identitas budaya peserta didik, dan menggunakan metode 

pembelajaran yang interaktif. Informasi ini akan menjadi dasar untuk 

merancang dan mengembangkan buku ajar yang sesuai dengan kebutuhan 

peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah di Kota Palopo. 

  



 
 

 
126 

 

 
 

4) Ketidaksesuaian antara Tema dengan Isi Buku peserta didik  

Identifikasi kesenjangan kinerja dilakukan untuk memunculkan masalah 

dasar yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Analisis yang dilakukan 

terkait dengan bahan ajar yang digunakan peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran. Bahan ajar yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan disebut sebagai buku peserta didik. Materi di dalam buku peserta 

didik dinilai masih bersifat umum dan belum mengaitkan dengan budaya lokal 

daerah tempat tinggal peserta didik yang ada di Kota Palopo. Gambaran buku 

peserta didik yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 
Gambar 6 Cover Buku peserta didik Tema 8 

Dari cover buku peserta didik terlihat bahwa tema 8 berjudul tentang 

daerah tempat tinggal peserta didik, namun isi di dalam buku tersebut berisi 

tentang materi budaya lokal dari berbagai suku dan budaya yang ada di 

Indonesia. Pada buku peserta didik terdapat tiga subtema yang dibahas yaitu 

lingkungan tempat tinggalku, keunikan daerah tempat tinggalku, dan bangga 
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terhadap daerah tempat tinggalku. Berikut ini beberapa pembahasan yang 

tidak sesuai dengan topik daerah tempat tinggal (budaya lokal) peserta didik. 

Tabel 19 Hasil Analisis Ketidaksesuaian Materi Budaya Lokal 

No. Sub Tema Topik yang Tidak Sesuai 

1 

Lingkungan Tempat Tinggalku 
Pembelajaran 1 Tempat wisata Telaga Warna di Jawa Barat 

Pembelajaran 2 
Lagu Yamko Rambe Yamko dari Papua 
Cerita rakyat Papua berjudul Kasuari dan Dara 
Mahkota 

Pembelajaran 3 
Mata pencaharian Kabupaten Tabanan Provinsi Bali 
Asal mula Bukit Catu pada Provinsi Bali 

Pembelajaran 4 Informasi tentang Kabupaten Tabanan Provinsi Bali 

Pembelajaran 5 
Informasi tentang Provinsi Sumatera Utara 
Kisah Putri Tangguk di daerah Jambi 
Lagu Injit Injit Semut dari daerah Jambi 

Pembelajaran 6 
Cerita Rakyat Si Pitung dari DKI Jakarta 
Lagu Kicir-Kicir daerah Jakarta 

2 

Keunikan Daerah Tempat Tinggalku 

Pembelajaran 1 
Informasi tentang tugu, tempat wisata, upacara adat 
dan transportasi di daerah istimewa Yogyakarta 
Cerita rakyat Roro Jonggrang di Yogyakarta 

Pembelajaran 2 
Keragaman tari dari dari Bali, Jawa Barat, Sumatera 
Selatan, dan Yogyakarta 
Asal usul terjadinya Selat Bali 

Pembelajaran 3 
Informasi tentang Yogyakarta sebagai Kota Pelajar 
Cerita legenda Kali Gajah Wong di Yogyakarta 

Pembelajaran 4 
Informasi tentang julukan Kota Tangerang sebagai 
kota 1000 industri 

Pembelajaran 5 
Gerak tari Bali dan Sumatera 
Cerita rakyat Papua yang berjudul Caadara 

Pembelajaran 6 
Peta dan keunikan daerah Papua 
Cerita tentang asal usul burung Cenderawasih 
Tari Perang dan lagu Apuse dari Papua 

3 

Bangga terhadap Daerah Tempat Tinggalku 
Pembelajaran 1 Cerita tentang Angsa dan Telur Emas Aesop 
Pembelajaran 2 Karya seni daerah istimewa Yogyakarta 
Pembelajaran 3 Informasi tentang daerah istimewa Yogyakarta 
Pembelajaran 4 Keragaman kesenian Jawa 

Pembelajaran 5 
Pakaian adat Jawa Barat, Yogyakarta, Medan, Bali, 
Papua, dan Betawi 

Pembelajaran 6 Cerita tentang Taman Rumah Pohon 
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Tabel di atas mengidentifikasi berbagai topik yang tidak sesuai dengan 

tema yang diinginkan dalam mengintegrasikan materi budaya lokal yang ada 

di Kota Palopo. Tabel nomor 1 pada subtema Lingkungan Tempat Tinggalku, 

menunjukkan adanya materi yang tidak sesuai dengan tema "Lingkungan 

Tempat Tinggalku." Misalnya, pembelajaran tentang tempat wisata, lagu, 

cerita rakyat, dan informasi dari berbagai provinsi yang berbeda 

menunjukkan ketidaksesuaian dalam konteks lokal. Materi ini mungkin lebih 

sesuai dalam tema yang lebih luas mengenai keragaman budaya Indonesia.  

Tabel nomor 2 pada subtema Keunikan Daerah Tempat Tinggalku, 

walaupun beberapa topik tampak relevan dengan tema Keunikan Daerah 

Tempat Tinggalku, namun terdapat beberapa hal yang perlu dikaji ulang, 

seperti informasi tentang julukan Kota Tangerang sebagai kota 1000 industri. 

Pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks dan tujuan pembelajaran 

dapat membantu dalam menilai apakah materi ini benar-benar tidak sesuai 

atau hanya perlu penyesuaian dalam penyajian.  

Tabel nomor 3 pada subtema Bangga terhadap Daerah Tempat 

Tinggalku menunjukkan bahwa materi lebih sesuai dengan tema. Namun, 

cerita tentang Angsa dan Telur Emas Aesop mungkin lebih berhubungan 

dengan fabel klasik daripada budaya lokal Indonesia. Hal tersebut menjadi 

contoh dari ketidaksesuaian antara tema dengan materi yang terdapat di 

dalam buku ajar. 
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b. Penentuan Tujuan Instruksional 

Tujuan utama pengembangan bahan ajar tematik integratif berbasis 

nilai-nilai budaya lokal adalah untuk memfasilitasi pembelajaran yang lebih 

efektif dan menarik bagi peserta didik.4 Senada dengan hal tersebut, penelitian 

ini bertujuan untuk memperkaya kurikulum dengan pengetahuan dan nilai-

nilai lokal yang ada di daerah tempat tinggal peserta didik. Diharapkan bahwa 

dengan penggunaan bahan ajar baru ini, peserta didik akan dapat lebih 

memahami dan menghargai nilai-nilai budaya lokal mereka, serta dapat 

menghubungkan pengetahuan ini dengan topik-topik lain dalam kurikulum. 

Melalui pengumpulan data melalui observasi, kuesioner, dan wawancara, 

ditemukan beberapa hasil penting berikut. 

1) Meningkatkan Pemahaman tentang Nilai-nilai Budaya Lokal  

 
Gambar 7 Pengetahuan Peserta didik terhadap Budaya Lokal Setempat 

Data di atas menunjukkan bahwa 83% peserta didik belum 

memahami/mengetahui nilai-nilai budaya lokal yang ada di Kota Palopo. 

 

4 I Putu Fery Karyada, I Putu Mahendra Adi Wardana, dan Kadek Oky Sanjaya, “Pengembangan E-
Book Tematik Integratif berbasis Game sebagai Media Pembelajaran Kearifan Lokal dan Budaya Bali,” 
KARMAPATI (Kumpulan Artikel Mahapeserta didik Pendidikan Teknik Informatika), 11.1 (2022) 
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/KP/article/view/45189>; Divan. 
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Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan utama penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap nilai-nilai budaya lokal 

yang ada di daerah tempat tinggalnya. Oleh sebab itu, buku ajar yang 

dikembangkan akan memberikan penjelasan dan contoh konkret tentang 

nilai-nilai budaya lokal setempat agar peserta didik dapat memahaminya 

dengan lebih baik.  

2) Menghubungkan Nilai-nilai Budaya Lokal dengan Mata Pelajaran Lain  

Tujuan lain dari pengembangan buku ajar ini adalah untuk 

menghubungkan nilai-nilai budaya lokal dengan mata pelajaran lain yang ada 

dalam kurikulum. Buku ajar tersebut akan menunjukkan bagaimana nilai-nilai 

ini relevan dengan pelajaran seperti matematika, ilmu pengetahuan, bahasa 

Indonesia, dan lainnya.  

3) Memperkuat Identitas Budaya Peserta didik  

Pengembangan buku ajar ini bertujuan untuk memperkuat identitas 

budaya peserta didik Madrasah Ibtidaiyah di Kota Palopo. Buku ajar tersebut 

akan membantu peserta didik merasa bangga akan budaya mereka sendiri, 

serta mengapresiasi dan menginternalisasi nilai-nilai budaya lokal sebagai 

bagian dari identitas mereka.  

4) Meningkatkan Keterlibatan dan Motivasi Belajar  

Salah satu tujuan penting lainnya adalah untuk meningkatkan 

keterlibatan dan aktivitas belajar peserta didik. Dengan menggunakan buku 

ajar yang berbasis nilai-nilai budaya lokal, diharapkan peserta didik akan lebih 

tertarik dan termotivasi dalam pembelajaran. Kelebihan bahan ajar yang 
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berbasis daerah tempat tinggal peserta didik adalah materi pembelajaran 

akan memiliki relevansi langsung dengan kehidupan mereka.5  

Berdasarkan hasil identifikasi, tujuan pengembangan buku ajar tematik 

integratif berbasis nilai-nilai budaya lokal untuk peserta didik Madrasah 

Ibtidaiyah di Kota Palopo adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta 

didik tentang nilai-nilai budaya lokal, menghubungkannya dengan mata 

pelajaran lain, memperkuat identitas budaya peserta didik, serta 

meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar peserta didik. Informasi ini 

akan menjadi landasan dalam merancang dan mengembangkan buku ajar 

yang sesuai dengan tujuan tersebut. 

Analisis tujuan pembelajaran merupakan langkah yang diperlukan untuk 

menentukan kemampuan atau kompetensi yang perlu dimiliki oleh peserta 

didik. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang 

telah ditentukan dan ketercapaian tujuan pembelajaran. Dengan demikian, 

tahapan ini dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan bahan ajar dalam 

pembelajaran. Berikut ini diuraikan hasil analisis kompetensi inti, kompetensi 

dasar, dan tujuan pembelajaran untuk peserta didik kelas IV madrasah 

ibtidaiyah pada tema 8 Daerah Tempat Tinggalku.  

  

 

5 Emi Ramdani, “Model Pembelajaran Kontekstual Berbasis Kearifan Lokal sebagai Penguatan 
Pendidikan Karakter,” JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, 10.1 (2018), 1–10 
<https://doi.org/10.24114/JUPIIS.V10I1.8264>. 
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Tabel 20 Kompetensi Inti Kelas IV 
No. Kompetensi Inti 

1 Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya 

2 
Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 
dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan 
tetangga. 

3 

Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 
melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda 
yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

4 

Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis 
dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 
perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 
Tabel di atas menunjukkan Kompetensi Inti (KI) untuk kelas IV, yang 

sesuai dengan kurikulum pendidikan dasar. Berikut adalah beberapa 

penjelasan dan analisis tentang masing-masing poin dalam tabel. Menerima 

dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya Kompetensi ini menekankan 

pentingnya pengembangan spiritual dan nilai-nilai agama dalam pendidikan. 

Hal ini mencerminkan pengakuan terhadap keragaman agama dan pentingnya 

mendidik anak-anak dalam tradisi agama yang mereka ikuti.  

Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam berinteraksi. Poin ini menekankan pengembangan 

karakter dan nilai-nilai sosial. Dalam pendidikan, bukan hanya pengetahuan 

akademis yang penting, tetapi juga pembentukan karakter dan etika. Hal ini 

membantu mempersiapkan peserta didik untuk berinteraksi dalam 

masyarakat dengan cara yang bertanggung jawab dan hormat.  

Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya 

Kompetensi ini fokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis dan 
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inkuiri. Peserta didik diajarkan untuk mengamati dunia di sekitar mereka dan 

mengajukan pertanyaan berdasarkan rasa ingin tahu. Ini membantu dalam 

mengembangkan pemahaman ilmiah dan keterampilan analitis.  

Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan 

logis. Kompetensi ini menekankan pentingnya komunikasi yang efektif. 

Peserta didik diajarkan untuk menyajikan pengetahuan dalam cara yang 

terstruktur dan logis, baik melalui bahasa, karya seni, gerakan fisik, atau 

perilaku. Hal tersebut membantu dalam pengembangan keterampilan 

komunikasi dan ekspresi diri yang efektif. Kompetensi Inti ini mencerminkan 

pendekatan holistik terhadap pendidikan, di mana aspek spiritual, sosial, 

intelektual, dan ekspresif ditekankan. Mereka menyediakan kerangka yang 

berguna untuk mengembangkan kurikulum dan metode pengajaran yang 

seimbang dan komprehensif. 

Tabel 21 Pemetaan Kompetensi Dasar Subtema 1 
Matapelajaran Kode Kompetensi Dasar 

PPKn 

1.3 
Mensyukuri keragaman umat beragama di 
masyarakat, sebagai anugerah Tuhan Yang Maha 
Esa dalam konteks Bhineka Tunggal Ika. 

2.3 
Bersikap toleran dalam keragaman umat 
beragama di masyarakat dalam konteks Bhinneka 
Tunggal Ika. 

3.3 
Menjelaskan manfaat keragaman karakteristik 
individu dalam kehidupan sehari-hari. 

4.3 
Mengemukakan manfaat keragaman karakteristik 
individu dalam kehidupan sehari-hari. 

Bahasa 
Indonesia 

3.9 
Mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks 
fiksi. 

4.9 
Menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh 
yang terdapat pada teks fiksi secara lisan, tulis, 
dan visual. 

IPA 3.4 
Menghubungkan gaya dengan gerak pada 
peristiwa di lingkungan sekitar. 
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Matapelajaran Kode Kompetensi Dasar 

4.4 
Menyajikan hasil percobaan tentang hubungan 
antara gaya dan gerak. 

IPS 

3.3 

Mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan 
hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan 
serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan 
sekitar sampai provinsi. 

4.3 

Menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi 
dan hubungannya dengan berbagai bidang 
pekerjaan, serta kehidupan sosial dan budaya di 
lingkungan sekitar sampai provinsi. 

SBdP 
3.2 Mengetahui tanda tempo dan tinggi rendah nada. 

4.2 
Menyanyikan lagu dengan memperhatikan tempo 
dan tinggi rendah nada 

                       
Tabel di atas menyajikan suatu pandangan menyeluruh tentang 

pendekatan pendidikan yang holistik, di mana berbagai aspek pembelajaran, 

mulai dari nilai-nilai sosial hingga keterampilan sains dan seni, diintegrasikan 

dalam kurikulum. Ini mencerminkan keinginan untuk mendidik peserta didik 

yang terampil, empatik, dan berpengetahuan luas dalam berbagai bidang. 

Tabel 22 Tujuan Pembelajaran Subtema 1 Pembelajaran 1 
No. Tujuan Pembelajaran 

1 
Dengan kegiatan membaca cerita fiksi, peserta didik dapat 
menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita fiksi dengan tepat 

2 
Dengan kegiatan berlatih menceritakan kembali cerita fiksi, peserta 
didik dapat bercerita dengan artikulasi jelas, ekspresif, intonasi tepat, 
dan penuh percaya diri. 

3 
Dengan kegiatan mencari tahu pengertian dan ciri-ciri cerita fiksi, 
peserta didik dapat menjelaskan secara lisan pengertian dan ciri-ciri 
cerita fiksi. 

4 
Dengan kegiatan mengamati gambar anak menarik dan mendorong 
ayunan, peserta didik dapat mengetahui pengertian gaya dan gerak 
dengan benar 

5 
Dengan berdiskusi tentang perbedaan gaya dan gerak, peserta didik 
dapat menjelaskan perbedaan gaya dan gerak. 

6 
Dengan mendorong dan menarik meja, peserta didik dapat 
mempraktikkan gaya dorongan dan tarikan. 

7 
Dengan kegiatan menulis hasil percobaan mendorong dan menarik 
meja, peserta didik dapat menyajikan hasil percobaan tentang gaya 
dan gerak secara tertulis. 



 
 

 
135 

 

 
 

Tabel 22 menyajikan tujuan pembelajaran untuk Subtema 1, 

Pembelajaran 1. Dari tabel di atas, kita dapat melihat fokus utama pada dua 

bidang utama: pemahaman dan interpretasi cerita fiksi, serta pengenalan dan 

eksplorasi gaya dan gerak. Tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan cerita 

fiksi menekankan pada analisis karakter melalui membaca, peserta didik 

diajarkan untuk mengidentifikasi tokoh-tokoh dalam cerita. Melalui 

menceritakan kembali cerita, peserta didik dapat mengembangkan 

keterampilan artikulasi, ekspresi, dan percaya diri. Pengenalan pengertian dan 

ciri-ciri cerita fiksi membantu peserta didik mengerti karakteristik khusus.  

Tujuan pembelajaran terkait gaya dan gerak melibatkan pemahaman 

teoretis melalui pengamatan dan diskusi, peserta didik memahami konsep 

dasar gaya dan gerak. Pengalaman praktis dengan mendorong dan menarik 

benda, seperti meja, peserta didik dapat merasakan dan memahami gaya 

dorongan dan tarikan. Penulisan ilmiah dengan membuat peserta didik untuk 

menyajikan hasil percobaan secara tertulis, membantu mengembangkan 

keterampilan penulisan dan dokumentasi ilmiah.  

Tujuan pembelajaran ini menunjukkan pendekatan yang seimbang 

antara humaniora dan sains. Di satu sisi, ada penekanan pada literasi, ekspresi 

diri, dan apresiasi sastra. Di sisi lain, ada eksplorasi konsep-konsep fisika dasar 

melalui pengamatan, eksperimen, dan refleksi. Hal tersebut mencerminkan 

upaya untuk mendidik peserta didik yang tidak hanya melek aksara tetapi juga 

memiliki pemahaman dasar tentang dunia fisik di sekitar mereka. Selanjutnya, 
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kombinasi keterampilan analitis dan ekspresif ini akan mendukung 

pengembangan berpikir kritis dan keterampilan komunikasi yang efektif. 

Tabel 23 Tujuan Pembelajaran Subtema 1 Pembelajaran 2 
No. Tujuan Pembelajaran (IPA, Bahasa Indonesia, SBdP) 

1 
Dengan kegiatan menyanyikan lagu daerah, peserta didik dapat 
menyanyikan lagu dengan tempo dan tinggi rendah nada yang tepat. 

2 
Dengan kegiatan mengidentifikasi tinggi rendah nada pada teks lagu 
daerah, peserta didik dapat mengetahui tinggi rendah nada pada lagu. 

3 
Dengan kegiatan membaca cerita fiksi, peserta didik dapat 
mencermati tokoh-tokoh cerita. 

4 
Dengan kegiatan menceritakan kembali cerita fiksi, peserta didik 
dapat menceritakan tokoh-tokoh pada cerita fiksi dan bercerita 
dengan benar. 

5 
Dengan kegiatan mencari tahu jenis-jenis cerita fiksi, peserta didik 
dapat menjelaskan pengertian jenis-jenis cerita fiksi dan menyebutkan 
contoh-contoh cerita fiksi. 

6 
Dengan kegiatan mengidentifikasi jenis cerita fiksi, peserta didik dapat 
menjelaskan jenis cerita fiksi yang dibaca. 

7 
Dengan mendorong meja, peserta didik dapat mengetahui perubahan 
gerak akibat gaya. 

8 
Dengan menulis hasil percobaan, peserta didik dapat menyajikan hasil 
percobaan yang dilakukan tentang pengaruh gaya dengan gerak 
dengan benar 
 

Tabel 22 menampilkan tujuan pembelajaran untuk Subtema 1, 

Pembelajaran 2, dengan fokus pada mata pelajaran IPA, Bahasa Indonesia, dan 

Seni Budaya dan Prakarya (SBdP). Tabel di atas menunjukkan usaha untuk 

memperluas dan mengembangkan tujuan yang diidentifikasi dalam 

pembelajaran sebelumnya. Ada penekanan lebih lanjut pada keterampilan 

musik dan pemahaman genre cerita fiksi dalam Bahasa Indonesia. Hal ini 

mendukung pendekatan holistik terhadap pendidikan yang tidak hanya fokus 

pada aspek kognitif tetapi juga estetis dan budaya.  
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Tabel 24 Tujuan Pembelajaran Subtema 1 Pembelajaran 3 
No. Tujuan Pembelajaran (PPKn, Bahasa Indonesia, IPS) 

1 
Dengan kegiatan membaca teks tentang pengaruh lingkungan 
terhadap mata pencaharian penduduk, peserta didik mengetahui jenis 
pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggal. 

2 

Dengan kegiatan berdiskusi tentang pengaruh lingkungan terhadap 
mata pencaharian, peserta didik dapat menjelaskan pengaruh 
lingkungan terhadap jenis pekerjaan dan perbedaan jenis pekerjaan di 
setiap daerah 

3 
Dengan kegiatan mengamati keadaan alam lingkungan tempat 
tinggalnya, peserta didik dapat menjelaskan hubungan keadaan alam 
dengan mata pencaharian penduduk di lingkungan tempat tinggalnya 

4 
Dengan kegiatan membaca teks cerita fiksi, peserta didik dapat 
menjelaskan pengertian dan peranan tokoh dengan jelas. 

5 
Dengan kegiatan membaca teks cerita fiksi, peserta didik dapat 
menjelaskan nilai pesan moral dalam cerita fiksi 

6 
Dengan kegiatan mengamati gambar anggota keluarga, peserta didik 
dapat menjelaskan karakteristik individu dalam keluarga sesuai 
gambar 

7 
Dengan kegiatan mengamati ciri fisik anggota keluarganya, peserta 
didik dapat menjelaskan karakteristik individu di dalam keluarganya 

Tabel di atas menunjukkan tujuan pembelajaran untuk Subtema 1, 

Pembelajaran 3, dengan fokus pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan (PPKn), Bahasa Indonesia, dan Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS). Tujuan-tujuan ini dirancang untuk mendukung pengembangan 

pemahaman peserta didik tentang lingkungan, sastra, dan individu dalam 

konteks sosial dan budaya.  

Tujuan pembelajaran dalam Tabel 23 memberikan gambaran tentang 

pendekatan yang beragam dan terpadu dalam mengajarkan konsep-konsep 

sosial, budaya, sastra, dan individu. Dari memahami hubungan antara 

lingkungan dan mata pencaharian, analisis karakter dalam cerita fiksi, hingga 

pengenalan karakteristik individu dalam konteks keluarga, peserta didik 

diberikan berbagai alat untuk mengeksplorasi dan memahami dunia di sekitar 
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mereka. Pembelajaran ini menggabungkan pembacaan, diskusi, observasi, dan 

refleksi, mendorong partisipasi aktif dan pemikiran kritis. Pendekatan ini 

mencerminkan pandangan holistik terhadap pendidikan yang 

mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga yang terinformasi, 

empatik, dan reflektif. 

Tabel 25 Tujuan Pembelajaran Subtema 1 Pembelajaran 4 
No. Tujuan Pembelajaran (PPKn, Bahasa Indonesia, IPS) 

1 
Dengan kegiatan mencari tahu kegemaran anggota keluarga, peserta 
didik dapat menjelaskan karakteristik individu anggota keluarganya 

2 
Dengan kegiatan membaca teks bacaan, peserta didik dapat 
menjelaskan jenis pekerjaan dan kegiatan masyarakat terkait dengan 
kegiatan ekonomi 

3 
Dengan kegiatan mengamati kegiatan penduduk di lingkungan tempat 
tinggal, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis pekerjaan terkait 
dengan kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggalnya. 

4 
Dengan kegiatan mengidentifikasi tokoh-tokoh pada teks cerita fiksi, 
peserta didik dapat menjelaskan tokoh utama dan tokoh tambahan 
dalam cerita fiksi secara benar 

Tabel 20 menunjukkan tujuan pembelajaran untuk Subtema 1, 

Pembelajaran 4, dengan fokus pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan (PPKn), Bahasa Indonesia, dan Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS). Tujuan-tujuan ini dirancang untuk mendukung pengembangan 

pemahaman peserta didik tentang karakteristik individu, ekonomi, dan sastra. 

Tujuan pembelajaran dalam Tabel 20 menawarkan pendekatan yang 

beragam dalam pengajaran konsep-konsep sosial, ekonomi, dan sastra. 

Peserta didik diajarkan untuk menjelajahi dan memahami karakteristik 

individu dalam keluarga, mengidentifikasi dan menjelaskan kegiatan ekonomi 

dalam masyarakat, dan menganalisis tokoh dalam cerita fiksi.  
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Pendekatan ini mencakup metode yang berbeda seperti mencari tahu, 

membaca, mengamati, dan mengidentifikasi, yang semuanya membantu 

dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis peserta 

didik. Ini mencerminkan pendidikan yang terintegrasi dan holistik yang 

berfokus pada pengembangan kesadaran sosial, ekonomi, dan budaya peserta 

didik, membantu mereka menjadi pembelajar yang terlibat dan warga yang 

terinformasi. 

Tabel 26 Tujuan Pembelajaran Subtema 1 Pembelajaran 5 
No. Tujuan Pembelajaran (PPKn, Bahasa Indonesia, SbdP) 

1 
Dengan kegiatan mengamati peta Indonesia, peserta didik mengetahui 
letak daerah tempat tinggalnya 

2 
Dengan kegiatan mengidentifikasi gambar anggota keluarga, peserta 
didik mengetahui keragaman karakteristik individu berdasarkan 
gambar 

3 
Dengan kegiatan mengamati gambar kegiatan anggota keluarga, 
peserta didik dapat menjelaskan karakteristik individu di dalam 
keluarga 

4 
Dengan kegiatan membaca cerita fiksi, peserta didik dapat mengetahui 
cerita rakyat pada suatu daerah dan mencermati tokoh-tokohnya 

5 
Dengan kegiatan mengidentifikasi tokoh-tokoh pada cerita fiksi, 
peserta didik dapat menjelaskan tokoh protagonis dan antagonis 
dalam cerita fiksi 

6 
Dengan kegiatan menyanyikan lagu daerah, peserta didik dapat 
menyanyikan lagu daerah dengan memperhatikan tempo dan tinggi 
rendah nada 

7 
Dengan kegiatan mengidentifikasi lagu daerah, peserta didik dapat 
mengetahui tempo dan tinggi rendah nada dari notasi angka lagu 
daerah. 

Tabel 25 menampilkan tujuan pembelajaran untuk Subtema 1, 

Pembelajaran 5, dengan fokus pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan (PPKn), Bahasa Indonesia, dan Seni Budaya dan Prakarya 

(SbDP). Tujuan pembelajaran dalam Tabel 21 menawarkan pendekatan yang 

holistik dalam mengajarkan konsep geografi, karakteristik individu, analisis 
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sastra, dan musik. Melalui kegiatan seperti mengamati, mengidentifikasi, 

membaca, dan menyanyikan, peserta didik diajak untuk menjelajahi berbagai 

aspek dari budaya, sastra, dan seni. Ini menekankan integrasi antara 

pemahaman diri, komunitas, dan ekspresi seni, dan membantu dalam 

pengembangan keterampilan kognitif, emosional, dan estetis peserta didik. 

Tabel 27 Tujuan Pembelajaran Subtema 1 Pembelajaran 6 
No. Tujuan Pembelajaran (Bahasa Indonesia, SbdP) 

1 
Dengan kegiatan menulis keadaan lingkungan tempat tinggalnya, 
peserta didik dapat menceritakan keadaan lingkungan tempat 
tinggalnya secara tertulis 

2 
Dengan kegiatan membaca cerita fiksi, peserta didik dapat mengetahui 
contoh cerita rakyat di suatu daerah 

3 
Dengan kegiatan mengidentifikasi cerita rakyat, peserta didik mampu 
menyampaikan hasil identifikasi jenis cerita fiksi yang dibaca dan 
tokoh- tokoh dalam cerita fiksi 

4 
Dengan kegiatan menyanyikan lagu daerah, peserta didik dapat 
menyanyikan lagu daerah dengan memperhatikan tempo dan tinggi 
rendah nada 

5 
Dengan kegiatan mengidentifikasi lagu, peserta didik dapat 
mengetahui tempo dan tinggi rendah nada lagu 

Tabel Tujuan Pembelajaran Subtema 1 Pembelajaran 6 menampilkan 

tujuan pembelajaran untuk Subtema 1, Pembelajaran 6, dengan fokus pada 

mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Seni Budaya dan Prakarya (SbDP). Tabel 

di atas menggabungkan tujuan pembelajaran yang terkait dengan pengenalan 

dan ekspresi dalam sastra dan musik. Melalui kegiatan membaca, menulis, 

mengidentifikasi, dan menyanyi, peserta didik diajak untuk terlibat aktif 

dalam eksplorasi budaya, sastra, dan seni. Kegiatan-kegiatan ini 

memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan keterampilan 

komunikasi, analisis, dan kreativitas, serta meningkatkan apresiasi dan 

pengertian tentang warisan budaya mereka 
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Tabel 28 Pemetaan Kompetensi Dasar Subtema 2 
Matapelajaran Kode Kompetensi Dasar 

PPKn 

1.3 
Mensyukuri keragaman umat beragama di 
masyarakat, sebagai anugerah Tuhan Yang Maha 
Esa dalam konteks Bhineka Tunggal Ika. 

2.3 
Bersikap toleran dalam keragaman umat beragama 
di masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. 

3.3 
Menjelaskan manfaat keragaman karakteristik 
individu dalam kehidupan sehari-hari. 

4.3 
Mengemukakan manfaat keragaman karakteristik 
individu dalam kehidupan sehari-hari. 

Bahasa 
Indonesia 

3.9 
Mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks 
fiksi. 

4.9 
Menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang 
terdapat pada teks fiksi secara lisan, tulis, dan 
visual. 

IPA 
3.4 

Menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa 
di lingkungan sekitar. 

4.4 
Menyajikan hasil percobaan tentang hubungan 
antara gaya dan gerak. 

IPS 

3.3 

Mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan 
hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan 
serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan 
sekitar sampai provinsi. 

4.3 

Menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dan 
hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan, 
serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan 
sekitar sampai provinsi. 

SBdP 

3.3 

Mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan 
hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan 
serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan 
sekitar sampai provinsi. 

4.3 

Menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dan 
hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan, 
serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan 
sekitar sampai provinsi. 

 
Tabel Pemetaan Kompetensi Dasar Subtema 2 di atas menunjukkan 

integrasi berbagai mata pelajaran dalam mengembangkan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap peserta didik. Dari pemahaman keragaman dan 

toleransi hingga analisis teks fiksi dan eksplorasi konsep fisika, kompetensi ini 
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bersama-sama mendukung pengembangan peserta didik yang holistik dalam 

berbagai aspek kehidupan 

Tabel 29 Tujuan Pembelajaran Subtema 2 Pembelajaran 1 
No. Tujuan Pembelajaran (IPA & Bahasa Indonesia) 

1 
Dengan kegiatan mengamati gambar keunikan suatu daerah, peserta 
didik dapat mengidentifikasi keunikan daerah tempat tinggalnya 

2 
Dengan kegiatan membaca teks cerita fiksi, peserta didik dapat 
menuliskan tokoh-tokoh dalam cerita fiksi 

3 
Dengan kegiatan mengamati gambar orang mendorong dan menarik 
gerobak, peserta didik dapat menyebutkan beragam gaya yang 
terdapat di lingkungan sekitar 

4 
Dengan kegiatan mencoba melakukan percobaan gaya tarikan, peserta 
didik dapat menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerakan benda. 

 
Tabel ini mencerminkan integrasi antara IPA dan Bahasa Indonesia, 

dengan tujuan yang mendukung pengembangan pemahaman geografis, 

literasi sastra, dan pemahaman fisika. Ini menekankan pentingnya 

pembelajaran interdisipliner dan bagaimana berbagai mata pelajaran dapat 

saling melengkapi untuk memberikan pengalaman belajar yang kaya dan 

holistik bagi peserta didik. 

Tabel 30 Tujuan Pembelajaran Subtema 2 Pembelajaran 2 
No. Tujuan Pembelajaran (IPA, Bahasa Indonesia, SBdP) 

1 
Dengan kegiatan mencari tahu tentang tari daerah, peserta didik dapat 
mengetahui berbagai ragam tari daerah di Indonesia 

2 
Dengan kegiatan mengamati gambar keragaman tari daerah, peserta 
didik dapat mengetahui pengertian gerak tari dan menyebutkan 
berbagai tari kreasi daerah berdasarkan jenisnya 

3 
Dengan kegiatan membaca cerita fiksi, peserta didik dapat menuliskan 
tokoh-tokoh dalam cerita fiksi 

4 
Dengan kegiatan menulis cerita fiksi, peserta didik dapat menuliskan 
tokoh protagonis dan tokoh antagonis dalam cerita fiksi 

5 
Dengan kegiatan mencoba praktik bermain ketapel, peserta didik 
dapat menjelaskan berbagai contoh pengaruh gaya terhadap gerakan 
benda di lingkungan sekitar 
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Tabel ini mencerminkan pendekatan interdisipliner yang 

mengintegrasikan seni, sastra, dan sains. Tujuan-tujuannya menyediakan 

kesempatan bagi peserta didik untuk menjelajahi berbagai aspek kehidupan 

dan budaya Indonesia, sambil mengembangkan keterampilan analitis, kreatif, 

dan eksperimental. Integrasi antara mata pelajaran ini dapat memberikan 

pengalaman belajar yang kaya dan beragam, mempromosikan pemahaman 

yang lebih mendalam tentang konteks budaya dan ilmiah. 

Tabel 31 Tujuan Pembelajaran Subtema 2 Pembelajaran 3 
No. Tujuan Pembelajaran (PPKn, Bahasa Indonesia, IPS) 

1 
Dengan kegiatan mengamati gambar kegiatan ekonomi, peserta didik 
dapat mengidentifikasi kegiatan ekonomi, meliputi produsen, 
distributor, dan konsumen 

2 
Dengan kegiatan mengamati gambar anak-anak yang sedang 
berdiskusi, peserta didik dapat mengemukakan pendapatnya tentang 
keragaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari 

3 
Dengan kegiatan menemukan jawaban soal, peserta didik dapat 
menuliskan tokoh-tokoh pada teks cerita fiksi 

 
Tabel di atas menggabungkan tujuan pembelajaran dari mata pelajaran 

yang berbeda untuk menciptakan pengalaman belajar yang terintegrasi. Ini 

mencakup aspek ekonomi dari IPS, pengembangan karakter dan nilai dalam 

PPKn, dan analisis sastra dalam Bahasa Indonesia. Penggabungan tujuan-

tujuan ini dalam satu tema pembelajaran dapat membantu peserta didik 

melihat keterkaitan antara berbagai aspek kehidupan dan budaya, serta 

mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan empati. 
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Tabel 32 Tujuan Pembelajaran Subtema 2 Pembelajaran 4 
No. Tujuan Pembelajaran (PPKn, Bahasa Indonesia, IPS) 

1 
Dengan kegiatan mencari tahu keunikan Kota Tangerang, peserta 
didik mengetahui keunikan dari suatu daerah 

2 
Dengan kegiatan membaca teks cerita fiksi, peserta didik dapat 
menceritakan kembali teks tersebut dan mencermati serta menuliskan 
tokoh-tokoh pada teks tersebut 

3 
Dengan kegiatan mengamati gambar kegiatan ekonomi, peserta didik 
dapat mengidentifikasi kegiatan ekonomi serta pekerjaan yang terkait 
dengan kegiatan tersebut 

4 
Dengan kegiatan mengamati keragaman individu di sekolah, peserta 
didik dapat mengetahui manfaat keragaman karakteristik individu di 
lingkungan sekolah 

Tabel 32 mengintegrasikan tujuan pembelajaran dari mata pelajaran 

yang berbeda dengan fokus pada pemahaman keunikan daerah, keterampilan 

sastra, pemahaman ekonomi, dan penghargaan terhadap keragaman. Tujuan-

tujuan ini menggabungkan pengetahuan faktual dengan keterampilan berpikir 

kritis dan empati, mendukung pengembangan peserta didik menjadi warga 

negara yang terinformasi dan peduli 

Tabel 33 Tujuan Pembelajaran Subtema 2 Pembelajaran 5 
No. Tujuan Pembelajaran (PPKn, Bahasa Indonesia, SbdP) 

1 
Dengan kegiatan mengamati gambar tari Bali dan tari Sumatra, peserta 
didik mengetahui ciri-ciri gerak tari Bali dan tari Sumatra 

2 
Dengan kegiatan berdiskusi tentang kegemaran, peserta didik 
mengetahui keragaman kegemaran teman sekelasnya beserta 
manfaatnya 

3 
Dengan kegiatan membaca cerita rakyat, peserta didik dapat 
mengetahui cerita rakyat pada suatu daerah dan menuliskan tokoh-
tokohnya 

Tabel 33 menggambarkan tujuan pembelajaran untuk Subtema 2 

Pembelajaran 5, dengan fokus pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan (PPKn), Bahasa Indonesia, dan Seni Budaya dan Prakarya 

(SbdP). Tabel ini menggabungkan tujuan pembelajaran dari mata pelajaran 
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yang berbeda dengan penekanan pada pemahaman budaya, keterampilan 

sosial, dan apresiasi sastra. Ada integrasi antara pengenalan seni dan budaya, 

pengembangan keterampilan interpersonal, dan keterampilan literasi. Ini 

menciptakan pendekatan yang holistik dalam pendidikan, di mana 

pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai disiplin ditekankan untuk 

mendukung pertumbuhan peserta didik sebagai individu yang 

berpengetahuan dan empatik. 

Tabel 34 Tujuan Pembelajaran Subtema 2 Pembelajaran 6 
No. Tujuan Pembelajaran (Bahasa Indonesia, SbdP) 

1 
Dengan kegiatan mengamati peta daerah Papua, peserta didik dapat 
menuliskan keunikan daerah Papua 

2 
Dengan kegiatan membaca cerita fiksi, peserta didik dapat mengetahui 
cerita rakyat suatu daerah 

3 
Dengan kegiatan berdiskusi tentang cerita fiksi, peserta didik dapat 
menuliskan isi cerita fiksi 

4 
Dengan kegiatan menemukan cerita fiksi, peserta didik dapat 
menuliskan judul, isi, dan tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita fiksi 

5 Dengan kegiatan mencoba melakukan gerak tari, peserta didik dapat 
memperagakan gerak tari kreasi daerah 

 

Tabel tersebut menunjukkan gabungan tujuan pembelajaran yang 

mengintegrasikan pengetahuan tentang budaya dan sastra dengan 

keterampilan praktis dalam seni. Ini menciptakan pengalaman belajar yang 

menyeluruh, di mana peserta didik diberi kesempatan untuk mengeksplorasi 

dan mengekspresikan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam berbagai 

cara. Tujuan-tujuan ini memfasilitasi pertumbuhan intelektual dan emosional, 

serta pengembangan keterampilan yang akan berguna dalam kehidupan 

sehari-hari dan kegiatan akademis lanjutan 
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Tabel 35 Pemetaan Kompetensi Dasar Subtema 3 
Matapelajaran Kode Kompetensi Dasar 

PPKn 

1.3 
Mensyukuri keragaman umat beragama di 
masyarakat, sebagai anugerah Tuhan Yang Maha 
Esa dalam konteks Bhineka Tunggal Ika. 

2.3 
Bersikap toleran dalam keragaman umat 
beragama di masyarakat dalam konteks Bhinneka 
Tunggal Ika. 

3.3 
Menjelaskan manfaat keragaman karakteristik 
individu dalam kehidupan sehari-hari. 

4.3 
Mengemukakan manfaat keragaman karakteristik 
individu dalam kehidupan sehari-hari. 

Bahasa 
Indonesia 

3.9 
Mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks 
fiksi. 

4.9 
Menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh 
yang terdapat pada teks fiksi secara lisan, tulis, 
dan visual. 

3.10 
Membandingkan watak setiap tokoh pada teks 
fiksi 

4.10 
10   Menyajikan hasil membandingkan watak 
setiap tokoh pada teks fiksi secara lisan, tulis, dan 
visual. 

IPA 
3.4 

Menghubungkan gaya dengan gerak pada 
peristiwa di lingkungan sekitar. 

4.4 
Menyajikan hasil percobaan tentang hubungan 
antara gaya dan gerak. 

IPS 

3.3 

Mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan 
hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan 
serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan 
sekitar sampai provinsi. 

4.3 

Menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi 
dan hubungannya dengan berbagai bidang 
pekerjaan, serta kehidupan sosial dan budaya di 
lingkungan sekitar sampai provinsi. 

SBdP 
3.1 Mengetahui gambar dan bentuk tiga dimensi 
4.1 Menggambar dan membentuk tiga dimensi 

Tabel ini menguraikan pemetaan kompetensi dasar untuk Subtema 3 

dalam berbagai mata pelajaran, termasuk Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan (PPKn), Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Seni Budaya dan Prakarya (SBdP).  
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Kesimpulan Subtema ini membawa peserta didik melalui berbagai aspek 

belajar, dari pengertian sosial dan kemanusiaan dalam PPKn, analisis literatur 

dalam Bahasa Indonesia, penjelajahan konsep fisika dalam IPA, pengertian 

ekonomi dalam IPS, hingga keterampilan seni dalam SBdP. Ini menyajikan 

pendekatan holistik terhadap pendidikan, dengan berbagai keterampilan dan 

pengetahuan yang saling melengkapi dan berinteraksi untuk membentuk 

pemahaman yang lebih mendalam dan terintegrasi tentang dunia di sekitar 

mereka  

Tabel 36 Tujuan Pembelajaran Subtema 3 Pembelajaran 1 
No. Tujuan Pembelajaran (IPA & Bahasa Indonesia) 

1 
Dengan kegiatan mengamati berbagai contoh hubungan antara gaya 
dan gerak, peserta didik dapat menjelaskan hubungan antara gaya dan 
gerak 

2 

Dengan pengamatan peristiwa di lingkungan sekitar yang berkaitan 
dengan gaya dan gerak, peserta didik dapat menjelaskan mengenai 
hubungan antara gaya dan gerak melalui pengamatan dalam 
kehidupan sehari-hari 

3 
Dengan kegiatan membaca cerita fiksi, peserta didik dapat 
menentukan pembelajaran dalam sebuah cerita fiksi 

4 
Dengan kegiatan menemukan jawaban berdasarkan cerita fiksi, 
peserta didik dapat mengidentifikasi tokoh-tokoh dan sifat tokoh 
dalam cerita fiksi 

5 
Dengan kegiatan berdiskusi mengenai cerita fiksi, peserta didik dapat 
mengidentifikasi tokoh, sifat tokoh, dan inti cerita fiksi 

Pembelajaran ini menggabungkan prinsip-prinsip fisika dengan analisis 

sastra. Di satu sisi, peserta didik memahami konsep-konsep ilmiah seperti 

gaya dan gerak, dan di sisi lain, mereka juga mengembangkan keterampilan 

membaca dan analisis yang mendalam terhadap cerita fiksi. Ini menciptakan 

pendekatan belajar yang beragam dan melibatkan, membantu peserta didik 
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untuk menghubungkan ide-ide dari disiplin yang berbeda dan menerapkan 

pemahaman mereka dalam konteks yang berbeda 

Tabel 37 Tujuan Pembelajaran Subtema 3 Pembelajaran 2 
No. Tujuan Pembelajaran (IPA, Bahasa Indonesia, SBdP) 

1 
Dengan kegiatan mengamati gambar benda tiga dimensi, peserta didik 
dapat menemukan pengertian benda tiga dimensi 

2 
Dengan kegiatan membaca karya seni tiga dimensi, peserta didik dapat 
memahami pengertian karya seni tiga dimensi 

3 
Dengan mengidentifikasi ciri-ciri benda tiga dimensi, peserta didik 
dapat memahami pengertian menggambar benda tiga dimensi 

4 
Dengan kegiatan mengamati lingkaran, peserta didik dapat menemukan 
bentuk benda-benda tiga dimensi dan mengungkapkannya dalam karya 
gambar 

5 
Dengan kegiatan mengamati lingkungan sekitar, peserta didik dapat 
menemukan benda yang biasa dituangkan dalam gambar tiga dimensi 

6 
Dengan kegiatan mencari tahu mengenai cerita fiksi, peserta didik dapat 
menentukan tokoh dan sifat tokoh dalam cerita fiksi 

7 
Dengan kegiatan bermain peran sesuai cerita fiksi, peserta didik dapat 
menentukan sifat tokoh secara visual 

8 
Dengan kegiatan mengamati berbagai peristiwa sehari-hari, peserta 
didik dapat mengidentifikasi hubungan antara gaya dan gerak dalam 
berbagai peristiwa 

9 
Dengan kegiatan mencoba mempraktikkan permainan ketapel, peserta 
didik dapat membuktikan adanya hubungan antara gaya dan gerak 

Tabel di atas mencoba mengintegrasikan konsep IPA tentang gaya dan 

gerak, analisis cerita fiksi dalam Bahasa Indonesia, dan pengertian serta 

praktik seni tiga dimensi dalam SBdP. Kombinasi ini menciptakan pengalaman 

belajar yang menyeluruh, yang memungkinkan peserta didik untuk 

menghubungkan pengetahuan dan keterampilan antar subjek. Pendekatan 

semacam ini dapat meningkatkan pemahaman peserta didik dan membuat 

proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan bermakna 
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Tabel 38 Tujuan Pembelajaran Subtema 3 Pembelajaran 3 
No. Tujuan Pembelajaran (PPKn, Bahasa Indonesia, IPS) 

1 
Dengan kegiatan membaca cerita fiksi, peserta didik dapat 
mencermati tokoh- tokoh dalam cerita fiksi dan mengidentifikasi 
peran tokoh dan hikmah dari cerita tersebut 

2 

Dengan kegiatan berdiskusi mengenai tokoh-tokoh dalam cerita fiksi, 
peserta didik dapat mengidentifikasi tokoh utama, tokoh 
pembantu/tambahan, tokoh protagonis, dan tokoh antagonis dari 
cerita fiksi 

3 
Dengan kegiatan berdiskusi mengenai keragaman karakteristik 
individu, peserta didik dapat mengetahui sikap untuk menghadapi 
perbedaan karakteristik antarteman dan manfaat yang diperoleh 

4 

Dengan kegiatan melakukan pengamatan jenis pekerjaan masyarakat 
di lingkungan tempat tinggal peserta didik, peserta didik dapat 
mengelompokkan jenis- jenis pekerjaan yang menghasilkan barang 
dan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa 

Tabel 38 menguraikan tujuan pembelajaran untuk Subtema 3, 

Pembelajaran 3, dengan fokus pada Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan (PPKn), Bahasa Indonesia, dan Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS). Pembelajaran ini mengintegrasikan pemahaman literatur, keterampilan 

analisis karakter dalam cerita fiksi, pengembangan sikap empati dan toleransi 

terhadap perbedaan, serta pengenalan terhadap ekonomi dan jenis pekerjaan 

dalam masyarakat.  

Dengan cara tersebut, peserta didik tidak hanya akan mengembangkan 

keterampilan membaca dan analisis literatur tetapi juga memahami 

bagaimana menghargai perbedaan dan mengenali berbagai aspek dari 

masyarakat di sekitar mereka. Ini adalah pendekatan holistik yang 

menggabungkan berbagai disiplin untuk membantu peserta didik memahami 

dunia dalam cara yang lebih kompleks dan bermakna 
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Tabel 39 Tujuan Pembelajaran Subtema 3 Pembelajaran 4 
No. Tujuan Pembelajaran (PPKn, Bahasa Indonesia, IPS) 

1 
Dengan kegiatan bermain peran sesuai cerita fiksi, peserta didik dapat 
menentukan sifat tokoh dalam cerita fiksi secara visual 

2 
Dengan kegiatan mengamati gambar ilustrasi cerita, peserta didik 
dapat mengetahui cerita rakyat berasal dari suatu daerah, serta 
mencermati tokoh-tokoh cerita 

3 
Dengan kegiatan menunjukkan pengertian tokoh-tokoh, peserta didik 
dapat memahami peranan tokoh-tokoh pada cerita fiksi 

4 
Dengan kegiatan mengamati lingkungan tempat tinggal, peserta didik 
dapat mengetahui corak kehidupan kegiatan ekonomi di lingkungan 
tempat tinggal 

5 
Dengan kegiatan membaca teks keragaman karakteristik individu, 
peserta didik dapat mengetahui manfaat keragaman karakteristik 
individu di dalam Masyarakat 

6 
Dengan kegiatan menunjukkan sikap toleransi, peserta didik dapat 
mengetahui tindakan-tindakan yang mencerminkan sikap toleransi 
dalam keragaman masyarakat di lingkungan tempat tinggal 

 
Pembelajaran ini mencakup keterampilan analisis sastra, pengamatan 

sosial ekonomi, dan pengembangan nilai-nilai kewarganegaraan. Melalui 

integrasi berbagai disiplin ini, peserta didik diajarkan untuk menghargai dan 

memahami keragaman karakteristik individu dan budaya, serta untuk 

menganalisis dan menghargai karya sastra. Ini akan membantu mereka dalam 

memahami dunia di sekitar mereka, dan bagaimana mereka dapat menjadi 

bagian dari masyarakat yang inklusif dan toleran 

Tabel 40 Tujuan Pembelajaran Subtema 3 Pembelajaran 5 
No. Tujuan Pembelajaran (PPKn, Bahasa Indonesia, SbdP) 

1 
Dengan kegiatan mengamati lingkungan masyarakat tempat tinggal 
peserta didik, peserta didik dapat menemukan keragaman 
karakteristik individu dan manfaatnya 

2 
Dengan kegiatan mengemukakan pendapat mengenai tokoh dalam 
cerita, peserta didik dapat memahami tokoh-tokoh dalam sebuah 
cerita 

3 
Dengan kegiatan membaca cerita fiksi, peserta didik dapat 
menentukan tokoh- tokoh dalam sebuah cerita fiksi 
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4 
Dengan kegiatan mempraktikkan menggambar sketsa gambar tiga 
dimensi, peserta didik dapat membuat sketsa atau rancangan gambar 
dari bentuk karya tiga dimensi 

Tabel 40 menyajikan tujuan pembelajaran untuk Subtema 3, 

Pembelajaran 5, dengan fokus pada Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan (PPKn), Bahasa Indonesia, dan Seni Budaya dan Prakarya 

(SbdP). Pembelajaran 5 dalam Subtema 3 ini menggabungkan pengamatan 

sosial, analisis sastra, dan keterampilan seni. Melalui serangkaian kegiatan 

yang beragam, peserta didik diajarkan untuk menghargai keragaman individu 

dalam masyarakat, menganalisis dan memahami cerita fiksi, serta 

mengembangkan keterampilan seni visual. Kombinasi ini menawarkan 

pendekatan holistik yang membantu peserta didik dalam pengembangan 

empati, pemahaman budaya, dan ekspresi kreatif. 

Tabel 41 Tujuan Pembelajaran Subtema 3 Pembelajaran 6 
No. Tujuan Pembelajaran (Bahasa Indonesia, SbdP) 

1 
Dengan kegiatan mengamati gambar berbagai karya tiga dimensi, 
peserta didik dapat mengenal berbagai karya tiga dimensi dan 
membuat gambar rancangan karya tiga dimensi 

2 
Dengan kegiatan mencoba membuat karya tiga dimensi, peserta didik 
dapat membentuk karya tiga dimensi 

3 
Dengan kegiatan membaca cerita fiksi, peserta didik dapat 
menentukan sifat tokoh dalam sebuah cerita fiksi 

4 
Dengan kegiatan membaca cerita fiksi, peserta didik dapat menirukan 
peran tokoh dalam suatu cerita 

Tabel 41 menyajikan tujuan pembelajaran untuk Subtema 3, 

Pembelajaran 6, dengan fokus pada Bahasa Indonesia dan Seni Budaya dan 

Prakarya (SbdP). Pembelajaran 6 dalam Subtema 3 ini menggabungkan 

elemen sastra dan seni dalam pendekatan yang holistik. Peserta didik akan 

dipandu untuk lebih mendalam dalam analisis karakter dalam cerita fiksi dan 
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juga berpartisipasi aktif dalam pembentukan dan pemahaman karya seni tiga 

dimensi. Ini akan mendukung pengembangan keterampilan analitik, 

kreativitas, dan ekspresi diri dalam konteks budaya dan seni. 

c. Analisis Pengguna 

Dalam tahap analisis, penelitian ini menganalisis karakteristik peserta 

didik Madrasah Ibtidaiyah di Kota Palopo. Data yang diperoleh melalui 

observasi, kuesioner, dan wawancara memberikan pemahaman yang lebih 

baik tentang karakteristik peserta didik. Berikut adalah hasil analisis yang 

relevan. 

1) Gaya Belajar 

Peserta didik menunjukkan keragaman dalam gaya belajar. Hasil 

observasi tentang gaya belajar yang diminati oleh peserta didik dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

 
Gambar 8 Gaya Belajar Peserta didik 

Gambar di atas menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik lebih 

suka belajar dengan membaca dan menulis. Hal tersebut juga terlihat dari 

gerakan literasi di sekolah dasar yang menunjukkan bahwa peserta didik lebih 

suka belajar dengan membaca buku teks dan menuliskan informasi yang 
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diperoleh secara langsung.6 Beberapa peserta didik lebih responsive terhadap 

pembelajaran visual, sementara yang lain lebih suka pendekatan auditori atau 

kinestetik. Oleh karena itu, penting untuk menyajikan materi pembelajaran 

dengan variasi metode yang memperhatikan berbagai gaya belajar.7  

2) Motivasi dan Minat Belajar  

Motivasi dan minat belajar peserta didik adalah dua pilar yang saling 

terkait dan berperan penting dalam menentukan keberhasilan akademik dan 

kepuasan dalam proses pembelajaran. Motivasi, yang bisa bersumber dari 

keinginan intrinsik atau dorongan eksternal seperti penghargaan dan tekanan 

sosial, berfungsi sebagai pemicu dan penopang untuk memulai dan 

mempertahankan perilaku belajar. Sementara itu, minat belajar berhubungan 

erat dengan tingkat keingintahuan dan antusiasme terhadap materi atau 

subjek yang diajarkan.  

Ketika peserta didik termotivasi dan memiliki minat yang tinggi, mereka 

cenderung lebih fokus, mengeksplorasi konsep dengan lebih dalam, dan 

menunjukkan kinerja akademik yang lebih baik. Keduanya saling 

mempengaruhi; motivasi yang tinggi bisa menumbuhkan minat, dan minat 

yang kuat pada suatu subjek bisa meningkatkan motivasi untuk belajar. 

 

6 Vira Safitri dan Febrina Dafit, “Peran Guru dalam Pembelajaran Membaca dan Menulis Melalui 
Gerakan Literasi di Sekolah Dasar,” Jurnal Basicedu, 5.3 (2021), 1356–64 
<https://doi.org/10.31004/BASICEDU.V5I3.938>. 

7 Siti Yuli Chulaelah, “Penerapan Metode E-learning Berdasarkan Gaya Belajar Peserta didik Pada 
Mata Pelajaran Fisika,” Jurnal Komputer Terapan, 3.2 (2017) 
<https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jkt/article/view/1546>. 
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Gambar 9 Ketertarikan Peserta didik dalam Mempelajari Budaya Lokal 

Peserta didik menunjukkan ketertarikan yang tinggi untuk mempelajari 

materi budaya lokal yang disajikan dalam pembelajaran tematik. Mereka 

sangat termotivasi ketika materi pembelajaran memiliki relevansi dengan 

kehidupan sehari-hari, budaya lokal, dan lingkungan sekitar mereka.  

3) Kesadaran akan Nilai-nilai Budaya Lokal:  

 
Gambar 10 Kesadaran tentang Pentingnya Memahami Budaya Lokal 

Peserta didik memiliki tingkat kesadaran awal tentang nilai-nilai budaya 

lokal yang ada dalam budaya mereka. Hal tersebut terlihat dengan 99% 

peserta didik menyadari pentingnya memahami nilai-nilai budaya lokal yang 

ada di daerah tempat tinggalnya. Meskipun pemahaman mereka mungkin 

terbatas, mereka menyadari pentingnya nilai-nilai tersebut dalam 

membangun identitas budaya mereka. 
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Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa peserta didik 

Madrasah Ibtidaiyah di Kota Palopo memiliki keragaman dalam gaya belajar, 

memiliki motivasi yang tinggi ketika materi pembelajaran relevan dengan 

minat dan pengalaman mereka, dan memiliki kesadaran awal tentang nilai-

nilai budaya lokal. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan keterbatasan 

sumber daya yang mungkin dihadapi oleh peserta didik. Informasi ini akan 

menjadi panduan dalam merancang dan mengembangkan bahan ajar yang 

sesuai dengan karakteristik peserta didik Madrasah Ibtidaiyah di Kota Palopo. 

d. Analisis Sumber Daya yang Dibutuhkan 

Data yang diperoleh melalui observasi, kuesioner, dan wawancara 

memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan peserta didik. 

Berikut adalah hasil analisis kebutuhan peserta didik madrasah ibtidaiyah di 

Kota Palopo terhadap pengembangan buku ajar tematik berbasis nilai-nilai 

budaya lokal. 

1) Pentingnya Nilai-nilai Budaya Lokal 

Nilai-nilai budaya lokal memegang peranan penting dalam membentuk 

identitas kultural suatu komunitas dan memperkaya keragaman global. 

Mereka seringkali mencakup pengetahuan mendalam tentang lingkungan 

alam, cara-cara berinteraksi sosial, dan prinsip-prinsip etika yang telah diuji 

oleh waktu. Kehadiran dan penerapan nilai-nilai budaya lokal ini tidak hanya 

memperkuat rasa komunitas, tapi juga memberikan solusi yang berkelanjutan 

dan adaptif terhadap tantangan-tantangan modern, dari pengelolaan sumber 

daya alam hingga penyelesaian konflik sosial. Dalam konteks pendidikan, 
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budaya lokal bisa menjadi alat yang efektif untuk mengajarkan nilai-nilai 

keberlanjutan, keadilan, dan saling menghargai, sambil mempertahankan 

hubungan yang erat dengan identitas dan warisan budaya masing-masing 

komunitas. 

 

Gambar 11 Pentingnya Mempelajari Budaya Lokal 

Peserta didik menyadari pentingnya nilai-nilai budaya lokal dalam 

kehidupan mereka. Hal tersebut terlihat pada gambar yang menunjukkan 

bahwa 51,4% peserta didik menjelaskan sangat penting dan sebanyak 48,6% 

yang memilih penting untuk mempelajari budaya lokal.  Peserta didik 

menganggap nilai-nilai budaya lokal sebagai bagian integral dari identitas 

budaya mereka dan ingin mempelajari lebih lanjut tentang nilai-nilai yang ada. 

Peserta didik menyatakan bahwa pengembangan buku ajar tematik berbasis 

nilai-nilai budaya lokal akan membantu mereka memahami dan menghargai 

nilai-nilai tersebut secara lebih mendalam.  

2) Relevansi dengan Konteks Lokal 

Relevansi dengan konteks lokal dalam pendidikan atau proyek apapun 

menambah dimensi kedekatan dan keefektifan. Mengaitkan materi atau 

inisiatif dengan situasi, budaya, atau masalah setempat mempermudah 



 
 

 
157 

 

 
 

pemahaman dan penerimaan, karena peserta didik atau anggota komunitas 

merasakan bahwa apa yang diajarkan atau dilakukan mempunyai dampak 

langsung terhadap hidup mereka. Ini bukan hanya meningkatkan tingkat 

keberhasilan dalam mengeksekusi ide atau kurikulum, tetapi juga membantu 

dalam melestarikan dan mempromosikan budaya dan nilai-nilai lokal. 

Relevansi lokal memastikan bahwa pendekatan yang diambil benar-benar 

sesuai dengan kebutuhan dan keunikan komunitas, sehingga lebih mungkin 

untuk dicapai hasil yang berkelanjutan dan bermakna. 

 
Gambar 12 Kebutuhan Bahan Ajar yang Kontekstual 

Peserta didik mengungkapkan keinginan untuk mempelajari materi 

yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka di Kota Palopo. Peserta 

didik ingin melihat bagaimana nilai-nilai budaya lokal dapat diaplikasikan 

dalam situasi nyata yang mereka hadapi. Peserta didik menyambut baik 

pengembangan buku ajar tematik yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya 

lokal dengan topik-topik pembelajaran yang terkait, seperti budaya, 

lingkungan, dan sejarah lokal.  

3) Keragaman Pembelajaran 
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Keragaman pembelajaran merujuk pada variasi metode, materi, dan 

pendekatan yang digunakan dalam proses edukasi, yang diarahkan untuk 

memenuhi kebutuhan dan gaya belajar yang beragam di antara peserta didik. 

Konsep ini mengakui bahwa setiap individu memiliki keunikan dalam 

menyerap, memproses, dan memanfaatkan informasi. Beberapa peserta didik 

mungkin lebih responsif terhadap pembelajaran visual, sementara yang lain 

mungkin lebih suka pendekatan kinestetik atau auditori. Mengakomodasi 

keragaman ini tidak hanya meningkatkan inklusivitas dalam lingkungan 

belajar, tetapi juga meningkatkan retensi dan penerapan pengetahuan, karena 

peserta didik lebih cenderung merasa terlibat dan dihargai. Dengan 

menyesuaikan metode dan materi untuk memperkaya pengalaman belajar 

yang beragam, pendidikan menjadi lebih efektif, demokratis, dan beradaptasi 

dengan kebutuhan spesifik peserta didik. 

 
Gambar 13 Gaya Belajar Peserta didik di Kota Palopo 

Gambar di atas menunjukkan bahwa gaya belajar peserta didik beragam. 

Hasil angket yang diberikan menunjukkan bahwa sebahagian besar peserta 

didik lebih menyukai gaya belajar membaca dan menulis sementara yang lain 

menyukai gaya belajar visual, audio, dan kinestetik. Oleh karena itu, penting 
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untuk menyajikan materi dalam buku ajar dengan variasi metode 

pembelajaran yang dapat mencakup berbagai gaya belajar.8  

4) Kemudahan Akses dan Keterbatasan Sumber Daya 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa peserta didik menghadapi 

keterbatasan akses terhadap sumber daya seperti buku teks, perpustakaan, 

dan perangkat teknologi. Ketersediaan bahan ajar menjadi salah satu masalah 

yang dihadapi oleh guru dan peserta didik, bahkan terkadang peserta didik 

harus mengumpulkan uang untuk menggandakan buku ajar yang digunakan 

di sekolah.9 Oleh karena itu, pengembangan buku ajar tematik harus 

mempertimbangkan keterbatasan tersebut dan menyediakan aksesibilitas 

yang lebih baik bagi peserta didik. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk 

mengatasi hal tersebut adalah guru memiliki keterampilan dalam menyusun 

bahan ajar. 

 
Gambar 14 Informasi Budaya Lokal Setempat dalam Buku peserta didik 

Data hasil wawancara sesuai dengan hasil angket tentang keberadaan 

informasi budaya lokal setempat di dalam buku peserta didik Kurikulum 

 

8 Hasan Fauzi Maufur, Sejuta Jurus Mengajar Mengasyikkan, Digital (Semarang: ALPRIN, 2019). 

9 Malawi dan Kadarwati. 
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Tematik yang menunjukkan bahwa sebahagian besar guru tidak menemukan 

informasi tentang nilai-nilai budaya lokal yang ada di Kota Palopo. Guru yang 

memilih pilihan ada dengan alasan mereka menemukan dua materi tentang 

Kota Palopo yaitu cerita kepahlawanan Andi Djemma dan informasi tentang 

cerita Sawerigading. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya lokal 

yang ada di Kota Palopo belum terakomodir secara maksimal sehingga 

pemahaman nilai-nilai budaya lokal peserta didik masih sangat rendah. 

Berdasarkan hasil analisis ini, dapat disimpulkan bahwa peserta didik 

Madrasah Ibtidaiyah di Kota Palopo memiliki kebutuhan yang jelas terhadap 

pengembangan buku ajar tematik berbasis nilai-nilai budaya lokal. 

Pengembangan bahan ajar harus relevan dengan konteks lokal, mampu 

mengakomodasi keragaman pembelajaran, dan mempertimbangkan 

keterbatasan sumber daya.10 Informasi ini akan menjadi panduan dalam 

merancang dan mengembangkan buku ajar yang sesuai dengan kebutuhan 

peserta didik 

e. Analisis Tugas dan Konten 

Pada tahap ini dilakukan identifikasi terhadap materi-materi budaya 

lokal yang dapat diintegrasikan kedalam buku ajar. Identifikasi materi 

diperlukan untuk menyesuaikan antara kebutuhan kurikulum dengan materi 

budaya lokal yang akan diakomodir kedalam buku ajar. Berikut ini daftar 

materi budaya lokal yang akan diakomodir kedalam bahan ajar.  

 

10 Yaumi, Prinsip-Prinsip Desain Pembelajaran: Disesuaikan dengan Kurikulum 2013. 
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Tabel 42 Hasil Analisis Materi Budaya Lokal yang dapat Diintegrasikan 
No. Sub Tema Topik /Materi Budaya Lokal Setempat 

1 

Lingkungan Tempat Tinggalku 
Pembelajaran 1 Tempat wisata Gua Andulan 

Pembelajaran 2 
Lagu Anging Mamiri 
Cerita rakyat Sawerigading 

Pembelajaran 3 
Mata pencaharian masyarakat di Kota Palopo 
Cerita rakyat Asal mula Nenek Pakande 

Pembelajaran 4 Informasi tentang Kota Palopo 

Pembelajaran 5 
Informasi tentang Provinsi Sulawesi Selatan 
Kisah I Laurang si Manusia Udang 
Lagu Anging Mamiri 

Pembelajaran 6 
Cerita Rakyat Opu Daeng Risaju 
Lagu Anging Mamiri 

2 

Keunikan Daerah Tempat Tinggalku 

Pembelajaran 1 
Informasi tentang tugu, tempat wisata, dan upacara 
adat di Kota Palopo 
Cerita rakyat Worong Porong 

Pembelajaran 2 
Keragaman tari yang ada di daerah Luwu Raya 
Asal usul kesaktian Ne’ Malotong 

Pembelajaran 3 
Informasi tentang perguruan tinggi negeri yang ada 
di Kota Palopo 
Cerita legenda Sungai Jodoh Latuppa di Kota Palopo 

Pembelajaran 4 Informasi tentang letak geografis Kota Palopo 

Pembelajaran 5 
Gerak tari Suku Bugis 
Cerita rakyat La Dana dan Kerbaunya 

Pembelajaran 6 
Peta dan keunikan Luwu Raya 
Cerita tentang asal usul anoah 
Tari Paduppa dan lagu anging mamiri 

3 

Bangga terhadap Daerah Tempat Tinggalku 
Pembelajaran 1 Cerita tentang Angsa dan Telur Emas 
Pembelajaran 2 Karya seni daerah Sulawesi Selatan  

Pembelajaran 3 
Informasi tentang Kota Palopo 
Cerita tentang nelayan dan ikan mas 

Pembelajaran 4 Cerita tentang Sawerigading 
Pembelajaran 5 Cerita tentang Kendi Emas dan Ular 
Pembelajaran 6 Cerita tentang Taman Rumah Pohon 

 
Tabel 42 menunjukkan hasil analisis materi budaya lokal yang dapat 

diintegrasikan ke dalam bahan ajar tematik untuk peserta didik di Madrasah 

Ibtidaiyah di Kota Palopo.  Secara umum, tabel di atas menunjukkan kekayaan 
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budaya dan sejarah lokal yang dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum, 

sehingga meningkatkan relevansi dan keterlibatan peserta didik. Materi-

materi ini tidak hanya memfasilitasi pembelajaran akademis tetapi juga 

berfungsi untuk melestarikan dan mempromosikan budaya lokal. 

2. Proses Desain Bahan Ajar Tematik Integratif berbasis Budaya Lokal 

pada Madrasah Ibtidaiyah Kota Palopo 

a. Desain (Design) 

1) Pemilihan Strategi Penyusunan Bahan Ajar 

Strategi pembelajaran yang digunakan dalam pengembangan bahan 

ajar adalah saintifik. Pendekatan saintifik merupakan kerangka ilmiah 

pembelajaran yang diterapkan pada Kurikulum Tematik. Proses pembelajaran 

dapat disamakan dengan suatu proses ilmiah karena didalamnya terdapat 

tahapan-tahapan terutama dalam kegiatan inti. Pendekatan saintifik dapat 

disebut juga sebagai bentuk pengembangan sikap baik spiritual maupun 

sosial, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan 

materi pelajaran. Dalam pendekatan ini peserta didik tidak lagi dijadikan 

sebagai objek pembelajaran, tetapi dijadikan subjek pembelajaran, guru hanya 

sebagai fasilitator dan motivator saja. Guru tidak perlu menjelaskan semua 

tentang apa yang ada dalam materi.  

Kemendikbud No. 81a Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum 

pedoman umum pembelajaran, mengamanatkan strategi pembelajaran yang 

melibatkan pendekatan saintifik, diperlukan untuk menunjang terwujudnya 

kompetensi yang terurai dalam kurikulum 2013, serta cara bagaimana peserta 
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didik mencapainya. Kemendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang standar proses 

pendidikan dasar dan menengah telah mengisyaratkan tentang perlunya 

proses pembelajaran yang dipadukan dengan kaidah-kaidah pendekatan 

saintifik. Upaya penerapan pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran 

ini sering disebut-sebut sebagai ciri khas dan menjadi kekuatan tersendiri dari 

keberadaan kurikulum 2013, yang tertantang menarik untuk dipelajari dan 

diterapkan. Strategi Pembelajaran saintifik meliputi kegiatan mengamati, 

menanya, mencoba, mengolah, menyajikan dan menyimpulkan untuk semua 

mata pelajaran (Permendikbud, 2013). 

Berdasarkan pertimbangan teoritis dan regulasi di atas, maka strategi 

pembelajaran saintifik dipilih dalam pengembangan bahan ajar tematik 

integratif berbasis nilai-nilai budaya lokal pada madrasah ibtidaiyah di Kota 

Palopo karena alasan-alasan berikut. 

a) Meningkatkan Pemahaman Mendalam. Strategi pembelajaran saintifik 

mempromosikan pendekatan aktif dalam pembelajaran. Dengan observasi, 

eksplorasi, dan eksperimentasi, peserta didik diberi kesempatan untuk 

memahami konsep dengan lebih mendalam, termasuk konsep yang 

berkaitan dengan budaya lokal.  

b) Mengintegrasikan Budaya Lokal dengan Metode Ilmiah. Strategi ini 

memungkinkan peserta didik untuk menggabungkan metode ilmiah 

dengan pemahaman tentang budaya lokal. Hal ini dapat meningkatkan 

apresiasi dan pemahaman mereka terhadap cara masyarakat lokal 

memahami dan berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka.  
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c) Mengembangkan Keterampilan Berpikir Kritis. Melalui tahapan seperti 

penyusunan pertanyaan dan asosiasi, peserta didik diajarkan untuk 

berpikir kritis tentang informasi yang mereka peroleh, termasuk informasi 

tentang budaya lokal.  

d) Meningkatkan Keterlibatan Peserta didik. Strategi pembelajaran saintifik 

mendorong peserta didik untuk menjadi lebih aktif dalam proses 

pembelajaran. Ini dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka, 

terutama ketika materi yang diajarkan relevan dengan budaya dan 

lingkungan mereka sendiri.  

e) Mempromosikan Keterampilan Kolaboratif. Dengan mendiskusikan 

temuan dan refleksi bersama teman sekelas, peserta didik mempelajari 

pentingnya kerja sama dan berbagi pengetahuan. Ini mencerminkan cara 

masyarakat lokal sering berkolaborasi dan berbagi budaya.  

f) Mempertahankan Identitas Kultural. Mengintegrasikan nilai-nilai budaya 

lokal dalam bahan ajar dengan pendekatan saintifik dapat membantu dalam 

melestarikan dan mempromosikan identitas budaya lokal di kalangan 

generasi muda.  

g) Relevansi Kurikulum. Pemerintah Indonesia telah menekankan pentingnya 

pendidikan karakter dan integrasi budaya lokal dalam kurikulum. 

Menggunakan pendekatan saintifik untuk mengajarkan budaya lokal 

sejalan dengan inisiatif ini.  

h) Mempersiapkan Peserta didik untuk Dunia Modern. Meskipun budaya lokal 

sangat penting, peserta didik juga perlu keterampilan untuk beradaptasi 
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dan berkontribusi dalam dunia yang semakin global dan teknologis. Strategi 

pembelajaran saintifik menawarkan keseimbangan antara kedua aspek ini.  

Dengan alasan-alasan di atas, strategi pembelajaran saintifik menjadi 

pilihan yang tepat untuk memadukan bahan ajar tematik integratif dengan 

nilai-nilai budaya lokal di madrasah ibtidaiyah di Kota Palopo. 

2) Desain Struktur Konten 

Pengembangan rancangan buku ajar mengikuti pola tradisional dan 

mengikuti sistematika penulisan buku ajar menurut Kementerian Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia. Terkait dengan rancangan bahan ajar, desain 

konsep dapat dilihat dalam rincian berikut. 

a) Pemilihan judul berdasarkan tema 8 dalam Kurikulum Tematik yang 

mengusung topik daerah tempat tinggalku. 

b) Pengantar buku berisi tentang konsep perancangan Kurikulum Tematik 

dan tujuan penggunaan buku yang akan digunakan oleh peserta didik. 

c) Tentang buku peserta didik berisikan rincian manfaat dan tujuan buku. 

d) Bagian Tema 8 “Daerah Tempat Tinggalku” merupakan konsep-konsep 

yang akan dibahas dalam keseluruhan pembelajaran yang akan dilakukan. 

e) Di dalam Buku Ajar, terdapat Subtema 1 (Lingkungan Tempat Tinggalku); 

Subtema 2 (Keunikan Daerah Tempat Tinggalku); Subtema 3 (Bangga 

terhadap Daerah Tempat Tinggalku). 

f) Pada setiap Subtema terdapat 6 pembelajaran atau disajikan selama 6 kali 

pertemuan. 
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g) Pada setiap pembelajaran berisikan aktivitas pembelajaran saintifik yaitu 

mengamati (ayo mengamati); menanya (ayo berdiskusi); mengumpulkan 

informasi/eksperimen (ayo membaca, mencoba, berlatih); 

mengasosiasikan/mengolah informasi (ayo renungkan); 

mengkomunikasikan (ayo menulis, bernyanyi). 

h) Pada bagian penutup pembelajaran selalu berisikan aktivitas ayo 

renungkan dan kerja sama dengan orang tua. Bagian penutup buku 

berisikan tentang daftar Pustaka dan profil penulis. 

Elemen yang sangat menarik dari desain ini adalah penerapan metode 

pembelajaran saintifik dalam setiap subtema, yang dipecah menjadi enam sesi 

pembelajaran. Metode ini memfasilitasi pendekatan aktif terhadap materi dan 

mendorong peserta didik untuk terlibat secara penuh dalam proses belajar-

mengajar. Dengan aktivitas seperti "ayo mengamati," "ayo berdiskusi," dan 

"ayo renungkan," buku ini menstimulasi berbagai gaya belajar dan mendorong 

keterampilan berpikir kritis. Penutup yang melibatkan refleksi dan kerja sama 

dengan orang tua juga menjadi cara yang efektif untuk mereview dan 

mengkonsolidasikan pengetahuan yang telah diperoleh, sekaligus 

memastikan bahwa proses belajar melibatkan komunitas yang lebih luas. 

Berikut ini adalah rancangan buku ajar dimulai dengan membuat desain 

konsep untuk mempermudah proses pembuatannya. 
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Gambar 15 Desain Konsep Bahan Ajar Tematik 

b. Pengembangan (Development) 

1) Pembuatan Bahan Ajar 

Desain konsep pada tahap ini menghasilkan prototipe sebagai hasil 

rancangan pembuatan bahan ajar. Pada tampilan awal buku ajar terdapat 

sampul depan dan belakang yang menggambarkan tentang tema 

pembelajaran dan identitas buku ajar seperti yang tergambar sebagai berikut. 
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Gambar 16 Sampul Depan dan Belakang Buku Ajar 

Pemilihan tema pembelajaran didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin 

meningkatkan pemahaman peserta didik tentang nilai-nilai budaya lokal. 

Prototipe bahan ajar yang dihasilkan pada bagian pendahuluan dapat dilihat 

pada beberapa gambar berikut. 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 17 Bagian Pendahuluan Buku Ajar 

Bagian isi buku ajar diorganisir kedalam tiga bagian utama yang disebut 

sebagai subtema. Subtema pertama tentang lingkungan tempat tinggalku, 

subtema kedua tentang keunikan daerah tempat tinggalku, subtema ketiga 
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tentang bangga terhadap daerah tempat tinggalku. seperti yang tergambar di 

bawah ini. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 18 Bagian Isi Buku Ajar (Subtema) 

Pada setiap subtema, terdapat enam pembelajaran yang harus dipelajari 

peserta didik secara bertahap. Setiap pembelajaran dipelajari secara tuntas. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19 Bagian Isi Buku Ajar (Pembelajaran) 

Setiap pembelajaran berisikan aktivitas pembelajaran saintifik yaitu 

mengamati (ayo mengamati); menanya (ayo berdiskusi); mengumpulkan 

informasi/eksperimen (ayo membaca, mencoba, berlatih); 

mengasosiasikan/mengolah informasi (ayo renungkan); mengkomunikasikan 
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(ayo menulis, bernyanyi). Berikut ini gambaran aktivitas pembelajaran 

saintifik yang dikemas dalam konsep ayo mengamati, berdiskusi, membaca, 

mencoba, berlatih, renungkan, menulis, dan bernyanyi. 

 
 
 

 

 

 

 

Gambar 20 Bagian Isi Bahan Ajar (Aktivitas Saintifik) 

Salah satu inovasi signifikan dalam buku ajar yang telah dikembangkan 

adalah penambahan fitur barcode pada setiap sub-tema. Barcode ini bertujuan 

untuk memberikan akses mudah ke materi tambahan yang berhubungan 

langsung dengan konten dalam buku. Setiap barcode mengarahkan pengguna 

ke berbagai jenis materi tambahan, seperti video tutorial untuk memperdalam 

pemahaman; latihan interaktif termasuk kuis atau latihan online yang dapat 

langsung dikerjakan oleh peserta didik; diskusi online untuk peserta didik dan 

guru dapat berinteraksi untuk mendiskusikan materi. 

 Penggunaan barcode bertujuan untuk memudahkan interaksi dinamis 

dan pembelajaran yang lebih mendalam karena mudah diakses (tidak 

memerlukan pencarian manual, sehingga memudahkan peserta didik dan 

guru untuk menemukan materi tambahan yang relevan); memperkaya konten 

(dengan adanya materi tambahan, buku ajar menjadi lebih dari sekadar teks 
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dan gambar, tetapi menjadi sebuah ekosistem pembelajaran yang kaya dan 

komprehensif); pembelajaran mandiri (memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk menjelajahi dan belajar di luar jam kelas).  

Penambahan fitur barcode dalam buku ajar mengindikasikan suatu 

langkah maju dalam pendekatan pedagogis, terutama dalam integrasi 

teknologi informasi. Hal tersebut tidak hanya memperkaya konten buku ajar 

tetapi juga memberikan fleksibilitas dan keterlibatan yang lebih besar bagi 

peserta didik. Fitur ini akan menggabungkan budaya lokal dan teknologi 

modern dalam satu platform pendidikan sehingga membantu menciptakan 

pengalaman belajar yang lebih holistik dan kontekstual. Berikut ini gambaran 

dan penempatan fitur barcode didalam buku ajar yang dibuat. 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 21 Bagian Isi Bahan Ajar 

Bagian penutup buku ajar berisi aktivitas ayo renungkan dan kerjasama 

dengan orangtua. Selain itu, buku ajar juga dilengkapi dengan daftar pustaka 

untuk memberikan gambaran kepada pembaca tentang referensi yang 

digunakan dalam bahan ajar ini. Berikut gambaran tentang bagian penutup 

dalam buku ajar yang dikembangkan. 
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Gambar 22 Bagian Penutup Bahan Ajar 

Bagian akhir buku ajar dikembangkan dengan tujuan memperkaya 

pengalaman pembelajaran peserta didik, sekaligus memfasilitasi keterlibatan 

orangtua dan memberikan rujukan akademis untuk membantu menelusuri 

kajian pembelajaran. Hal tersebut dilakukan sebagai bahan refleksi dari 

pendekatan pedagogis yang holistik, yang tidak hanya fokus pada aspek 

kognitif tetapi juga pada pengembangan emosional, sosial, dan etis peserta 

didik. 

2) Uji Coba Awal 

a) Evaluasi Diri (Self Evaluation) 

Pada tahap ini, proses evaluasi dilakukan dengan memeriksa sendiri 

terlebih dahulu hasil produk awal (prototype) yang telah dirancang. Buku ajar 

ini disusun berdasarkan penelitian dan pengembagan dengan judul 

“Pengembangan Bahan Ajar Tematik berbasis Nilai-nilai Budaya Lokal untuk 

Peserta didik Madrasah Ibtidaiyah di Kota Palopo.” Setelah melakukan evaluasi 

diri, dihasilkan beberapa kekhasan bahan ajar yang dikembangkan seperti 

buku ajar yang dikembangkan tidak mengubah muatan kurikulum tematik 
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karena peneliti hanya mengubah desain dan konteks materi yang disesuaikan 

dengan budaya lokal yang ada di Kota Palopo; buku ajar dapat menuntun 

peserta didik belajar secara mandiri dengan mengikuti instruksi/tahapan 

pembelajaran yang tersedia didalam bahan ajar; buku ajar telah menyajikan 

nilai-nilai budaya lokal setempat dalam keseluruhan aktivitas pembelajaran. 

Hasil desain pada prototype ini dikembangkan atas dasar evaluasi diri 

atau sesuai dengan harapan peneliti untuk kemudian dilakukan evaluasi lebih 

lanjut kepada penilaian ahli untuk diminta pendapatnya terhadap bahan ajar 

yang telah dikembangkan. Berdasarkan hal tersebut, maka evaluasi diri dalam 

desain pendekatan ADDIE telah dilakukan pada tahap analisis dan desain yang 

menghasilkan prototipe. 

b) Evaluasi Penilaian Ahli (Expert Review) 

Penilaian ahli digunakan sebagai dasar dalam menyempurnakan 

prototipe yang telah dikembangkan. Validasi instrumen diberikan kepada 

para ahli untuk menilai produk dengan menggunakan lembar validasi ahli 

materi dan media. Berdasarkan penilain tersebut, produk dinyatakan layak 

diujicobakan di lapangan dengan revisi kecil. Berdasarkan penilaian validator 

untuk semua lembar validasi, diketahui bahwa perlu perbaikan kecil sebelum 

terjun ke lapangan untuk melakukan uji coba.  

Aspek yang dinilai pada lembar validasi ahli penyajian materi adalah 

kebahasaan, isi, materi, dan evaluasi. Ahli yang dijadikan sebagai validator 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 43 Daftar Nama Validator Ahli Materi 
No. Nama Profesi Keahlian/Tugas 
1 Prof. Dr. Sukirman, S.S., M.Pd Dosen Peneliti Budaya Luwu 
2 Drs. H. Ibnu Hajar, M.Pd.I Guru Kepala Sekolah 
3 Herliani, S.Pd Guru Wali Kelas 

 
Hasil analisis data uji validitas ahli materi dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini dan rincian hasil perhitungan secara keseluruhan dapat dilihat pada 

lampiran. 

Tabel 44 Hasil Penilaian Validator Ahli Materi 

Expert 
Aspek Nilai Keseluruhan 

Kelayakan 
Isi 

Kelayakan 
Penyajian 

Kelayakan 
Materi 

Skor Kategori 

Skor 91 72 92 
87 

 

Sangat 
Valid Kategori Sangat 

Valid 
Valid Sangat 

Valid 
 

Secara keseluruhan, dapat diketahui bahwa persentase penilaian 

validator terhadap penyajian materi diperoleh sebesar 87. Jika dikonversikan 

ke dalam tabel kategori penskoran validitas, penyajian materi bahan ajar 

tematik berbasis budaya lokal termasuk kedalam kriteria sangat valid. 

Meskipun bahan ajar telah dinyatakan sangat valid, namun data pada tabel 

menunjukkan bahwa nilai terendah diperoleh pada aspek kelayakan 

penyajian. Hasil validasi pada aspek yang masih rendah perlu untuk diperbaiki 

agar kualitas produk semakin baik. 

Aspek yang dinilai pada lembar validasi ahli bahasa adalah kelayakan 

kegrafikan dan kelayakan kebahasaan. Rincian hasil perhitungan secara 

keseluruhan bisa dilihat pada lampiran 8. Berikut ini daftar nama validator 

ahli Bahasa yang digunakan sebagai responden validasi.  
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Tabel 45 Daftar Nama Validator Ahli Bahasa 
No. Nama Profesi Keahlian/Tugas 
1 Dr. Firman, S.Pd., M.Pd Dosen Grafik 
2 Dr. Masruddin, S.S., M.Hum Dosen Bahasa 
3 Andi Muhammad, S.Pd Guru Wali Kelas 

 
Tabel 45 yang menampilkan daftar nama Validator Ahli Bahasa 

menunjukkan keragaman keahlian di antara para validator, yang bisa menjadi 

kekuatan dalam proses validasi. Dr. Firman, dengan latar belakang dalam 

grafik, dapat memberikan masukan yang sangat berharga terkait desain dan 

presentasi visual dari materi. Ini penting, terutama dalam buku ajar, di mana 

grafik dan visualisasi memainkan peran kunci dalam membantu proses 

pemahaman. Dr. Masruddin, sebagai dosen dengan keahlian di bidang Bahasa, 

akan menjadi validator yang ideal untuk memastikan keakuratan linguistik 

dan kemudahan pemahaman teks. Ahli bahasa ini juga akan mengevaluasi 

apakah bahasa yang digunakan sudah sesuai dengan standar akademik dan 

mudah dimengerti oleh target pembaca.  

Andi Muhammad, sebagai guru dan Wali Kelas, memberikan perspektif 

praktis dari lapangan. Validator tersebut akan memberikan masukan 

berdasarkan pengalaman nyata dalam kelas, membantu menilai apakah 

materi buku ajar akan efektif dan relevan untuk peserta didik dalam setting 

kelas. Kombinasi keahlian dari tiga validator ini akan memastikan bahwa buku 

ajar tidak hanya akurat dari segi isi dan bahasa, tetapi juga relevan dan mudah 

diaplikasikan dalam lingkungan pendidikan nyata. 

Rincian hasil analisis terhadap lembar validasi ahli bahasa dapat dilihat pada 

tabel berikut ini. 
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Tabel 46 Hasil Penilaian Validator Ahli Materi 

Expert 
Aspek Nilai Keseluruhan 

Kelayakan 
Kegrafikan 

Kelayakan 
Kebahasaan 

Skor Kategori 

Skor 91 72 
76 

 
Sangat 
Valid Kategori 

Sangat 
Valid 

Valid 

 
Melalui data di atas, diketahui persentase penilaian validator terhadap 

aspek media dalam bahan ajar diperoleh sebesar 76. Jika dikonversikan 

kedalam tabel kriteria penskoran validitas, maka bahan ajar tematik berbasis 

budaya lokal yang dikembangkan berada pada kriteria sangat valid. Meskipun 

produk dikategorikan sangat valid, namun melihat tabel di atas, diperoleh 

informasi bahwa nilai tertinggi hanya pada tampilan kelayakan kegrafikan, 

sedangkan kelayakan kebahasaan masih berada pada kategori valid. 

Beberapa data yang diperoleh berdasarkan saran dan masukan dari 

validator ahli media seperti desain tampilan awal perlu dibuat lebih menarik 

dan sederhana dalam pengoperasiannya; agar peserta didik tertarik membaca 

bahan ajar, sebaiknya menghindari gambar yang terkesan menumpuk dan 

sejajar; dan petunjuk penggunaan bahan ajar perlu diperjelas dan diperbaiki. 

Berikut ini beberapa saran dan masukan yang diperoleh dari kegiatan 

validasi bahan ajar seperti tampilan buku ajar sudah sangat menarik dengan 

pewarnaan yang proporsional; jenis huruf dan ukuran sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan peserta didik; referensi dan keterangan pada setiap 

gambar perlu untuk dilengkapi. Saran atau perbaikan yang dijadikan pedoman 

dalam merevisi produk telah disampaikan oleh kedua validator saat 



 
 

 
177 

 

 
 

pertemuan dan dinyatakan secara tertulis pada kolom saran perbaikan. Saran 

perbaikan dari validator digambar dalam tabel berikut. 

Tabel 47 Saran Perbaikan Validator 

Validator 
Lembar 
Validasi 

Saran Perbaikan 

Validator  
Penyajian 

Materi 

1. Referensi perlu dilengkapi sebagai bahan 
rujukan bacaan bagi peserta didik dan guru 

2. Desain instruksional perlu disajikan pada 
halaman awal (pendahuluan) buku ajar 

Validator  
Penyajian 

Media 

3. Tampilan awal sebaiknya dibuat lebih menarik 
dan latar berisikan tentang budaya lokal yang 
ada di Luwu Raya (Kota Palopo) 

4. Desain instruksional perlu disajikan pada 
halaman awal (pendahuluan) buku ajar 

5. Perlu ada keterangan waktu dalam setiap 
aktivitas pembelajaran sebagai pedoman bagi 
peserta didik untuk mempelajari setiap materi 

 
Saran perbaikan dari para ahli (validator) digunakan sebagai bahan 

rujukan dan pertimbangan dalam merevisi prototype sehingga dapat 

menghasilkan prototipe. 

c) Evaluasi Perorangan (One to One Evaluation) 

Evaluasi perorangan dilakukan setelah produk dikembangkan dalam 

bentuk prototipe. Peserta didik dipilih berdasarkan hasil analisis awal saat 

melakukan penelitian dan pengumpulan informasi dengan pertimbangan 

tingkat representatif peserta didik. Setelah dilakukan uji coba, tiga orang 

peserta didik yang dipilih diminta untuk memberikan tanggapannya mengenai 

bahan ajar tematik yang telah dikembangkan. Berikut ini komentar ketiga 

peserta didik yang digunakan sebagai responden penelitian. 
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Tabel 48 Komentar Peserta didik pada Tahap One to One Evaluation 
NISN Saran Perbaikan 

3143655724 
1. Bahasa yang digunakan mudah dipahami 
2. Gambar didalam buku sangat menarik 
3. Desainnya nyaman untuk dilihat 

0122984948 
4. Huruf jelas untuk dibaca 
5. Terdapat banyak cerita rakyat yang bisa dibaca 
6. Soal dapat dijawab 

0143813514 
7. Kualitas gambar sangat bagus dan berwarna 
8. Ukuran huruf mudah untuk dibaca 
9. Kalimat mudah dipahami 

 
Berdasarkan komentar dari ketiga mahapeserta didik di atas, bahan ajar 

berbasis budaya lokal yang telah dikembangkan masih perlu untuk dilakukan 

revisi. Penilaian yang paling banyak disoroti adalah gambar yang disajikan 

masih sangat monoton sehingga masih perlu disesuaikan. 

d) Evaluasi Kelompok Kecil (Small Group Evaluation) 

Evaluasi kelompok kecil melibatkan sepuluh (10) peserta didik 

madrasah ibtidaiyah. Peserta didik diminta untuk mempelajari bahan ajar 

tematik yang diberikan kepada mereka. Setelah mempelajari bahan ajar yang 

dikembangkan, peserta didik diminta untuk memberikan saran perbaikan. 

Berikut ini identitas peserta didik yang memberikan respon pada evaluasi 

kelompok kecil. 

Tabel 49 Identitas Responden Evaluasi Kelompok Kecil 
No. NISN No. NISN 

1 3142312518 6 3133799027 

2 3137776257 7 0144176831 

3 3139132256 8 3149866381 

4 0131916074 9 3145142877 

5 0143567918 10 3147294122 
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 Tanggapan peserta didik pada saat evaluasi kelompok kecil dirangkum 

dengan hasil sebagai berikut. 

1) Desainya masih terlalu kaku. Hal ini senada dengan komentar pada tahap 

sebelumnya yang menuntut peneliti memperbaiki kualitas desain bahan 

ajar. 

2) Perlu adanya waktu pada setiap aktivitas pembelajaran sebagai panduan 

bagi peserta didik dalam mempelajari bahan ajar. 

Berdasarkan saran dan masukan yang diperoleh pada evaluasi kelompok kecil 

ini, disimpulkan bahwa bahan ajar masih perlu untuk direvisi berdasarkan 

masukan yang diperoleh pada saat evaluasi kelompok kecil.  

3. Tingkat Validitas, Praktikalitas, dan Efektivitas Bahan Ajar Tematik 

Integratif berbasis Budaya Lokal pada Madrasah Ibtidaiyah Kota 

Palopo 

a. Implementasi (Implementation) 

Produk berupa bahan ajar tematik berbasis budaya lokal yang telah 

direvisi berdasarkan saran yang diperoleh pada tahap evaluasi yang kemudian 

digunakan untuk melakukan uji coba lapangan. Subjek penelitian yang terlibat 

dalam uji coba ini sebanyak 84 orang peserta didik madrasah ibtidaiyah di 

Kota Palopo. Peserta didik diminta untuk mempelajari bahan ajar sesuai 

dengan aktivitas pembelajaran yang tersedia didalamnya.  

1) Uji Coba Lapangan (Uji Praktikalitas) 

Data kepraktisan bahan ajar diperoleh melalui angket respon peserta 

didik madrasah ibtidaiyah di Kota Palopo. Total responden yang mengisi 
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angket sebanyak 86 orang peserta didik pada tiga sekolah madrasah 

ibtidaiyah yang ada di Kota Palopo. Menurut Nieveen, produk hasil 

pengembangan dikategorikan praktis jika secara teoritis, pengguna (praktisi) 

menyatakan produk hasil pengembangan layak digunakan di lapangan.11 

Berdasarkan teori tersebut, untuk melihat kepraktisan bahan ajar tematik 

berbasis budaya lokal dilakukan analisis deskriptif. Hasil analisis data angket 

respon peserta didik dapat dilihat sebagai berikut. 

𝑃 =
∑(𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑒𝑡)

𝑛 × 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 × 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
100%  

𝑃 =
4049

14 × 4 × 86
100%  

𝑃 = 84,07 

 
Angket respon peserta didik terhadap bahan ajar tematik berbasis 

budaya lokal dibagi menjadi 14 item. Hasil analisis secara kuantitatif, 

diperoleh data bahwa 3 peserta didik (3,5%) memberi respon kurang praktis; 

11 peserta didik (12.9%) memberi respon cukup praktis; 39 peserta didik 

(45,9%) merespon praktis, dan 32 peserta didik (37,6%) peserta didik 

merespon bahan ajar yang dikembangkan sudah sangat praktis. Berdasarkan 

data angket respon peserta didik, diperoleh persentase sebesar 84,07 yang 

diinterpretasikan kedalam kategorisasi tingkat praktikalitas sangat praktis.  

Berdasarkan data tersebut, secara keseluruhan produk yang dikembangkan 

 

11 Nieveen. 
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memberikan efek/manfaat positif terhadap pembelajaran budaya lokal di 

Kota Palopo. 

2) Uji Coba Lapangan (Uji Efektivitas) 

Data tentang keefektifan bahan ajar yang dikembangkan diperoleh dari 

lembar observasi aktivitas belajar dan tes penguasaan konsep peserta didik 

sebanyak 85 orang peserta didik. Para peserta didik diberikan bahan ajar 

untuk dipelajari dengan bimbingan guru dan peneliti bertindak sebagai 

observer (orang yang mengamati). Data aktivitas belajar yang telah terkumpul 

dianalisis menggunakan rumus sebagai berikut.12 

𝑃 =
𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑇𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖
× 100% 

𝑃 =
747

12
× 100% 

𝑃 = 62,25 

Rubrik penilaian dan penentuan persentase skor yang diperoleh melalui 

lembar observasi aktivitas peserta didik menunjukkan bahwa aktivitas 

peserta didik pada ranah visual activity menghasilkan persentase sebanyak 88 

yang berada pada kategori sangat efektif; oral activity menghasilkan 

persentase sebanyak 46 yang berkategori cukup efektif; listening activity 

menghasilkan persentase sebanyak 79 yang berada pada kategori efektif; 

writing activity menghasilkan persentase sebanyak 55 yang berada pada 

kategori cukup efektif; mental activity menghasilkan persentase sebanyak 79 

 

12 Ma’ruf. 
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yang berada pada kategori efektif; dan emotional activity menghasilkan 

persentase sebanyak 89 yang berada pada kategori sangat efektif. 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik terhadap data aktivitas belajar 

peserta didik secara umum, diperoleh persentase sebesar 62,25 yang berada 

pada kategori efektif. Dengan melihat aktivitas peserta didik dalam 

mempelajari produk yang dikembangkan, dapat disimpulkan bahwa bahan 

ajar tematik berbasis budaya lokal efektif untuk meningkatkan aktivitas 

peserta didik dalam proses pembelajaran. 

Data tentang penguasaan konsep dikumpulkan berdasarkan hasil tes 

yang diberikan kepada siswa saat pretest maupun posttest. Data pretest 

dikumpulkan sebelum pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar 

tematik yang telah dikembangkan. Data posttest dikumpulkan setelah peserta 

didik belajar menggunakan bahan ajar tematik yang telah dikembangkan.  

Siswa yang memperoleh nilai ≥ 70 dinyatakan tuntas belajar 

berdasarkan kriteria ketuntasan minimal yang digunakan pada madrasah 

ibtidaiyah di Kota Palopo. Berdasarkan hal tersebut, hasil analisis data tes 

penguasaan konsep peserta didik dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 50 Hasil Analisis Data Tes Penguasaan Konsep 

No. Tes 
Persentase (%) 

Belum Tuntas Tuntas 

1 Pretest 36 49 

2 Posttest 24 61 

 
Data hasil tes penguasaan konsep peserta didik yang terlihat pada tabel 

di atas, selanjutnya dianalisis perolehan nilainya yang dinyatakan 
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berdasarkan ketuntasan dengan hasil sebesar 71,76% yang berarti tingkat 

penguasaan konsep berkategori tinggi. Hasil analisis menggunakan rumus 

normalized gain menunjukkan bahwa penguasaan konsep peserta didik 

menghasilkan nilai sebesar 0,33, jika diinterpretasikan kedalam klasifikasi 

gain score berarti terjadi peningkatan yang sedang atau meningkat sebesar 

33%. Berdasarkan data tersebut disimpulkan bahwa penggunaan bahan ajar 

tematik yang telah dikembangkan memberikan nilai yang signifikan dalam 

meningkatkan penguasaan konsep peserta didik sehingga akan berdampak 

positif terhadap hasil belajar peserta didik. 

b. Evaluasi (Evaluation) 

Tahap evaluasi pada pendekatan ADDIE dijadikan komponen untuk 

menilai pada setiap tahapan yang dilakukan (analisis, desain, pengembangan, 

implementasi) sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan yang 

mengungkapkan bahwa fase evaluasi dalam penelitian model ADDIE 

merupakan kegiatan yang berkelanjutan.13 Berdasarkan hal tersebut, akan 

dilakukan evaluasi pada setiap tahapan kegiatan yang dilakukan.  

Selain itu, evaluasi berkelanjutan membantu dalam menciptakan produk 

atau solusi yang lebih responsif terhadap kebutuhan peserta didik atau 

stakeholder lainnya. Dengan mendapatkan umpan balik sepanjang proses, tim 

pengembangan bisa lebih mudah menyesuaikan diri dengan kebutuhan yang 

mungkin berubah atau kompleksitas yang mungkin tidak terlihat pada awal 

 

13 Pribadi, Desain dan Pengembangan Program Pelatihan berbasis Kompetensi: Implementasi 
Model ADDIE; Rayanto dan Sugianti. 
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proyek. Ini sangat penting dalam lingkungan pendidikan yang selalu berubah, 

di mana kebutuhan peserta didik, kurikulum, dan teknologi seringkali 

mengalami perubahan. Oleh karena itu, tahap evaluasi dalam model ADDIE 

bukan hanya sebuah 'tahap' tetapi lebih tepatnya sebagai sebuah elemen yang 

terintegrasi dalam setiap aspek proses pengembangan. 

Jenis evaluasi yang digunakan adalah evaluasi formatif dikarenakan pada 

setiap fase pengembangan dilakukan revisi melalui saran/perbaikan yang 

diperoleh dan menganalisis hasil validasi, kepraktisan, dan efektivitas bahan 

ajar tematik berbasis nilai-nilai budaya lokal. Penyesuaian tahap evaluasi 

formatif model pendekatan ADDIE disesuaikan dengan melakukan kolaborasi 

dengan assessment phase yang dikembangkan oleh Tjeerd Plomp yaitu 

evaluasi diri, penilaian ahli, evaluasi perorangan, evaluasi kelompok kecil, uji 

coba lapangan.14 Dalam pendekatan ADDIE, evaluasi dimasukkan ke dalam 

setiap tahapan pengembangan untuk memastikan bahwa proses 

pengembangan instruksional atau pembelajaran berjalan dengan efektif dan 

hasil yang diinginkan dapat dicapai.  

Setiap tahapan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa solusi 

pembelajaran yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan 

pembelajaran. Dengan memasukkan evaluasi di setiap tahapan ADDIE, proses 

pengembangan pembelajaran menjadi lebih iteratif dan responsif terhadap 

perubahan kebutuhan serta umpan balik dari audiens dan instruktur. Hal 

 

14 Plomp dan Nieveen. 



 
 

 
185 

 

 
 

tersebut membantu untuk memastikan bahwa solusi pembelajaran yang 

dihasilkan efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan. 

B. Pembahasan 

1. Kebutuhan Bahan Ajar Tematik Integratif berbasis Budaya Lokal 

pada Madrasah Ibtidaiyah Kota Palopo 

a. Validasi Kesenjangan Kinerja 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahan ajar yang digunakan oleh 

peserta didik belum mengakomodir nilai-nilai budaya lokal yang ada di Kota 

Palopo. Terdapat 62,2 % peserta didik yang mengatakan bahwa mereka tidak 

mengetahui tentang budaya lokal. Peserta didik Madrasah Ibtidaiyah di Kota 

Palopo kekurangan akses terhadap materi pembelajaran yang memadai yang 

memasukkan nilai-nilai budaya lokal. Kurikulum yang digunakan peserta 

didik belum sepenuhnya mengintegrasikan nilai-nilai ini budaya lokal 

kedalam buku ajar.15 Peserta didik mengungkapkan keinginan untuk 

mempelajari lebih banyak tentang nilai-nilai budaya lokal yang ada di wilayah 

mereka dan menghubungkannya dengan pelajaran yang sedang dipelajari.  

Peserta didik sangat menginginkan bahan ajar yang relevan dengan 

konteks budaya dan lingkungan mereka. Peserta didik ingin mempelajari 

materi yang terkait dengan kehidupan sehari-hari mereka, tradisi lokal, 

sejarah daerah, serta nilai-nilai moral dan etika yang berlaku di masyarakat. 

 

15 Darmawan, Wesnawa, dan Astawa; Fitriani, As’ari, dan Ramli; Utari, Degeng, dan Akbar. 
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Peserta didik merasa bahwa pengembangan buku ajar berbasis nilai-nilai 

budaya lokal akan membantu mereka memperkuat identitas budaya.16 Dengan 

memahami nilai-nilai budaya lokal yang ada di daerahnya, peserta didik akan 

merasa bangga akan warisan budaya mereka dan dapat mengaplikasikan nilai-

nilai tersebut dalam kehidupannya.17  

Dalam konteks pendidikan Madrasah Ibtidaiyah di Kota Palopo, 

kebutuhan akan buku ajar yang berbasis budaya lokal sangatlah penting. Buku 

ajar yang relevan dengan lingkungan dan budaya setempat akan mampu 

menghubungkan peserta didik dengan warisan tradisional dan nilai-nilai lokal 

yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Melalui buku ajar yang 

mengintegrasikan aspek budaya lokal, peserta didik tidak hanya mendapatkan 

pendidikan formal, tetapi juga dapat mengembangkan rasa cinta, 

penghargaan, dan identitas terhadap budaya mereka sendiri. Hal ini tidak 

hanya memperkaya pengetahuan peserta didik, tetapi juga membantu 

membangun kesadaran akan pentingnya melestarikan warisan budaya dalam 

era modern yang terus berkembang. Dengan demikian, buku ajar berbasis 

budaya lokal di Madrasah Ibtidaiyah menjadi suatu kebutuhan yang tidak 

hanya memenuhi standar akademis, tetapi juga membentuk karakter dan 

kepribadian yang kokoh pada generasi muda. 

 

16 Utari, Degeng, dan Akbar. 

17 Marwanti; Aisara, Nursaptini, dan Widodo, “Melestarikan Kembali Budaya Lokal melalui 
Kegiatan Ekstrakulikuler untuk Anak Usia Sekolah Dasar.” 
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Bahan ajar yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

disebut sebagai buku peserta didik. Materi didalam buku peserta didik dinilai 

masih bersifat umum dan belum mengaitkan dengan budaya lokal daerah 

tempat tinggal peserta didik yang ada di Kota Palopo. Dari cover buku peserta 

didik terlihat bahwa tema 8 berjudul tentang daerah tempat tinggal peserta 

didik, namun isi didalam buku tersebut berisi tentang materi budaya lokal dari 

berbagai suku dan budaya yang ada di Indonesia. 

b. Penentuan Tujuan Instruksional 

Tujuan utama pengembangan bahan ajar tematik integratif berbasis 

nilai-nilai budaya lokal adalah untuk memfasilitasi pembelajaran yang lebih 

efektif dan menarik bagi peserta didik.18 Berdasarkan hal tersebut, penelitian 

ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap nilai-

nilai budaya lokal yang ada di daerah tempat tinggalnya. Oleh sebab itu, buku 

ajar yang dikembangkan akan memberikan penjelasan dan contoh konkret 

tentang nilai-nilai budaya lokal setempat agar peserta didik dapat 

memahaminya dengan lebih baik. Buku ajar tersebut akan membantu peserta 

didik merasa bangga akan budaya mereka sendiri, serta mengapresiasi dan 

menginternalisasi nilai-nilai budaya lokal sebagai bagian dari identitas 

mereka.  

Salah satu tujuan penting lainnya adalah untuk meningkatkan 

keterlibatan dan aktivitas belajar peserta didik. Dengan menggunakan buku 

 

18 Karyada, Wardana, dan Sanjaya; Divan. 
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ajar yang berbasis nilai-nilai budaya lokal, diharapkan peserta didik akan lebih 

tertarik dan termotivasi dalam pembelajaran. Kelebihan bahan ajar yang 

berbasis daerah tempat tinggal peserta didik adalah materi pembelajaran 

akan memiliki relevansi langsung dengan kehidupan mereka.19  

Berdasarkan hasil identifikasi, tujuan pengembangan buku ajar tematik 

integratif berbasis nilai-nilai budaya lokal untuk peserta didik Madrasah 

Ibtidaiyah di Kota Palopo adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta 

didik tentang nilai-nilai budaya lokal, menghubungkannya dengan mata 

pelajaran lain, memperkuat identitas budaya peserta didik, serta 

meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar peserta didik. Informasi ini 

akan menjadi landasan dalam merancang dan mengembangkan buku ajar 

yang sesuai dengan tujuan tersebut. 

c. Analisis Pengguna 

Sebagian besar peserta didik lebih suka belajar dengan membaca dan 

menulis. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan literasi di sekolah dasar yang 

menunjukkan bahwa peserta didik lebih suka belajar dengan membaca buku 

teks dan menuliskan informasi yang diperoleh secara langsung.20 Beberapa 

peserta didik lebih responsif terhadap pembelajaran visual, sementara yang 

lain lebih suka pendekatan auditori atau kinestetik. Oleh karena itu, penting 

 

19 Ramdani. 

20 Safitri dan Dafit. 



 
 

 
189 

 

 
 

untuk menyajikan materi pembelajaran dengan variasi metode yang 

memperhatikan berbagai gaya belajar.21  

Peserta didik memiliki tingkat kesadaran awal tentang nilai-nilai budaya 

lokal yang ada dalam budaya mereka. Hal tersebut terlihat dengan 99% 

peserta didik menyadari pentingnya memahami nilai-nilai budaya lokal yang 

ada di daerah tempat tinggalnya. Meskipun pemahaman mereka mungkin 

terbatas, mereka menyadari pentingnya nilai-nilai tersebut dalam 

membangun identitas budaya mereka. Peserta didik menganggap nilai-nilai 

budaya lokal sebagai bagian integral dari identitas budaya mereka dan ingin 

mempelajari lebih lanjut tentang nilai-nilai yang ada. Peserta didik 

menyatakan bahwa pengembangan buku ajar tematik berbasis nilai-nilai 

budaya lokal akan membantu mereka memahami dan menghargai nilai-nilai 

tersebut secara lebih mendalam. 

Peserta didik mengungkapkan keinginan untuk mempelajari materi 

yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka di Kota Palopo. Peserta 

didik ingin melihat bagaimana nilai-nilai budaya lokal dapat diaplikasikan 

dalam situasi nyata yang mereka hadapi. Peserta didik menyambut baik 

pengembangan buku ajar tematik yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya 

lokal dengan topik-topik pembelajaran yang terkait, seperti budaya, 

lingkungan, dan sejarah lokal.  

 

21 Chulaelah. 
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Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa peserta didik 

Madrasah Ibtidaiyah di Kota Palopo memiliki keragaman dalam gaya belajar, 

memiliki motivasi yang tinggi ketika materi pembelajaran relevan dengan 

minat dan pengalaman mereka, dan memiliki kesadaran awal tentang nilai-

nilai budaya lokal. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan keterbatasan 

sumber daya yang mungkin dihadapi oleh peserta didik. Informasi ini akan 

menjadi panduan dalam merancang dan mengembangkan bahan ajar yang 

sesuai dengan karakteristik peserta didik Madrasah Ibtidaiyah di Kota Palopo. 

d. Analisis Sumber Daya yang Dibutuhkan 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa peserta didik menghadapi 

keterbatasan akses terhadap sumber daya seperti buku teks, perpustakaan, 

dan perangkat teknologi. Ketersediaan bahan ajar menjadi salah satu masalah 

yang dihadapi oleh guru dan peserta didik, bahkan terkadang peserta didik 

harus mengumpulkan uang untuk menggandakan buku ajar yang digunakan 

di sekolah.22 Oleh karena itu, pengembangan buku ajar tematik harus 

mempertimbangkan keterbatasan tersebut dan menyediakan aksesibilitas 

yang lebih baik bagi peserta didik. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk 

mengatasi hal tersebut adalah guru memiliki keterampilan dalam menyusun 

bahan ajar. 

Data hasil wawancara sesuai dengan hasil angket tentang keberadaan 

informasi budaya lokal setempat didalam buku peserta didik Kurikulum 

 

22 Malawi dan Kadarwati. 
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Tematik yang menunjukkan bahwa sebahagian besar guru tidak menemukan 

informasi tentang nilai-nilai budaya lokal yang ada di Kota Palopo. Guru yang 

memilih pilihan ada dengan alasan mereka menemukan dua materi tentang 

Kota Palopo yaitu cerita kepahlawanan Andi Djemma dan informasi tentang 

cerita Sawerigading. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya lokal 

yang ada di Kota Palopo belum terakomodir secara maksimal sehingga 

pemahaman nilai-nilai budaya lokal peserta didik masih sangat rendah. 

Berdasarkan hasil analisis ini, dapat disimpulkan bahwa peserta didik 

Madrasah Ibtidaiyah di Kota Palopo memiliki kebutuhan yang jelas terhadap 

pengembangan buku ajar tematik berbasis nilai-nilai budaya lokal. 

Pengembangan bahan ajar harus relevan dengan konteks lokal, mampu 

mengakomodasi keragaman pembelajaran, dan mempertimbangkan 

keterbatasan sumber daya.23 Informasi ini akan menjadi panduan dalam 

merancang dan mengembangkan buku ajar yang sesuai dengan kebutuhan 

peserta didik 

e. Analisis Tugas dan Konten 

Hasil analisis materi budaya lokal yang dapat diintegrasikan ke dalam 

bahan ajar tematik di Madrasah Ibtidaiyah di Kota Palopo menghasilkan 

blueprint untuk menghasilkan materi pembelajaran yang berbasis 

kebudayaan dan identitas lokal namun tetap mempertahankan relevansi 

edukatif. Struktur bahan ajar terorganisasi dalam tiga sub tema yaitu 

 

23 Yaumi, Prinsip-Prinsip Desain Pembelajaran: Disesuaikan dengan Kurikulum 2013. 
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Lingkungan Tempat Tinggalku, Keunikan Daerah Tempat Tinggalku, dan 

Bangga terhadap Daerah Tempat Tinggalku. Di bawah setiap sub tema, 

terdapat sejumlah pembelajaran yang berisi topik atau materi budaya lokal 

yang direkomendasikan untuk diajarkan.  

Sub tema 1 tentang Lingkungan Tempat Tinggalku, pada pembelajaran 1 

berisi informasi tentang Tempat Wisata Gua Andulan yang akan membantu 

peserta didik memahami nilai penting dari pelestarian alam dan wisata lokal. 

Pembelajaran 2 berisi tentang Lagu Anging Mamiri dan Cerita rakyat 

Sawerigading dengan tujuan membawa peserta didik ke dalam folklore dan 

tradisi musikal daerah yang kaya akan nilai-nilai moral dan budaya. 

Pembelajaran 3 hingga 6 mencoba menggali lebih dalam tentang mata 

pencaharian, sejarah dan budaya yang membentuk Kota Palopo dan Provinsi 

Sulawesi Selatan, termasuk cerita rakyat seperti "Asal Mula Nenek Pakande" 

dan "Opu Daeng Risaju."  

Sub tema 2 tentang Keunikan Daerah Tempat Tinggalku berisi tentang 

usaha mengeksplorasi berbagai aspek unik dari Kota Palopo dan sekitarnya, 

mulai dari tugu dan tempat wisata, hingga upacara adat dan tarian tradisional. 

Bagian ini juga memasukkan cerita rakyat dan legenda yang menjelaskan 

tentang keunikan dan asal-usul fenomena lokal, seperti "Worong Porong" dan 

"Asal Usul Kesaktian Ne' Malotong."  

Sub tema 3 tentang Bangga terhadap Daerah Tempat Tinggalku berisi 

tentang rancangan materi yang dapat memupuk rasa bangga dan kecintaan 

pada daerah asal peserta didik. Hal yang dikaji dalam sub tema ini seperti 
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karya seni lokal, cerita rakyat yang memperkaya imajinasi dan memberikan 

pelajaran moral, serta informasi yang menonjolkan keunikan Kota Palopo. 

Berdasarkan hal tersebut, analisis konten berfungsi sebagai fondasi dalam 

pengembangan bahan ajar yang kaya akan materi budaya lokal. Hal tersebut 

tidak hanya memfasilitasi pembelajaran akademis tetapi juga berfungsi 

sebagai instrumen penting untuk melestarikan dan mempromosikan budaya 

lokal. Selanjutnya, integrasi ini akan membantu dalam pembentukan karakter 

dan identitas peserta didik dengan cara menyusun materi pembelajaran yang 

lebih menarik dan relevan bagi peserta didik. 

2. Proses Desain Bahan Ajar Tematik Integratif berbasis Budaya Lokal 

pada Madrasah Ibtidaiyah Kota Palopo 

a. Pemilihan Strategi Pembelajaran 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pembelajaran saintifik 

dapat digunakan dengan efektif untuk memadukan bahan ajar tematik 

integratif dengan nilai-nilai budaya lokal di madrasah ibtidaiyah di Kota 

Palopo. Pendekatan ini telah ditetapkan oleh Kemendikbud melalui berbagai 

regulasi, termasuk No. 81a Tahun 2013 dan No. 65 Tahun 2013.24 Berdasarkan 

regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut, pengembangan 

bahan ajar disusun berdasarkan strategi pembelajaran saintifik. 

 

2424 Kemendikbud, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81a Tahun 2013 tentang 
Implementasi Kurikulum Pedoman Umum Pembelajaran (Indonesia, 2013); Kemendikbud, Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan 
Menengah (Indonesia, 2013). 
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Hasil menunjukkan bahwa strategi pembelajaran saintifik memang 

menunjukkan tingkat keberhasilan yang tinggi dalam berbagai aspek. Teori 

belajar konstruktivis, yang menekankan peran aktif peserta didik dalam 

proses pembelajaran, mendukung penggunaan strategi ini.25 Dalam 

pendekatan ini, guru bertindak sebagai fasilitator, selaras dengan teori 

konstruktivis yang menekankan pentingnya lingkungan belajar yang 

mendukung.26  

Berdasarkan teori belajar dan pedagogi, efektivitas strategi ini tidak 

mengejutkan. Misalnya, menurut teori Multiple Intelligences oleh Howard 

Gardner, pendekatan saintifik memungkinkan peserta didik untuk 

menggunakan berbagai jenis kecerdasan, termasuk kecerdasan logis-

matematis dan kecerdasan alamiah.27 Beberapa penelitian telah menunjukkan 

bahwa pendekatan pembelajaran aktif serupa, seperti Problem-Based 

Learning (PBL), juga efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep dan 

keterampilan berpikir kritis.28 Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan 

pembelajaran yang aktif dan peserta didik-sentris adalah efektif, sesuai juga 

dengan temuan penelitian ini. 

 

25 Jean Piaget, The Origins of Intelligence in Children (New York: International University Press, 
1952); L Vygotsky, Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes (Cambridge, 
MA: Harvard University Press, 1978). 

26 Jerome Bruner, “The Act of Discovery,” Harvard Educational Review, 31.1 (1961), 21–32. 

27 H Gardner, Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences (New York: Basic Books, 
1983). 

28 C. E Hmelo-Silver, “Problem-Based Learning: What and How Do Students Learn?,” Educational 
Psychology Review, 16.3 (2004), 235–66. 
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Hasil dari penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting terhadap 

kurikulum nasional dan Pembangunan sumber daya manusia. Mengingat 

penekanan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia pada pendidikan 

karakter dan integrasi budaya lokal, temuan ini mendukung adopsi lebih luas 

dari strategi pembelajaran saintifik.29 Faktor tersebut juga sejalan dengan 

Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang menekankan pada 

pendidikan berkualitas.30  

Meskipun demikian, terdapat keterbatasan dalam penelitian ini 

termasuk ruang lingkup yang terfokus hanya pada madrasah ibtidaiyah di 

Kota Palopo. Hal tersebut menunjukkan kebutuhan untuk penelitian lebih 

lanjut. Strategi pembelajaran saintifik, yang didukung oleh teori-teori belajar 

dan penelitian empiris, menunjukkan potensi besar dalam pendidikan di 

Indonesia, khususnya dalam mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal ke 

dalam kurikulum. 

b. Desain Struktur Konten 

Pengembangan rancangan buku ajar yang sesuai dengan pedoman dari 

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Pola dan sistematika 

yang digunakan mengikuti standar nasional, tetapi tetap memasukkan 

elemen-elemen yang spesifik untuk tema 8 dalam Kurikulum Tematik, yaitu 

Daerah Tempat Tinggalku. 

 

29 Kemendikbud, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81a Tahun 2013 tentang 
Implementasi Kurikulum Pedoman Umum Pembelajaran. 

30 UNESCO, Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action for the 
Implementation of Sustainable Development Goal 4 (Paris, 2015). 
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Desain buku ajar ini terdiri dari beberapa bagian yang dirancang untuk 

memfasilitasi pembelajaran saintifik, mulai dari pemilihan judul hingga daftar 

pustaka dan profil penulis. Fokus utamanya adalah pada pendekatan saintifik, 

yang selaras dengan Kurikulum 2013 yang mengamanatkan penggunaan 

pendekatan ini. Hal ini mendukung temuan dari Hmelo-Silver yang 

menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis masalah, yang mirip dengan 

pendekatan saintifik, memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam dari 

peserta didik.31 

Seperti yang dijelaskan oleh Kemendikbud dalam Permendikbud No. 81a 

dan 65 Tahun 2013, pendekatan saintifik diintegrasikan ke dalam buku ajar 

melalui kegiatan seperti mengamati, menanya, mencoba, mengolah, dan 

menyajikan.32 Hal tersebut memungkinkan peserta didik untuk aktif terlibat 

dalam proses pembelajaran, sejalan dengan teori konstruktivisme dari Piaget 

dan Vygotsky. 

Bagian penutup dari setiap pembelajaran dalam buku melibatkan 

aktivitas 'ayo renungkan' dan kerja sama dengan orang tua. Menurut Bruner, 

aktivitas reflektif dan kolaborasi dengan orang lain, termasuk orang tua, dapat 

membantu peserta didik dalam internalisasi konsep dan pembelajaran yang 

lebih mendalam.33 

 

31 Hmelo-Silver. 

32 Kemendikbud, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81a Tahun 2013 tentang 
Implementasi Kurikulum Pedoman Umum Pembelajaran. 

33 Bruner. 
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Penggunaan tema Daerah Tempat Tinggalku juga patut diapresiasi 

karena sesuai dengan kebutuhan untuk integrasi budaya lokal dalam 

pendidikan, sesuatu yang telah ditekankan oleh UNESCO.34 Desain buku ajar 

yang dikembangkan dalam penelitian ini tidak hanya memenuhi standar 

kurikulum nasional tetapi juga mengintegrasikan pendekatan saintifik dan 

elemen budaya lokal. Ini menciptakan bahan ajar yang kaya akan konten dan 

metode, memberikan nilai tambah dalam proses pembelajaran peserta didik. 

c. Pembuatan Bahan Ajar 

Tahap pembuatan bahan ajar merupakan salah satu fase krusial dalam 

penelitian ini, yang berfokus pada pengembangan materi pendidikan tematik 

dengan integrasi budaya lokal khususnya di Madrasah Ibtidaiyah di Kota 

Palopo. Desain konsep pada tahap ini menghasilkan prototipe sebagai hasil 

rancangan pembuatan bahan ajar. Pada tampilan awal buku ajar terdapat 

sampul depan dan belakang yang menggambarkan tentang tema 

pembelajaran dan identitas buku ajar. Pemilihan tema pembelajaran 

didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin meningkatkan pemahaman 

peserta didik tentang nilai-nilai budaya lokal yang ada di sekitar tempat 

tinggalnya.  

Komponen buku terbagi atas bagian pendahuluan, isi, dan penutup. Pada 

bagian pendahuluan terdiri dari informasi tentang buku ajar, daftar isi, dan 

tema yang akan dipelajari. Bagian isi buku ajar diorganisir ke dalam tiga bagian 

 

34 UNESCO. 
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utama yang disebut sebagai subtema. Subtema pertama tentang lingkungan 

tempat tinggalku, subtema kedua tentang keunikan daerah tempat tinggalku, 

subtema ketiga tentang bangga terhadap daerah tempat tinggalku. seperti 

yang tergambar di bawah ini. 

Pada setiap subtema, terdapat enam pembelajaran yang harus dipelajari 

peserta didik secara bertahap. Setiap pembelajaran dipelajari secara tuntas 

dalam sehari hingga beralih ke subtema selanjutnya.  Setiap pembelajaran 

berisikan aktivitas pembelajaran saintifik yaitu mengamati (ayo mengamati); 

menanya (ayo berdiskusi); mengumpulkan informasi/eksperimen (ayo 

membaca, mencoba, berlatih); mengasosiasikan/mengolah informasi (ayo 

renungkan); mengkomunikasikan (ayo menulis, bernyanyi). Berikut ini 

gambaran aktivitas pembelajaran saintifik yang dikemas dalam konsep ayo 

mengamati, berdiskusi, membaca, mencoba, berlatih, renungkan, menulis, dan 

bernyanyi. 

Menurut teori Vygotsky tentang Zona Perkembangan Proksimal (ZPD), 

bantuan dari lingkungan bisa meningkatkan pembelajaran peserta didik.35 

Fitur barcode dalam buku ajar bisa dianggap sebagai salah satu bentuk 

scaffolding digital yang membantu peserta didik dalam proses pembelajaran 

mereka. Fitur barcode menegaskan pentingnya kenyamanan dalam teknologi 

pendidikan, sesuatu yang juga ditekankan oleh teori Diffusion of Innovations.36  

 

35 Vygotsky. 

36 E. M Rogers, Diffusion of Innovations, 5th Editio (New York: Free Press, 2003). 
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Teori Multimedia Learning menekankan pentingnya menggunakan 

beberapa saluran informasi (visual dan auditori) untuk meningkatkan retensi 

dan transfer pengetahuan,37 sesuatu yang bisa dicapai dengan fitur barcode 

dalam buku ajar. Barcode memberi peserta didik kesempatan untuk 

mengontrol pembelajaran mereka sendiri, sesuatu yang dianggap penting 

dalam pendidikan dewasa dan pendidikan sepanjang hayat. Secara 

keseluruhan, fitur barcode ini mencakup berbagai aspek teoretis dan praktis 

dari pembelajaran efektif dan dapat dilihat sebagai langkah maju dalam 

pendidikan yang lebih inklusif dan adaptif.  

d. Uji Coba Awal 

1) Evaluasi Diri 

Evaluasi diri telah dilakukan pada prototype awal bahan ajar yang 

dikembangkan. Evaluasi diri merupakan elemen penting dalam siklus desain 

pembelajaran, sesuai dengan model ADDIE, yang menekankan iterasi dan 

perbaikan berkelanjutan.38 Peneliti memilih untuk tidak mengubah muatan 

kurikulum, tetapi memodifikasi desain dan konteks untuk mengakomodasi 

budaya lokal. Hal tersebut sejalan dengan pendekatan backward design yang 

menyarankan agar tujuan kurikulum tetap terjaga sementara metode dan 

materi dapat disesuaikan.39 

 
37 R. E Mayer, The Cambridge Handbook of Multimedia Learning (Cambridge University Press, 

2005). 

38 M Molenda, “In Search of the Elusive ADDIE Model,” Performance Improvement, 54.2 (2015), 
40–42. 

39 G Wiggins dan J McTighe, Understanding by Design, Expanded 2 (ASCD, 2005). 
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Buku ajar dirancang untuk mendukung peserta didik dapat belajar 

secara mandiri agar pembelajar lebih aktif dan berkesempatan mengambil 

inisiatif dalam proses pembelajarannya. Integrasi nilai-nilai budaya lokal bisa 

dilihat sebagai upaya untuk menciptakan Zona Perkembangan Terdekat (ZPD) 

yang lebih relevan, sesuai dengan teori Vygotsky.40 Evaluasi diri yang sudah 

dilakukan bertujuan menciptakan bahan ajar yang lebih relevan dan 

kontekstual untuk peserta didik Madrasah Ibtidaiyah di Kota Palopo. 

2) Evaluasi Perorangan 

Pada tahap evaluasi ini, prototipe produk bahan ajar telah diujicobakan 

kepada tiga peserta didik Madrasah Ibtidaiyah di Kota Palopo. Metode evaluasi 

ini disebut sebagai One to One Evaluation yang sering digunakan dalam proses 

desain dan pengembangan bahan ajar.41 Peserta didik yang menjadi sampel 

penelitian ini dipilih berdasarkan analisis awal, dengan mempertimbangkan 

tingkat representativitas mereka untuk memastikan keragaman karakteristik 

peserta didik. 

Umpan balik dari peserta didik adalah bahasa yang digunakan mudah 

dipahami, desain dan gambar menarik, kualitas tipografi dan legibilitas teks 

cukup baik, materi cerita rakyat dan soal menarik dan relevan. Secara umum 

umpan balik yang diberikan oleh peserta didik sangat positif, hanya saja 

terdapat aspek yang memerlukan perbaikan, terutama mengenai variasi 

 
40 Vygotsky. 

41 W Dick, L Carey, dan J Carey, The Systematic Design of Instruction, 6th ed. (Allyn & Bacon, 2005). 
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dalam gambar yang disajikan. Hal tersebut penting, untuk diperhatikan 

mengingat gambar berfungsi tidak hanya sebagai hiasan tetapi juga sebagai 

elemen pedagogis yang dapat memfasilitasi pemahaman.42 Oleh sebab itu, 

pada tahap ini dilakukan perbaikan terhadap produk buku ajar dengan 

menambahkan variasi dalam jenis gambar dan ilustrasi untuk menjaga 

perhatian peserta didik. 

3) Evaluasi Kelompok Kecil 

Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan tahap evaluasi kelompok 

kecil dalam model pengembangan instruksional ADDIE, yang melibatkan 

sepuluh peserta didik madrasah ibtidaiyah sebagai responden. Dalam literatur 

instructional design, evaluasi kelompok kecil sering kali digunakan sebagai 

cara untuk memvalidasi efektivitas dan efisiensi dari bahan ajar yang telah 

dikembangkan.43  

Dua poin utama yang ditemukan dalam evaluasi adalah masalah desain 

dan kebutuhan akan penambahan waktu untuk setiap aktivitas pembelajaran. 

Hal ini sesuai dengan teori Human-Centered Design yang mengatakan bahwa 

desain produk harus mempertimbangkan kebutuhan dan keterbatasan 

manusia.44 Masukan dari evaluasi ini menunjukkan bahwa bahan ajar yang 

dikembangkan masih membutuhkan perbaikan untuk meningkatkan 

pengalaman pengguna, terutama dari segi desain dan waktu.  

 
42 R. E Mayer, Multimedia Learning (Cambridge University Press, 2001). 

43 Dick, Carey, dan Carey. 

44 D Norman, The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition (Basic Books, 
2013). 
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Kritik tentang desain yang terlalu kaku dan kebutuhan untuk 

penambahan waktu dalam aktivitas pembelajaran dapat dianggap sebagai 

masukan yang sangat berguna. Menurut teori Cognitive Load, bahan ajar yang 

baik harus meminimalisir beban kognitif dan memberikan waktu yang cukup 

bagi peserta didik untuk memproses informasi.45 Dengan demikian, hasil 

evaluasi kelompok kecil ini tidak hanya memberikan wawasan tentang apa 

yang perlu diperbaiki, tetapi juga memberikan validasi awal tentang kualitas 

bahan ajar. Hal tersebut sesuai dengan teori formative evaluation yang 

menekankan pada iterasi dan perbaikan berkelanjutan dalam proses 

pengembangan bahan ajar. 

3. Tingkat Validitas, Praktikalitas, dan Efektivitas Bahan Ajar Tematik 

Integratif berbasis Budaya Lokal pada Madrasah Ibtidaiyah Kota 

Palopo 

a. Tingkat Validitas 

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan, terdapat beberapa poin 

kunci yang menonjol. Pertama, prototipe bahan ajar yang dikembangkan 

sudah cukup valid dengan tingkat kevalidan yang tinggi. Namun, ada beberapa 

aspek yang masih membutuhkan perbaikan, terutama pada aspek kelayakan 

penyajian dan kelayakan kebahasaan. Penggunaan penilaian ahli dalam 

penelitian ini sesuai dengan teori validasi instrumen yang menekankan 

 
45 J Sweller, “Cognitive Load During Problem Solving: Effects on Learning,” Cognitive Science, 12.2 

(1988), 257–85. 
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pentingnya validasi oleh para ahli untuk menjamin reliabilitas dan validitas 

instrumen penelitian atau produk yang dikembangkan.46  

Pada aspek desain bahan ajar, penggunaan budaya lokal dalam bahan 

ajar tematik sesuai dengan teori pedagogi budaya. Budaya lokal, sebagai 

bagian dari konten, bisa membantu peserta didik memahami materi dengan 

konteks yang lebih familiar, membuat proses belajar lebih bermakna.47 

Beberapa saran untuk perbaikan, seperti tampilan awal, kejelasan instruksi, 

dan kelengkapan referensi, adalah masukan yang berharga untuk 

meningkatkan kualitas produk. Perbaikan-perbaikan ini juga sejalan dengan 

prinsip desain instruksional dari teori ADDIE (Analyze, Design, Develop, 

Implement, Evaluate) yang mengatakan bahwa proses pengembangan bahan 

ajar selalu membutuhkan evaluasi untuk perbaikan.48  

Terkait waktu yang diindikasikan dalam setiap aktivitas pembelajaran, 

hal ini sesuai dengan konsep yang menyebutkan bahwa peserta didik 

membutuhkan struktur waktu yang jelas untuk membantu mereka fokus dan 

berhasil dalam pembelajaran. Secara keseluruhan, perlu ada langkah-langkah 

perbaikan lebih lanjut sebelum bahan ajar ini dapat digunakan dalam skala 

yang lebih besar. Dengan melakukan revisi berdasarkan masukan dari ahli, 

 
46 J. W Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 4th ed 

(SAGE Publications, Inc, 2014). 

47 G Ladson-Billings, “Toward a Theory of Culturally Relevant Pedagogy,” American Educational 
Research Journal, 32.3 (1995), 465–91. 

48 Branch. 
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bahan ajar ini diharapkan tidak hanya valid tetapi juga efektif dalam 

meningkatkan proses dan hasil belajar peserta didik. 

b. Tingkat Praktikalitas 

Kepraktisan bahan ajar tematik berbasis budaya lokal di madrasah 

ibtidaiyah di Kota Palopo menunjukkan penerimaan yang baik dari peserta 

didik. Menurut Nieveen, sebuah produk dikategorikan sebagai praktis jika 

pengguna menyatakan layak digunakan di lapangan.49 Konsep tersebut sejalan 

dengan model pengembangan ADDIE yang juga menekankan pentingnya 

evaluasi produk oleh pengguna akhir.50  

Bahan ajar tematik yang telah dikembangkan dengan berbasis budaya 

lokal, merupakan sebuah pendekatan yang mendapat banyak perhatian dalam 

literatur pendidikan. Budaya lokal telah diidentifikasi sebagai sumber yang 

berharga untuk pengajaran dan pembelajaran, dan sejalan dengan konsep 

pedagogi yang relevan secara budaya.51  

Respon peserta didik menunjukkan bahwa mayoritas menilai bahan ajar 

termasuk dalam kategori praktis dan sangat praktis. Hal tersebut didukung 

oleh penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa bahan ajar yang 

dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan konteks peserta didik 

cenderung lebih efektif.52 Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa 

 
49 Nieveen. 

50 Branch. 

51 Ladson-Billings. 

52 R. E Slavin, “Evidence-Based Education Policies: Transforming Educational Practice and 
Research,” Educational Researcher, 31.7 (2002), 15–21. 
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penilaian praktikalitas adalah indikator kuat dari keberhasilan implementasi 

bahan ajar.53 Sementara itu, kepercayaan peserta didik terhadap efektivitas 

suatu metode atau bahan ajar memiliki dampak langsung terhadap 

penerimaan dan keberhasilan metode yang digunakan.54  

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan kepraktisan bahan 

ajar yang dikembangkan, selaras dengan teori dan penelitian sebelumnya. 

Penelitian ini menegaskan bahwa penggunaan bahan ajar tematik berbasis 

budaya lokal bisa menjadi instrumen yang berharga dalam pendidikan di 

madrasah ibtidaiyah, terutama di Kota Palopo. 

c. Tingkat Efektivitas 

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa bahan ajar tematik berbasis 

budaya lokal efektif dalam meningkatkan aktivitas belajar dan penguasaan 

konsep peserta didik. Aktivitas belajar bisa dianalisis dengan rumus tertentu 

untuk mengukur keefektifan bahan ajar. Pendekatan tersebut sejalan dengan 

teori pembelajaran aktif yang menekankan pentingnya keterlibatan peserta 

didik dalam proses pembelajaran untuk hasil yang lebih baik.55  

Efektivitas bahan ajar diukur dalam berbagai ranah aktivitas, termasuk 

visual, oral, listening, writing, mental, dan emotional. Hal tersebut 

menunjukkan komprehensifitas yang tinggi dan sejalan dengan teori multiple 

 
53 T. R Guskey, Evaluating Professional Development (Corwin Press, 2000). 

54 F Pajares, “Teachers’ Beliefs and Educational Research: Cleaning up a Messy Construct,” Review 
of Educational Research, 62.3 (1992), 307–32. 

55 C. C Bonwell dan J. A Eison, Active Learning: Creating Excitement in the Classroom. ASHE-ERIC 
Higher Education Report No. 1. Washington, D.C.: School of Education and Human Development (George 
Washington University, 1991). 
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intelligences yang menyarankan bahwa individu memiliki kecerdasan dan 

kemampuan dalam berbagai ranah..56 Penggunaan budaya lokal sebagai dasar 

untuk bahan ajar berhubungan dengan literatur yang menyarankan bahwa 

pendidikan yang berakar pada budaya dan konteks lokal lebih mungkin 

diterima dan efektif.57  

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan adanya peningkatan 

penguasaan konsep peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Kota Palopo sebesar 

33% setelah penggunaan bahan ajar tematik integratif berbasis budaya lokal. 

Penemuan ini memberikan bukti empiris tentang efektivitas pendekatan 

pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dalam 

memperkaya proses pendidikan. Kesesuaian temuan ini dengan teori 

konstruktivisme yang diuraikan oleh Piaget dan Vygotsky, dimana keduanya 

menekankan pada pentingnya pengalaman nyata dan kontekstual dalam 

proses pembelajaran agar lebih relevan dan bermakna bagi peserta didik.  

Lebih lanjut, teori pembelajaran kontekstual yang mendukung 

penggunaan situasi dunia nyata dalam proses pembelajaran, memperkuat 

temuan penelitian ini. Pendekatan ini telah terbukti meningkatkan 

keterlibatan dan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Dengan 

mengaitkan materi ajar dengan konteks yang dikenal dan relevan bagi peserta 

didik, pembelajaran berubah menjadi proses aktif yang mendorong peserta 

didik untuk menjelajahi dan memahami dunia di sekitar mereka. 

 
5656 Gardner. 

57 Ladson-Billings. 
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Penelitian ini juga menyentuh aspek yang telah dijelajahi oleh studi-studi 

sebelumnya mengenai pengaruh pengintegrasian budaya lokal dalam 

pembelajaran terhadap penguatan identitas kultural dan peningkatan 

pemahaman siswa tentang budaya mereka sendiri serta budaya orang lain.58 

Hasil penelitian yang mengindikasikan peningkatan penguasaan konsep oleh 

siswa menambah bukti terhadap literatur yang ada, yang menyatakan bahwa 

bahan ajar yang memanfaatkan aspek-aspek budaya atau lokalitas dapat 

memperkaya kurikulum dan meningkatkan hasil belajar.59  

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi 

signifikan terhadap literatur pendidikan dengan memvalidasi efektivitas 

bahan ajar tematik berbasis budaya lokal dalam meningkatkan efektivitas 

proses dan hasil pembelajaran, tetapi juga memperkuat argumen untuk 

pendekatan pendidikan yang lebih holistik dan integratif yang 

mempertimbangkan kebutuhan dan latar belakang kultural peserta didik. 

Implikasi dari penelitian ini menyarankan pentingnya pengembangan 

profesional guru dalam desain dan implementasi bahan ajar tematik berbasis 

budaya lokal untuk memaksimalkan dampak positif terhadap pembelajaran 

peserta didik. 

Beberapa studi lain juga menunjukkan bahwa bahan ajar yang dirancang 

dengan mempertimbangkan kebutuhan dan konteks peserta didik cenderung 

 
58 Banks dan Banks; G Gay, “Preparing for culturally responsive teaching,” Journal of Teacher 

Education, 53.2 (2002), 106–16. 
59 Rohmah et al., “Strategi PenguatanPprofil Pelajar Pancasila Dimensi Berkebhinekaan Global di 

Sekolah Dasar,” Jurnal Elementaria Edukasia, 6.3 (2023), 1254–69; Hidayat, Muhammad Taufik, dan 
Muhammad Yakob, “Pengembangan Bahan Ajar Cerita Rakyat Aceh Berbasis Kearifan Lokal untuk 
Membentuk Karakter Siswa SMP di Kota Langsa,” Jurnal Metamorfosa, 7.2 (2019), 189–200. 
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lebih efektif.60 Temuan ini memberikan dukungan empiris tambahan untuk 

literatur. Secara keseluruhan, temuan tentang keefektifan bahan ajar tematik 

berbasis budaya lokal di berbagai ranah aktivitas belajar peserta didik 

mendukung teori dan penelitian sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa bahan ajar bisa menjadi instrumen yang sangat berharga dalam 

konteks pendidikan pada tingkat pendidikan dasar. 

Temuan yang menunjukkan efektivitas bahan ajar yang dirancang sesuai 

kebutuhan dan konteks peserta didik, terutama yang berbasis budaya lokal, 

menegaskan pentingnya desain instruksional yang terfokus pada peserta 

didik. Argumentasinya adalah bahwa pendekatan ini berangkat dari prinsip-

prinsip pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yang telah terbukti 

dalam berbagai literatur sebagai metode yang efektif untuk meningkatkan 

hasil belajar.  

 

 
60 Slavin; C. E Hmelo-Silver, R. G Duncan, dan C. A Chinn, “Scaffolding and Achievement in 

Problem-Based and Inquiry Learning: A Response to Kirschner, Sweller, and Clark,” Educational 
Psychologist, 2007. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan proses penelitian dan pengembangan yang menggunakan 

pendekatan ADDIE untuk menghasilkan produk akhir berupa buku ajar 

tematik integratif berbasis nilai-nilai budaya lokal untuk peserta didik 

madrasah ibtidaiyah di Kota Palopo, maka dihasilkan kesimpulan yang 

berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut. 

1. Pengembangan bahan ajar tematik integratif yang berbasis budaya lokal 

peserta didik pada madrasah ibtidaiyah Kota Palopo sangat dibutuhkan 

untuk meningkatkan pengetahuan peserta didik tentang nilai-nilai budaya 

lokal yang ada di daerah tempat tinggalnya. Terdapat kesenjangan dalam 

kinerja dan aksesibilitas bahan ajar yang saat ini digunakan karena tidak 

mengakomodasi nilai-nilai budaya lokal peserta didik. Dibutuhkan bahan 

ajar tematik berbasis budaya lokal agar pembelajaran lebih relevan dan 

menarik, memperkuat identitas budaya peserta didik, dan meningkatkan 

keterlibatan serta motivasi belajar.  

2. Proses desain pengembangan bahan ajar tematik integratif berbasis budaya 

lokal pada Madrasah Ibtidaiyah di Kota Palopo terdiri dari beberapa 

tahapan yaitu pemilihan strategi pembelajaran saintifik sebagai 

pendekatan yang digunakan dalam menyusun bahan ajar; mendesain 

struktur konten yang memberikan gambaran awal tentang keseluruhan isi 



 
 

 
210 

 

 
 

buku; menyusun bahan ajar hingga menghasilkan prototipe; dan 

melaksanakan uji coba awal dengan melakukan evaluasi diri, penilaian ahli, 

perorangan, dan kelompok kecil. 

3. Tingkat validitas bahan ajar tematik integratif berbasis nilai-nilai budaya 

lokal pada aspek kelayakan isi, penyajian, dan materi mendapatkan skor 

sebanyak 87 yang berkategori sangat valid serta aspek kegrafikan dan 

kebahasaan mendapatkan skor 76 yang juga berkategori sangat valid. 

Tingkat kepraktisan bahan ajar menghasilkan skor 84,07 yang jika 

diinterpretasikan ke dalam kategorisasi tingkat praktikalitas termasuk ke 

dalam kategori sangat praktis. Hasil analisis tingkat keefektifan bahan ajar 

menunjukkan bahwa aktivitas belajar peserta didik berada pada persentase 

62,25 dengan kategori efektif. Prototipe bahan ajar yang dikembangkan 

valid, praktis, dan efektif untuk digunakan sebagai bahan ajar untuk peserta 

didik madrasah ibtidaiyah di Kota Palopo. 

B. Implikasi Penelitian 

Sebagai bahan tindak lanjut, maka hasil penelitian dan pengembangan 

ini diharapkan berimplikasi pada beberapa hal sebagai berikut. 

1. Penelitian ini telah menghasilkan produk berupa bahan ajar tematik 

integratif berbasis nilai-nilai budaya lokal yang dapat digunakan secara 

khusus oleh Peserta Didik madrasah ibtidaiyah ataupun sekolah dasar yang 

ada di Kota Palopo dan Luwu Raya sebagai suatu keterkaitan budaya dan 



 
 

 
211 

 

 
 

sejarah yang sama serta secara umum kepada Peserta Didik pada tingkat 

pendidikan dasar di Sulawesi Selatan. 

2. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada penyajian yang masih 

bersifat konvensional berupa bahan ajar cetak. Oleh sebab itu, penelitian 

selanjutnya bisa mengembangkan produk ini secara lebih kreatif dengan 

menyajikannya dalam bentuk digital. 

3. Produk penelitian ini menghasilkan bahan ajar yang berisikan materi 

pembelajaran  tentang budaya lokal yang ada di Sulawesi Selatan sehingga 

secara umum dapat digunakan oleh peserta didik dengan karakteristik 

pengguna yang sama untuk mempelajari budaya lokal yang ada di 

Indonesia. 
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1. Surat Izin Penelitian dari LPPM UIN Alauddin Makassar 
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2. Surat Izin Penelitian dari Pemprov Sulawesi Selatan 
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3. Surat Izin Penelitian dari Kementerian Agama Kota Palopo 
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4. Jadwal Penelitian dan Pengembangan 

 

No. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 
Waktu 

Pelaksanaan 
(2023) 

1 Analisis 
Studi Lapangan 6-30 Maret 

Studi Literatur 31 Maret – 10 April 

2 Desain 

Rancangan Bahan AJar 11 April – 6 Mei 

Rancangan Instrumen 
Penelitian 

7 Mei - 21 Juni 

Validasi Instrumen Penelitian 22 – 25 Juni 

3 Pengembangan 

Validasi Ahli Materi 26 Juni – 2 Juli 

Validasi Ahli Bahasa 3 – 5 Juli 

Revisi Hasil Validasi Ahli 6 – 20 Juli 

4 Implementasi 

Evaluasi Perorangan 21 Juli 

Revisi Hasil Evaluasi 
Perorangan 

22-26 Juli 

Evaluasi Kelompok Kecil 27 Juli 

Revisi Hasil Evaluasi 
Kelompok Kecil 

28 Juli – 1 Agustus 

Uji Coba Lapangan 2-4 Agustus 

Revisi Hasil Uji Coba 
Lapangan 

5-14 Agustus 

Produk Final Hasil Penelitian 
dan Pengembangan 

15 Agustus 
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5. Deskripsi dan Gambaran Produk 

Buku ajar ini disusun berdasarkan penelitian yang berjudul 

“Pengembangan Bahan Ajar Tematik Integratif berbasis Nilai-nilai Kearifan 

Lokal untuk Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah di Kota Palopo.” Produk hasil 

penelitian dan pengembangan ini dihasilkan sebagai bagian dari proses 

penyelesaian studi di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar. Bahan ajar dikembangkan dengan mengintegrasikan nilai-nilai 

kearifan lokal ke dalam proses pembelajaran untuk Peserta Didik Madrasah 

Ibtidaiyah di Kota Palopo.  

Bahan ajar didesain dengan pendekatan secara holistik untuk membantu 

Peserta Didik memahami konsep dari berbagai sudut pandang, bukan hanya 

dari satu perspektif mata pelajaran. Produk ini mengisi kekosongan buku ajar 

tematik integratif yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Kota 

Palopo. Seluruh materi didalam bahan ajar mencakup kearifan dan tradisi 

lokal, seperti budaya, sejarah, dan lingkungan alam yang ada di Kota Palopo, 

daerah Luwu Raya dan Sulawesi Selatan pada umumnya.  

Bahan ajar ini didesain untuk membangkitkan rasa cinta dan 

kebanggaan Peserta Didik terhadap warisan budaya dan melatih untuk 

mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari di sekolah ke 

dalam kehidupan sehari-hari. Bahan ajar ini terdiri dari tiga sub tema yang 

mencakup berbagai disiplin ilmu seperti Bahasa, Matematika, Ilmu 

Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan lainnya. Setiap pembelajaran 

dirancang dengan cara yang menarik dan interaktif, menggunakan gambar, 
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cerita, pertanyaan dan aktivitas yang menantang untuk memfasilitasi proses 

belajar Peserta Didik.  

Produk ini dapat digunakan oleh guru-guru di Madrasah Ibtidaiyah di 

Kota Palopo untuk membantu Peserta Didik belajar dengan cara yang lebih 

menarik dan kontekstual. Produk ini juga dapat menjadi sumber belajar 

mandiri bagi peserta didik untuk menggali lebih dalam pengetahuan dan 

keterampilan yang mereka miliki. Dengan menggunakan bahan ajar tematik 

integratif berbasis nilai-nilai kearifan lokal ini, peserta didik tidak hanya akan 

mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan, tetapi juga 

menghargai warisan budaya lokal mereka dan belajar bagaimana menjadi 

bagian yang bertanggung jawab dalam komunitas mereka.   
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6. Hasil Pengisian Angket Analisis Kebutuhan Peserta Didik 
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7. Hasil Pengisian Lembar Validasi Materi 
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8. Hasil Pengisian Lembar Validasi Bahasa 
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9. Hasil Pengisian Angket Respon Peserta Didik 
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10. Hasil Pengisian Lembar Observasi Peserta Didik 
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11. Hasil Wawancara 

Bagaimana cara yang paling efektif bagi Anda untuk belajar tentang kearifan 

lokal dalam pelajaran tematik? 

Tidak tahu 

Kesenian tradisional 

Budaya kesopanan/mekatabe' 

Baru pertama kali belajar 

Kearifal lokal matabe tabel dapat diintegrasikan kedalam buku ajar tematik 
karena mengajarkan sopan kepada orang tua 

Melestarikan lingkungan  

Melestarikan lingkungan  

Tempat tempat bersejarah 

Seni tari 

Jenis kearifan lokal matabe tabe karna bertujuan sopan 

Sopan  

Kebersihan lingkungan  

Suku budaya 

Kesenian tradisional 

Melestarikan lingkungan  

Tentang budaya, tentang  

Tentang sejarah  

Musik 

Tarian 

Perlahan Bali kota 

Ketarian 

 

Menurut Anda, bagaimana cara terbaik untuk memasukkan nilai-nilai 

kearifan lokal ke dalam buku ajar baru? 

Diceritakan 

Terbitkan melalui foto copy  

Diterapkan kehidupan sehari-hari  

Ada gambar dan di jelaskan gambar tersebut 
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Dengan menyesuaikan kegiatan sehari-hari  

Memasukkan kearifan lokal yang ada disekitar kita  

Ada gambar dan di jelaskan gambar tersebut  

Dengan menerapkan berbagai nilai-nilai yang ada  

Memahami terlebih dahulu apa itu kearifan lokal dan apa saja kearifan lokal 

Ada sejarahnya dan ada gambar 

Dijelaskan secara jelas  

diterapkan ke kehidupan kita sehari hari  

Belajar 

Gambar  

Diterapkan dalam kehidupan sehari-hari 

 

Bagian buku peserta didik yang Anda gunakan selama ini yang paling Anda 

sukai dan ingin tetap ada di buku ajar baru? 

Gambar 

Tentan bercerita 

Cerita 

buku bahasa arab 

Gambar melestarikan lingkungan 

Ceritanya 

Gambar 

Bahasa Indonesia, matematika, buku toko film  

banyak ketulisan, gambar yang beragam, yang soal soal 

Gambar tidak di hilangkan 

Iya 

Tematik 

Bahasa Indonesia  

Akidah Ahklak 

Sampul 

Gambar 

Isi materinya 

Warna dan gambar 
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Gambar 

Gambar yang dibuku, sampul dan bagian yang ingin tetap ada di buku 
penjelasan materi 

Bahasa Indonesia  

Pjok 

Gambar 

Harus berwarna  

 

Apa yang Anda harapkan dari buku ajar baru? 

Banyak gambar-gambarnya 

saya harap agar bukunya lebih bagus dan bergambar. 

Supaya saya mengetahui budaya budaya 

Seperti gambar nya yg menarik dan isinya sangkat bgus  

dapat membaca buku tersebut  

Buku berisi gambar gambar  

Semoga di pahami 

Saya harap buku ajaran baru dalam materinya itu lebih menarik dan 
menyenangkan  

Bisa lebih menarik lagi  

Gambar yang terang 

Berwarna 

Gambar dan penjelasannya 

Banyak memuat tentang cerita kearifan lokal 

Dapat membaca 

Harapan sya yg jelas tulisan nya dan mudah di pahami 

Bagus di baca dan bagus gambar nya 

yang seru seperti banyak gambar 

Bukunya berwarna  

Menambahkan beberapa gambar mengenai kearifan lokal 

Lebih banyak tentang kearifan lokal 

Membuat tulisan lebih rapih  

Memperbanya isi cerita 

Menarik untuk di baca 
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Dapat mempermudah belajar materi 

 

Tulisakan saran dan masukan Anda terhadap Buku peserta didik yang akan 

dikembangkan oleh peneliti 

Memasukkan lebih banyak gambar yang sesuai dengan kearifan lokal daerah 
setempat 

saran saya, dengan cara memasukkan budaya-budaya palopo kedalam buku 
baru nanrinya. 

Menggunakan warna dan gambar yang menarik 

Penulisan harus Rafi dan harus jelas tdk boleh acacakan  

Banyak gambar, banyak warna 

Warna lebih terang dan banyak gambar dan sejarah 

Semoga bisa di pahami  

Memasukkan gambar tari tradisional dan makanan khas kota palopo 

Warna yg lebih terang dan gambar  

Warna buku lebih terang dan gambar yang menarik 

Warna 

Warna lebih terang ada banyak gambar 

Semoga banyak menceritakan kearifan lokal palopo 

Gambar bagus, gambar gambar, gambar yang berwarna 

Berwarna 

Bergambar  

warna harud ditingkatkan 

Memuat tentang kearifan lokal setempat  

Gambar lebih banyak 

Bergambar  

Banyak warna 

Menambahkan materi dan gambar tentang kearifan lokal di plopo 

Banyak Gambar lebih terang  

saran saya yaitu penjelasannya diperjelas. 

Seharusnya kita but lebih menarik agar semua Peserta Didik akan tertarik  
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12. Lembar Tes Penguasaan Konsep 

LEMBAR TES  
PENGUASAAN KONSEP 

 
Nama Sekolah :…………………………….. Nama Siswa :…………………………….. 

Kelas :…………………………….. No. Absen :…………………………….. 

Semester :…………………………….. Waktu : 30 menit 

 
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Tulislah informasi yang kamu ketahui tentang cerita fiksi? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

2. Tulislah ciri-ciri cerita fiksi? 

a. …………………………………………………………………………………………………………. 

b. …………………………………………………………………………………………………………. 

c. …………………………………………………………………………………………………………. 

d. …………………………………………………………………………………………………………. 

e. …………………………………………………………………………………………………………. 

3. Apa yang dimaksud dengan gaya? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

4. Apa yang dimaksud dengan gerak? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

5. Tulislah perbedaan antara gaya dan gerak pada kolom berikut. 

No. Gaya Gerak 
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13. Foto Kegiatan Penelitian 

 

 

Foto Analisis Kebutuhan Peserta Didik 

 

 

 

 

Foto Validasi Ahli Materi 

MIS Datuk Sulaiman Palopo MIS DDI 3 Purangi

MIS DDI 1 Palopo

Prof. Dr. H. Sukirman, M.Pd Herliani, S.Pd

Drs. H. Ibnu Hajar, M.Pd.I
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Foto Validasi Ahli Bahasa 

 

 

 

 

Foto Uji Coba Lapangan 

 

Dr. Masruddin, S.S., M.Hum Dr. Firman, S.Pd., M.Pd

Andi Muhammad, S.Pd
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Foto Implementasi Instrumen Penelitian 

 

 

 

 

Foto Bersama Peserta Didik MI di Kota Palopo 
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