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ABSTRAK 

NAMA : Suci 
NIM : 20600120083 
JUDUL : Hambatan Guru Dalam Menyusun Modul Ajar Fisika Pada 

Kurikulum Merdeka Belajar Di SMA Plus Budi Utomo 
Makassar 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui hambatan yang 
dihadapi oleh guru dalam menyusun modul ajar fisika pada kurikulum 
merdeka belajar di SMA Plus Budi Utomo Makassar 2) Untuk mengetahui 
upaya guru dalam menghadapi hambatan menyusun modul ajar fisika pada 
kurikulum merdeka belajar di SMA Plus Budi Utomo Makassar 3) Untuk 
mengetahui metode yang dilakukan oleh guru dalam menyusun modul ajar 
fisika pada kurikulum merdeka belajar di SMA Plus Budi Utomo Makassar. 

Penelitian Hambatan guru dalam menyusun modul ajar fisika pada 
kurikulum merdeka belajar di SMA Plus Budi Utomo Makassar merupakan 
penelitian kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data 
menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data 
yang digunakan pada penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang menjadi fokus 
dalam penelitian hambatan guru dalam menyusun modul ajar fisika pada 
kurikulum merdeka belajar di SMA Plus Budi Utomo Makassar. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru dihadapkan pada berbagai 
hambatan, seperti kebijakan perubahan kurikulum, kesulitan merumuskan 
alur tujuan pembelajaran, integrasi profil pelajar Pancasila, sarana dan 
prasarana, serta penentuan model pembelajaran. Upaya yang dilakukan, guru 
mengikuti pelatihan dan workshop, serta membentuk komite pembelajaran 
dalam menyusun modul ajar, guru terlebih dahulu memahami capaian dan 
tujuan pembelajaran, serta merumuskan alur tujuan pembelajaran. Modul ajar 
kemudian disusun dengan memuat informasi umum, komponen inti, dan 
komponen lampiran. Langkah ini dilakukan untuk memastikan modul ajar 
yang disusun sesuai dengan kurikulum merdeka dan efektif dalam mendukung 
proses pembelajaran fisika di SMA Plus Budi Utomo Makassar. 

Sebagai sekolah yang mengimplementasikan program kurikulum 
Merdeka sejak tahun pertama, SMA Plus Budi Utomo Makassar masih memiliki 
berbagai hambatan yang dihadapi guru terkhusus pada perangkat ajar yaitu 
modul ajar fisika. Diperlukan lebih banyak program pelatihan penyusunan 
modul ajar kurikulum merdeka kepada para guru sehingga konsep utama yang 
terdapat didalam kurikulum merdeka akan terjuwud secara baik dan optimal 
dengan melahirkan peserta didik yang memiliki karakter sesuai dengan profil 
pelajar pancasila.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad 21 

berlangsung dengan sangat cepat. Perkembangan ini tentunya menjadi sebuah 

tantangan bagi setiap individu yang hidup pada abad 21. Menurut Yusuf, 20231 

Hubungan yang semakin erat antar negara telah menghasilkan tantangan 

dalam mempersiapkan peserta didik untuk hidup dan bekerja dalam 

masyarakat multikulturalisme, kerjasama internasional, dan kemampuan 

beradaptasi dengan keanekaragaman budaya. 

Pada abad 21 ini terdapat empat kompetensi yang setidaknya harus 

dicapai oleh setiap individu agar mampu meningkatkan kualitas dirinya, yaitu 

1) Critical Thingking (berpikir kritis), 2) Communication (Komunikasi), 3) 

Collaboration (Kolaborasi), dan 4) Creativity and innovation (kreativitas dan 

inovasi)2. Upaya yang tepat untuk dapat menyiapkan sumber daya manusia 

(SDM) yang unggul pada suatu negara tentunya harus dimulai dengan 

menyiapkan Lembaga Pendidikan yang berkualitas. Menurut Sudirman & 

Aditya, 20193 dengan memiliki lembaga pendidikan yang berkualitas, tentunya 

juga dapat menjadi salah satu tolak ukur bagi suatu negara untuk dikatakan 

sebagai negara yang maju. 

                                                        

1 Munir Yusuf, Inovasi Pendidikan Abad-21: Perspektif, Tantangan, Dan Praktik 
Terkini, Cetakan Pertama (Selat Media Patners, 2023). 

2 Azwar Anas dan Endin Mujahidin, “Implementasi Konsep 4c Dalam Pembelajaran 
Pada Mata Kuliah Analisis Kebijakan Pendidikan,” Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 2.1 
(2022), 1–13. 

3 Sudirman dan Aditya, “Penerapan Pembelajaran Berbasis Alat Peraga Sederhana 
Terhadap Keterampilan Proses Sains Peserta Didik Kelas X,” 7.1 (2019), 85–91. 
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Lembaga pendidikan bertujuan untuk menumbuhkembangkan potensi 

yang dimiliki oleh peserta didik. Dalam hal ini, bukan hanya potensi skill tetapi 

juga berupa kepribadian. Sehingga untuk meningkatkan kualitas pendidikan, 

langkahnya dapat dimulai dengan cara menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi proses pembelajaran4. 

Kualitas dan sistem pendidikan yang baik tentunya terdiri atas berbagai 

macam komponen atau faktor-faktor yang saling berkaitan sehingga proses 

pembelajaran dapat berjalan baik dan sebagaimana mestinya. Dalam dunia 

pendidikan terdapat lima komponen wajib yang harus ada yaitu 1) Tujuan 

pendidikan, 2) pendidik, 3) peserta didik, 4) alat Pendidikan, dan 5) milieu 

atau lingkungan Pendidikan5. 

Pendidikan indonesia menurut hasil studi Programme for Internasional 

Student Assessment (PISA) 2018 yang dirilis oleh Organization for Economic  

Co-operation and Development (OECD) yang dalam survei ini hasil dari tiga 

kemampuan siswa yang dinilai yaitu kemampuan matematika dengan skor 

rata-rata mencapai 379 dari skor rata-rata OECD 487 peringkat 72 dari 78 

negara, kemampuan membaca dengan skor rata-rata mencapai 371 dari skor 

rata-rata OCED 487 peringkat 72 dari 77 negara dan kemampuan ilmiah 

(sains) dengan skor rata-rata 389 dari skor rata-rata OCED yakni 489 

peringkat 70 dari 78 negara, Hasil rata-rata menunjukkan Indonesia 

menempati peringkat 72 dari 78 negara anggota PISA6. 

                                                        

4 Muh Syihab Ikbal, Rafiqah, dan Andi Ulfa Khuzaimah, “Pengembangan Modul 
Pembelajaran IPA Fisika Berbasis Pop-up Book,” Jurnal Pendidikan Fisika, 8.1 (2020), 53–60. 

5 Mahmudi, Ilmu Pendidikan Mengupas Komponen Pendidikan (Yogyakarta: CV Budi 
Utama, 2022). 

6 Nurul Nisah et al., “Keefektifan Model Project Based Learning Terhadap Peningkatan 
Hasil Belajar IPA Di Sekolah Dasar,” Pedagogi: Jurnal Penelitian Pendidikan, 8.2 (2021). 
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Dengan rendahnya kualitas pendidikan Indonesia, maka akan sulit 

untuk melahirkan sumber daya manusia unggul yang dapat bersaing dalam 

pusaran perkembangan dunia di abad 21. Oleh karena itu, diperlukan 

keterlibatan dari berbagai pihak untuk dapat berkontribusi terhadap 

permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia, terutama pemerintah yang 

merupakan pemegang kebijakan dalam menentukan arah pendidikan. 

Pemerintah dalam hal ini adalah kementerian Pendidikan, kebudayaan, riset 

dan teknologi dituntut untuk mampu menciptakan inovasi-inovasi terbaru 

pada dunia pendidikan untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain serta 

menguatkan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Kementerian 

pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi harus mampu membuat sebuah 

peraturan yang mengatur tentang tujuan, isi dan bahan pelajaran sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang tertuang ke dalam 

sebuah kurikulum. Kurikulum diibaratkan sebagai pondasi gedung, di mana 

kekuatan dan kelemahannya akan berimbas pada peserta didik. Kurikulum 

memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan manusia 

pendidikan, maka dalam pengembangan kurikulum harus menggunakan 

landasan yang kokoh dan kuat. 

Selain itu, lembaga pendidikan juga dituntut untuk mampu terus 

berkesinambungan dengan tuntutan zaman yang ada. Tanpa mampu untuk 

melakukan hal tersebut, tentunya akan membuat lembaga pendidikan yang 

ada pada suatu negara akan tertinggal dari negara lainnya dan akhirnya akan 

memiliki sumber daya manusia yang kurang berkompeten. Olehnya itu salah 

satu hal yang perlu mendapat perhatian khusus ketika ingin meningkatkan 

kualitas lembaga pendidikan adalah kurikulum yang digunakan oleh lembaga 

pendidikan tersebut. 
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Arifin menyatakan kurikulum dapat juga berfungsi sebagai media 

untuk mencapai tujuan sekaligus pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran 

pada semua jenis tingkat pendidikan. Oleh karenanya kurikulum menjadi 

sangat penting keberadaannya dalam mencapai tujuan Pendidikan itu sendiri7. 

Kurikulum adalah bagian terpenting dari kesinambungan proses 

pendidikan. Pendidikan dan kurikulum tidak dapat dipisahkan karena saling 

terkait. Pendidikan dapat berhasil jika dilaksanakan dengan baik. Maka 

kurikulum perlu diperbaharui seiring perkembangan zaman. Oleh karena itu, 

kurikulum selalu dinamis. Kurikulum statis kurang baik karena tidak 

menyesuaikan dengan situasi yang terjadi8. 

Di Indonesia sendiri, kurikulum telah mengalami pergantian dan 

pembaharuan sebanyak beberapa kali, Ulinniam dkk dalam Rahayu dkk, 20229 

pengimplementasian kurikulum telah mengalami berbagai perubahan dan 

penyempurnaan yaitu tahun 1947, tahun 1964, tahun 1968, tahun 1973, tahun 

1975, tahun 1984, tahun 1994, tahun 1997 (revisi kurikulum 1994), tahun 

2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi), dan kurikulum 2006 (Kurikulum 

Tingkat Satuan pendidikan), dan pada tahun 2013 pemerintah melalui 

kementerian pendidikan nasional mengganti kembali menjadi kurikulum 

2013 (Kurtilas) dan pada tahun 2018 terjadi revisi menjadi kurtilas revisi. 

Dari setiap pembaharuan yang terjadi pada kurikulum pendidikan 

indonesia, aspek yang tentunya tidak akan pernah berubah adalah adanya 

                                                        
7 Rameyanti Tampubolon, Yona Gulo, dan Rosma Nababan, “Pengaruh Reformasi 

Kurikulum Pendidikan Indonesia Terhadap Kualitas Pembelajaran,” Jurnal Darma Agung, 
30.2 (2022), 389–95. 

8 Yusmawati Yusmawati dan Johansyah Lubis, “The Implementation of Curriculum by 
Using Motion Pattern-Based Learning Media for Pre-school Children,” JPUD - Jurnal 
Pendidikan Usia Dini, 13.1 (2019), 187–200. 

9 Restu Rahayu et al., “Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah 
Penggerak,” Jurnal Basicedu, 6.4 (2022), 6313–19. 
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harapan dan keinginan untuk menjadikan kualitas dan sistem pendidikan 

menjadi lebih baik dari sebelumnya. 

Sehingga akhirnya pada saat ini, hadirlah kurikulum merdeka belajar 

sebagai kurikulum terbaru yang digunakan oleh lembaga pendidikan di 

Indonesia. Kurikulum merdeka belajar merupakan kurikulum dengan 

pembelajaran intrakurikuler yang beragam, konten akan lebih optimal agar 

peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan 

menguatkan kompetensi. Kurikulum merdeka dalam penerapannya harus 

didukung dengan penyediaan pelatihan, penyediaan sumber bahan belajar 

guru dan perangkat ajar yang inovatif, didukung oleh kepada sekolah dan dinas 

setempat. 

Dalam kurikulum merdeka belajar, profil pelajar pancasila dijadikan 

sebagai petunjuk arah bagi sistem pendidikan di Indonesia termasuk 

pembelajaran, program, kegiatan dan asesmen. Konsep baru yang terdapat di 

kurikulum merdeka belajar ini ternyata menimbulkan beberapa kebingungan 

bagi guru dalam implementasinya dan penguatan profil pelajar pancasila. Hal 

ini pastilah menimbulkan beberapa problematika yang dialami guru dalam 

menerapkan kurikulum merdeka belajar secara optimal. 

Adanya perubahan signifikan dari kurikulum sebelumnya ke kurikulum 

terbaru akhirnya membuat para praktisi yaitu guru menjadi kurang 

memahami konsep dari kurikulum merdeka ini. Sehingga membuat 

pengimplementasian kurikulum merdeka belajar menjadi kurang optimal, di 

mana hambatan-hambatan yang dihadapi oleh guru dalam 

mengimplementasikan kurikulum merdeka juga berbeda-beda pada setiap 

sekolah, namun salah satu hambatan yang hampir sama dirasakan oleh para 

guru yaitu perubahan RPP yang sebelumnya terdapat dalam Kurikulum 2013 
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dan saat ini telah digantikan oleh modul ajar yang terdapat di dalam kurikulum 

merdeka belajar. 

Modul ajar ialah perangkat pembelajaran atau agenda pembelajaran 

yang berdasarkan kepada kurikulum yang didesain sebagai sasaran untuk 

memenuhi standar kompetensi yang sudah ditentukan. Modul ajar memiliki 

peran yang penting dalam mendukung guru merancang pembelajaran. Guru 

diminta mengembangkan kemampuan berpikirnya untuk dapat berinovasi 

dalam modul ajar, dan guru memiliki peran penting dalam mengembangkan 

perangkat pembelajaran. Agar teknik pengajaran guru di kelas kian berhasil, 

efektif, juga tidak di luar pembahasan dari indikator, maka kompetensi 

pedagogi guru harus kuat dan dikembangkan. 

Modul ajar yang terdapat pada kurikulum merdeka belajar 

dikembangkan dan dirancang oleh guru pada satuan pendidikan. guru pada 

tiap-tiap satuan pendidikan berkewajiban untuk menyusun modul ajar secara 

lengkap dan sistematis agar pembelajaran dapat berlangsung secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan 

fisik serta psikologi peserta didik. Namun pada kenyataannya, kemampuan 

guru dalam merancang modul ajar kurikulum merdeka belajar masih sangat 

rendah. Hal ini dapat dilihat pada hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Rahimah, 202210 dengan judul “Peningkatan Kemampuan Guru SMP Negeri 10 

Kota Tebing Tinggi Dalam Menyusun Modul Ajar Kurikulum Merdeka Melalui 

Kegiatan Pendampingan Tahun Ajaran 2021/2022” bahwa kemampuan guru 

                                                        
10 Rahimah, “Peningkatan Kemampuan Guru SMP Negeri 10 Kota Tebingtinggi Dalam 

Menyusun Modul Ajar Kurikulum Merdeka Melalui Kegiatan Pendampingan Tahun Ajaran 
2021/2022,” 2022, 92–106. 
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dalam menyusun modul ajar kurikulum merdeka belajar masih sangat rendah, 

ini terlihat dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap 30 

orang tenaga pendidik yang mengajar di kelas VII semester I tahun 2021/2022. 

Hasil wawancara sebanyak 19 tenaga pendidik (63%) yang masih tidak paham 

dalam membuat modul ajar kurikulum merdeka. Sebanyak 5 tenaga pendidik 

(16%) yang sedikit paham tentang penyusunan modul ajar kurikulum 

merdeka belajar sementara hanya 6 tenaga pendidik (21%) yang sudah paham 

menyusun modul ajar kurikulum merdeka belajar. 

Dalam penelitian tersebut membuktikan bahwa terdapat kesulitan 

yang dihadapi oleh guru dalam merancang modul ajar kurikulum merdeka 

belajar. Hal yang sama juga terdapat pada hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Adicita dkk, 202311 yang berjudul “Peranan Guru Pada Implementasi 

Kurikulum Merdeka Pada Komponen Pembuatan Modul Ajar Pendidikan 

Pancasila Di SMP Negeri 10 Kendari” diketahui bahwa hambatan yang dialami 

oleh guru dalam implementasi kurikulum merdeka belajar adalah sulitnya 

menyesuaikan modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik 

yang berdasarkan kesiapan belajar peserta didik, gaya belajar peserta didik, 

serta minat belajar peserta didik. Guru perlu menyesuaikan modul ajar setiap 

kali pertemuan, dan modul ajar perlu disesuaikan materi dengan buku 

pegangan peserta didik, guru juga harus menyesuaikan materi dalam modul 

ajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka, peneliti tertarik 

untuk mengadakan penelitian dengan judul "Hambatan Guru Dalam Menyusun 

                                                        
11 Titin Adicita, Hamuni, dan Wa Ode Hijrah, “Peran Guru Pada Implementasi 

Kurikulum Merdeka Pada Komponen Pembuatan Modul Ajar Pendidikan Pancasila Di SMP 
Negeri 10 Kendari,” Jurnal Selami IPS, 16.2 (2023), 109–13. 
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Modul Ajar Fisika Pada Kurikulum Merdeka Belajar Di SMA Plus Budi Utomo 

Makassar". 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apa Hambatan Guru Dalam Menyusun Modul Ajar Fisika Pada 

Kurikulum Merdeka Belajar Di SMA Plus Budi Utomo Makassar? 

2. Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Oleh Guru Dalam Menghadapi 

Hambatan Menyusun Modul Ajar Fisika Pada Kurikulum Merdeka 

Belajar Di SMA Plus Budi Utomo Makassar? 

3. Bagaimana Metode Yang Dilakukan Oleh Guru Dalam Menyusun Modul 

Ajar Fisika Pada Kurikulum Merdeka Belajar Di SMA Plus Budi Utomo 

Makassar? 

C. Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan garis besar yang dilakukan dalam sebuah 

pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisis data lebih terarah. 

Fokus penelitian diperlukan agar lebih memberikan pembatasan pada proses 

penelitian dengan menggunakan indikator-indikator yang berhubungan 

dengan judul penelitian agar hasil yang di dapat pada pelaksanaan penelitian 

tidak meluas dan keluar dari konteks permasalahan utama. Adapun dalam 

pelaksanaan penelitian ini difokuskan pada: 

a. Hambatan Guru Dalam Menyusun Modul Ajar Fisika Pada Kurikulum 

Merdeka Belajar Di SMA Plus Budi Utomo Makassar. 
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b. Upaya Yang Dilakukan Oleh Guru Dalam Menghadapi Hambatan Menyusun 

Modul Ajar Fisika Pada Kurikulum Merdeka Belajar Di SMA Plus Budi 

Utomo Makassar. 

c. Metode Yang Dilakukan Oleh Guru Dalam Menyusun Modul Ajar Fisika 

Pada Kurikulum Merdeka Belajar Di SMA Plus Budi Utomo Makassar. 

2. Deskripsi Fokus 

Agar lebih mempermudah memahami fokus penelitian di atas maka 

diperlukan sebuah penjabaran fokus penelitian yang dapat memberikan 

gambaran dan orientasi tujuan penulisan yang diharapkan dalam penelitian 

yang akan dilaksanakan. 

Hambatan merupakan faktor atau halangan yang dapat menghambat 

kemajuan atau pencapaian suatu tujuan. Dalam konteks ini, kita merujuk pada 

Hambatan Guru Dalam Menyusun Modul Ajar Fisika Pada Kurikulum Merdeka 

Belajar di SMA Plus Budi Utomo Makassar. 

Upaya merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan 

tertentu, mengatasi masalah, mencari solusi, dan sebagainya. Dalam konteks 

ini, kita akan merujuk pada upaya guru dalam menghadapi Hambatan 

Menyusun Modul Ajar Fisika Pada Kurikulum Merdeka Belajar di SMA Plus 

Budi Utomo Makassar. 

Metode merupakan prosedur, teknik, atau langkah untuk melakukan 

sesuatu, terutama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini, kita 

merujuk kepada metode yang dilakukan oleh guru dalam menghadapi 

Hambatan Menyusun Modul Ajar Fisika Pada Kurikulum Merdeka Belajar di 

SMA Plus Budi Utomo Makassar. 
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D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh guru dalam menyusun 

modul ajar fisika pada kurikulum merdeka belajar di SMA Plus Budi Utomo 

Makassar. 

b. Untuk mengetahui upaya guru dalam menghadapi hambatan menyusun 

modul ajar fisika pada kurikulum merdeka belajar di SMA Plus Budi Utomo 

Makassar. 

c. Untuk mengetahui metode yang dilakukan oleh guru dalam menyusun 

modul ajar fisika pada kurikulum merdeka belajar di SMA Plus Budi Utomo 

Makassar. 

2. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

berbagai pihak yang berhubungan dengan penilaian pembelajaran. Adapun 

manfaat yang diharapkan sebagai berikut: 

a. Bagi Sekolah 

Menjadi bahan informasi yang dapat dikaji ulang untuk melihat 

penyebab kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh guru dalam menyusun modul 

ajar kurikulum merdeka belajar terkhusus pada mata pelajar fisika. 

b. Bagi Guru 

Menjadi bahan informasi untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ketika 

akan menyusun sebuah modul ajar kurikulum merdeka belajar terkhusus pada 

mata pelajaran fisika. 
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c. Bagi Peneliti 

Menjadi bahan untuk menambah wawasan serta pengalaman dalam 

melakukan penelitian, dan menjadikan penelitian ini sebagai acuan untuk 

menjadi calon guru fisika yang sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan. 

E. Kajian Pustaka 

Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini adalah: 

1. Penelitian Nur Apriani, 201512 dengan judul “Analisis Problematika 

Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kurikulum 2013 

Bagi Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 1 Pallangga”. Dari hasil 

penelitian ini, guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Pallangga 

mengalami kesulitan/kendala dalam penyusunan RPP kurikulum 2013. 

Kesulitan/kendala yang dihadapi, yaitu pertama, pada penyusunan 

komponen penilaian. Kedua, perencanaan kegiatan pembelajaran. 

Ketiga, penyusunan materi pembelajaran. Keempat, pada pemetaan KI, 

KD, dan perumusan indikator. Kelima, sistematika penulisan RPP. 

2. Penelitian Kinasih, 201713 dengan judul “Problematika Guru Dalam 

Penyusunan Perangkat Pembelajaran Di SD Muhammadiyah 14 

Surakarta”. Dari hasil penelitian ini guru kesulitan dalam menentukan 

alokasi waktu, indikator serta metode pembelajaran, sulit dalam 

menggunakan media pembelajaran, sulit dalam menyusun dan 

melakukan analisis penilaian. 

                                                        

12 Nur Apriani, “Analisis Problematika Penyusunan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) Kurikulum 2013 Bagi Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 1 Pallanga” 
(Universitas Negeri Makassar, 2015). 

13 Arum Mawar Kinasih, “Problematikan Guru Dalam Menyusun Perangkat 
Pembelajaran Di SD Muhammadiyah 14 Surakarta” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2017). 
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3. Penelitian Afriansyah, 202114 dengan judul “Problematika Guru Dalam 

Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Bahasa 

Indonesia Kurikulum 2013 Pada SMP Islam Terpadu Wahidah Islamiyah 

Makassar”. Dari hasil penelitian ini ditemukan beberapa permasalahan 

di antaranya; Pertama, problematika guru bahasa Indonesia pada aspek 

mengembangkan kompetensi dasar menjadi indikator pembelajaran, 

guru belum memahami kata kerja operasional C1-C6 yang terdapat 

dalam taksonomi Bloom, guru sulit menganalisis karakteristik mata 

pelajaran. Kedua, Problematika guru bahasa Indonesia pada aspek 

penyusunan kegiatan atau langkah-langkah pembelajaran. pada 

kegiatan pendahuluan guru memiliki kendala sulit menyesuaikan 

kegiatan orientasi, apersepsi, dan motivasi. Ketiga, problematika guru 

bahasa Indonesia pada aspek penyusunan penilaian pembelajaran. Guru 

memiliki problematika di setiap penilaiannya baik itu penilaian 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan 

4. Penelitian Rahimah, 202215 dengan judul “Peningkatan Kemampuan 

Guru SMP Negeri 10 Kota Tebing Tinggi Dalam Menyusun Modul Ajar 

Kurikulum Merdeka Melalui Kegiatan Pendampingan Tahun Ajaran 

021/2022”. Dari hasil penelitian ini, terlihat bahwa kemampuan tenaga 

pendidik dalam menyusun modul ajar kurikulum merdeka belajar masih 

sangat rendah, ini terlihat dari hasil observasi dan wawancara yang 

dilakukan terhadap 30 orang tenaga pendidik yang mengajar di kelas VII 

semester I tahun 2021/2022. Hasil wawancara sebanyak 19 tenaga 

                                                        

14 Andi Afriansyah, “Problematika Guru Dalam Penyusunan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) Bahasa Indonesia Kurikulum 2013 Pada SMP Islam Terpadu Wahdah 
Islamiyah Makassar” (Universitas Negeri Makassar, 2021). 

15 Rahimah. 
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pendidik (63%) yang masih tidak paham dalam membuat modul ajar 

kurikulum merdeka. Sebanyak 5 tenaga pendidik (16%) yang sedikit 

paham tentang penyusunan modul ajar kurikulum merdeka belajar 

sementara hanya 6 tenaga pendidik (21%) yang sudah paham 

menyusun modul ajar kurikulum merdeka belajar. 

5. Penelitian Adicita dkk, 202316 dengan judul “Peranan Guru pada 

Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Komponen Pembuatan Modul 

Ajar Pendidikan Pancasila Di SMP Negeri 10 Kendari”. Dari hasil 

penelitian ini, diketahui bahwa hambatan yang dialami oleh tenaga 

pendidik dalam implementasi kurikulum merdeka belajar adalah 

sulitnya menyesuaikan modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan 

belajar peserta didik yang berdasarkan kesiapan belajar peserta didik, 

gaya belajar peserta didik, serta minat belajar peserta didik. Tenaga 

pendidik perlu menyesuaikan modul ajar setiap kali pertemuan, dan 

modul ajar perlu disesuaikan materi dengan buku pegangan peserta 

didik, tenaga pendidik juga harus menyesuaikan materi dalam modul 

ajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. 

Berdasarkan kajian pustaka tersebut, maka peneliti mengangkat judul 

penelitian “Hambatan Guru Dalam Menyusun Modul Ajar Fisika Pada 

Kurikulum Merdeka Belajar Di SMA Plus Budi Utomo Makassar”. Pada 

kelima penelitian terdahulu tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian 

yang akan dilaksanakan oleh peneliti yaitu tentang permasalahan atau 

hambatan yang dihadapi oleh guru dalam menyusun dan menyiapkan modul 

ajar pada kurikulum merdeka. Sedangkan yang menjadi pembeda dengan 

penelitian sebelumnya yaitu tentang hambatan dalam menyusun modul ajar 

                                                        

16 Adicita, Hamuni, dan Hijrah. 
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pada kurikulum merdeka yang difokuskan kepada kompetensi guru fisika 

dalam menyusun modul ajar tersebut.
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Modul Ajar 

1. Pengertian Modul Ajar 

Modul ajar merupakan perangkat pembelajaran atau rancangan 

pembelajaran yang berlandaskan pada kurikulum yang diaplikasikan dengan 

tujuan untuk menggapai standar kompetensi yang telah ditetapkan17. Modul 

ajar mempunyai peran utama untuk menopang guru dalam merancang 

pembelajaran18. Pada penyusunan perangkat pembelajaran yang berperan 

penting adalah guru, guru diasah kemampuan berpikir untuk dapat berinovasi 

dalam modul ajar. Oleh karena itu membuat modul ajar merupakan 

kompetensi pedagogi guru yang perlu dikembangkan, hal ini agar teknik 

mengajar guru di dalam kelas lebih efektif, efisien, dan tidak keluar 

pembahasan dari indikator pencapaian19. 

Modul ajar kurikulum merdeka merujuk pada sejumlah sarana media, 

metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis, menarik 

dan yang pasti, sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Modul ajar sendiri 

dapat dikatakan sebagai suatu implementasi dari Alur Tujuan Pembelajaran 

(ATP) yang dikembangkan dari Capaian Pembelajaran (CP) dengan Profil 

Pelajar Pancasila sebagai sasaran. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau 

                                                        

17 Anik Indarti, “Upaya Meningkatkan Kemampuan Guru Dalam Menyusun Modul Ajar 
Kurikulum Merdeka Dengan Menggunakan Metode Forum Group Discussion Smp Negeri 3 
Cawas Kabupaten Klaten Di Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2022/2023,” Jurnal Jispendiora, 
2.1 (2023), 1–15. 

18 Fabiana Dini Prawingga Nesri dan Yosep Dwi Kristanto, “ Pengembangan Modul Ajar 
Berbantuan Teknologi Untuk Mengembangkan Kecakapan Abad 21 Siswa,” AKSIOMA: Jurnal 
Program Studi Pendidikan Matematika, 9.3 (2020), 480–92. 

19 utami Maulida, “pengembangan modul ajar berbasis kurikulum merdeka,” Tarbawi: 
Jurnal pemikiran dan pendidikan islam , 5.2 (2022), 130–38. 
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tahap perkembangan peserta didik. Modul ajar juga mempertimbangkan apa 

yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran yang jelas. Tentu saja, basis 

perkembangannya berorientasi jangka panjang. Para guru juga perlu 

mengetahui dan memahami konsep modul ajar dengan maksud agar proses 

pembelajaran menjadi lebih menarik dan bermakna20. 

2. Tujuan Modul Ajar 

Penggunaan modul sering dikaitkan dengan aktivitas pembelajaran 

mandiri (Self-Intruction) sebab modul haruslah dipenuhi kelengkapan isi yaitu 

materi sajian dari suatu modul haruslah secara lengkap terbatas lewat sajian-

sajian yang ditampilkan di dalam modul sehingga para pembaca merasa cukup 

memahami bidang kajian tertentu dari hasil belajar melalui modul tersebut. Isi 

suatu modul hendaknya lengkap baik dilihat dari pola sajiannya dan isinya, 

terkait dengan hal tersebut penulisan modul memiliki tujuan sebagai berikut: 

a. Menjelaskan dan mempermudah penyajian pesan agar tidak terlalu 

bersifat verbal. 

b. Mengatasi keterbatasan waktu, ruang dan daya indra, baik peserta belajar 

maupun guru sebagai pendidik. 

c. Dapat digunakan secara tepat dan bervariasi, seperti untuk meningkatkan 

gairah belajar terutama membaca buku pelajaran, mengembangkan 

kemampuan untuk berinteraksi langsung dengan lingkungan dan sumber 

belajar lainnya yang memungkinkan peserta didik belajar mandiri sesuai 

dengan kemampuannya. 

                                                        

20 Rahmat Setiawan et al., “Pengembangan Modul Ajar Kurikulum Merdeka Mata 
Pelajaran Bahasa Inggris SMK Kota Surabaya,”  Jurnal Gramaswara, 2.2 (2022), 40–50. 



17 

 

d. Memungkinkan peserta didik dapat mengukur atau mengevaluasi sendiri 

hasil belajar mereka21. 

3. Kriteria Modul Ajar 

Sebelum menyusun modul ajar, guru mengetahui strategi 

mengembangkan modul ajar dan harus memenuhi dua syarat minimal, yaitu 

memenuhi kriteria yang telah ada dan kegiatan pembelajaran dalam modul 

ajar sesuai dengan prinsip pembelajaran dan asesmen. Adapun kriteria modul 

ajar kurikulum merdeka adalah sebagai berikut: 

a. Esensial yaitu setiap mata pelajaran berkonsep melalui pengalaman 

belajar dan lintas disiplin ilmu. 

b. Menarik, Bermakna, dan Menantang yaitu guru dapat menumbuhkan 

minat kepada peserta didik dan dapat menyertakan peserta didik secara 

aktif pada pembelajaran, berkaitan dengan kognitif dan pengalaman yang 

dimilikinya sehingga tidak perlu kompleks dan tidak terlalu mudah untuk 

seusianya. 

c. Relevan dan Kontekstual yaitu berkaitan dengan unsur kognitif dan 

pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan kondisi 

waktu serta tempat peserta didik berada. 

d. Berkesinambungan yaitu kegiatan pembelajaran harus memiliki 

keterkaitan sesuai dengan fase belajar peserta didik (fase 1, fase 2, fase 

3)22. 

 

                                                        

21 Farisa Laili Purnama, “Pengembangan Modul Berbasis Model Pembelajaran 
Problem Solving Pada Tema 6 Subtema Tubuh Manusia Kelas V SD/MI” (Universitas Islam 
Negeri Raden Intan Lampung, 2018). 

22 Maulida. 
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4. Komponen Modul Ajar 

Dalam modul ajar, terdapat komponen-komponen yang harus 

diperhatikan yaitu: tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, asesmen, 

serta informasi dan referensi belajar lainnya di mana semua komponen 

tersebut diharapkan dapat membantu guru untuk melaksanakan 

pembelajaran dengan baik. Komponen-komponen yang sebelumnya 

disebutkan, merupakan komponen wajib yang harus ada pada modul ajar, 

namun jika guru ingin menambahkan komponen yang sesuai dengan mata 

pelajaran juga dibolehkan. Pada kurikulum merdeka, guru diberikan 

kebebasan untuk mengembangkan komponen yang ada pada modul ajar 

sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan belajar peserta didik. Untuk 

lebih jelasnya, komponen yang terdapat di dalam modul ajar menurut Farhana, 

202223 adalah sebagai berikut: 

a. Tujuan Pembelajaran 

1) Tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal penting dari 

pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen 

sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. 

2) Tujuan pembelajaran akan menentukan kegiatan belajar, sumber daya 

yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman peserta didik, dan 

metode asesmen yang digunakan. 

3) Tujuan pembelajaran pun bisa mencakup berbagai bentuk, mulai dari 

pengetahuan (fakta dan informasi), prosedural, pemahaman konseptual, 

                                                        

23 Ika Farhana, Merdekakan Pikiran Dengan Kurikulum Merdeka; Memahami Konsep 
Hingga Penulisan Praktik Baik Pembelajaran Di Kelas, ed. oleh Miftahulkhairah Anwar dan 
Helvy Tiana Rossa, I (Bogor: Penerbit Lindan Bestari, 2022). 
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pemikiran dan penalaran keterampilan, serta kolaborasi dan strategi 

komunikasi. 

b. Kegiatan Pembelajaran 

Mencakup urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-

langkah konkret, yang disertakan opsi atau pembelajaran alternatif dan 

langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik. 

Langkah kegiatan pembelajaran ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi 

waktu yang direncanakan, dalam tiga tahap, yaitu pendahuluan, inti, dan 

penutup berbasis metode pembelajaran aktif. 

c. Rencana Asesmen 

Rencana asesmen mencakup instrumen serta cara melakukan 

penilaian. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan 

tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Asesmen dapat berupa asesmen 

formatif maupun asesmen sumatif. Namun, kedua jenis asesmen ini tidak 

harus selalu digunakan dalam modul ajar, melainkan dapat disesuaikan pada 

cakupan tujuan pembelajaran dan kebutuhan peserta didik. Dalam 

merencanakan asesmen, guru juga perlu memahami salah satu prinsip 

asesmen dalam kurikulum merdeka adalah mendorong penggunaan berbagai 

bentuk asesmen, bukan hanya tes tertulis. Hal ini dilakukan agar pembelajaran 

bisa lebih terfokus pada kegiatan yang bermakna, serta informasi atau umpan 

balik dari asesmen tentang kemampuan peserta didik juga menjadi lebih kaya 

dan bermanfaat dalam proses perancangan pembelajaran berikutnya. 

5. Perbedaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Modul 

Ajar 

Perbedaan antara Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang 

merupakan perencanaan pembelajaran pada kurikulum 2013 dan Modul Ajar 
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yang merupakan perencanaan pembelajaran pada kurikulum merdeka 

terdapat pada hilangnya Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) 

yang sebelumnya terdapat pada RPP kurikulum 2013. Sedangkan pada 

kurikulum merdeka, Kompetensi Inti (KI) diubah menjadi Capaian 

Pembelajaran (CP). Perubahan tersebut juga memiliki perbedaan yang ada di 

dalamnya, yaitu pada kurikulum merdeka Capaian Pembelajaran (CP) 

merupakan rentan waktu yang dialokasikan untuk mencapai tujuan yang 

sudah ditargetkan yang dirancang berdasarkan fase. Dari Capaian 

Pembelajaran ini akan dijabarkan menjadi alur tujuan pembelajaran (ATP). 

Sedangkan pada kurikulum 2013, adanya Kompetensi Inti (KI) dijabarkan 

menjadi Kompetensi Dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan 

pembelajaran, serta rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

Perbedaan lainnya juga terdapat pada susunan komponen yang ada di 

antara kedua perencanaan pembelajaran tersebut, di mana modul ajar 

memiliki lebih banyak komponen di dalamnya dibandingkan dengan RPP. 

Penyusunan RPP masih terasa mudah untuk guru karena lebih mengarah pada 

poin pembelajaran sekali. Sedangkan pada modul ajar terdapat banyak 

komponen, namun untuk penggunaan modul ajar tersebut dapat digunakan 

lebih dari sekali pertemuan. Penyusunan modul ajar pada kurikulum merdeka 

juga lebih memberikan keleluasaan kepada guru jika dibandingkan dengan 

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) hal ini disebabkan karena dalam 

penyusunan modul ajar terdapat banyak sumber yang dapat digunakan dan 

tidak hanya mengacu pada buku24. 

                                                        

24 Yekti Ardianti dan Nur Amalia, “Kurikulum Merdeka: Pemaknaan Merdeka Dalam 
Perencanaan Pembelajaran Di Sekolah Dasar,” Jurnal Penelitian dan Pengembangan 
Pendidikan, 6.3 (2022), 399–407. 
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B. Kurikulum Merdeka 

1. Pengertian Kurikulum 

Kurikulum pada hakikatnya merupakan suatu rencana yang menjadi 

pedoman dalam menyelenggarakan proses pendidikan. Apa yang dituangkan 

dalam rencana banyak dipengaruhi oleh perencanaan-perencanaan 

kependidikan. Adapun pandangan tentang eksistensi pendidikan diwarnai 

dengan filosofi pendidikan yang dianut perencana. Perlu diperhatikan bahwa 

setiap manusia atau individu, dan ilmuan pendidikan, masing-masing memiliki 

sudut pandang perspektif sendiri tentang makna kurikulum. Para ahli 

berpendapat bahwa sudut pandang kurikulum dapat dilihat dari dua sisi, yaitu 

dari sisi tradisional dan dari sisi modern25. 

Ada pemahaman yang mengatakan bahwa kurikulum tidak lebih dari 

rencana pelajaran di sekolah, karena pandangan tradisional. Menurut 

pandangan tradisional, sejumlah pelajaran yang harus dilalui peserta didik di 

sekolah merupakan kurikulum, sehingga seolah-olah belajar di sekolah hanya 

mempelajari buku teks yang telah ditentukan sebagai bahan pelajaran26. 

Sedangkan menurut pandangan modern, kurikulum lebih dari sekedar 

rencana pembelajaran, kurikulum di sini dianggap sebagai sesuatu yang benar 

terjadi dalam proses pendidikan di sekolah. Pandangan ini berangkat dari 

sesuatu yang faktual sebagai suatu proses. Dalam dunia pendidikan, kegiatan 

ini jika dilakukan oleh anak-anak dapat memberikan pengalaman belajar 

antara lain mulai dari mempelajari sejumlah mata pelajaran berkebun, 

olahraga, pramuka, bahkan himpunan peserta didik serta guru dan pejabat 

                                                        

25 Alhamuddin, Politik Kebijakan Pengembangan Kurikulum Di Indonesia Sejak Zaman 
Kemerdekaan Hingga Reformasi (1947-2013), 1 ed. (Jakarta: Prenedamedia Group, 2019). 

26 Ali Sudin, Kurikulum dan Pembelajaran, ed. oleh Julia, 1 ed. (Bandung: UPU Press, 
2014). 
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sekolah dapat memberikan pengalaman belajar yang bermanfaat. Semua 

pengalaman belajar yang diperoleh dari sekolah dipandang sebagai kurikulum. 

Kedua istilah kurikulum di atas dapat dijabarkan bahwa yang dimaksud 

dengan makna tradisional atau (sempit) adalah kurikulum yang hanya 

memuat sejumlah mata pelajaran tertentu kepada guru dan diajarkan kepada 

peserta didik dengan tujuan memperoleh ijazah dan sertifikat. Dan menurut 

pandangan modern bahwa apa yang dimaksud dengan kurikulum modern atau 

secara luas itu memandang kurikulum bukan sebagai sekelompok mata 

pelajaran, tetapi kurikulum adalah semua pengalaman yang diharapkan 

dimiliki peserta didik di bawah bimbingan guru. Dengan demikian, 

pengalaman ini tidak hanya berpacu dari pelajaran namun juga pengalaman 

kehidupan. 

Pengertian kurikulum cukup luas karena tidak hanya terbatas pada 

sejumlah mata pelajaran, tetapi akan mencakup semua pengalaman yang 

diharapkan peserta didik dalam bimbingan para guru. Pengalaman ini dapat 

berupa intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler, baik di dalam 

maupun di luar kelas. Pengertian kurikulum seperti ini cukup luas, tetapi 

kurang operasional sehingga akan menimbulkan kerancuan dalam 

pelaksanaannya di lapangan27. 

2. Pengertian Kurikulum Merdeka 

Menurut badan standar nasional pendidikan (BSNP) merdeka belajar 

adalah suatu proses pendekatan yang dilakukan supaya siswa dan mahasiswa 

bisa memilih pelajaran yang diminati. Kurikulum merdeka belajar adalah 

kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten 

                                                        

27 Lismina, Pengembangan Kurikulum, ed. oleh Imam Mohtar, 1 ed. (Ponorogo: Uwais 
Inspirasi Indonesia, 2017). 
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akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami 

konsep dan menguatkan kompetensi. Kurikulum merdeka belajar diterapkan 

untuk melatih kemerdekaan dalam berpikir. Inti penting dari kemerdekaan 

berpikir ini ditujukan kepada guru. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih 

berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Projek untuk menguatkan 

pencapaian profil pelajar pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu 

yang ditetapkan oleh pemerintah. Projek tersebut tidak diarahkan untuk 

mencapai target pencapaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat 

pada konten mata pelajaran. Pentingnya kurikulum merdeka belajar dewasa 

ini ialah dari hasil studi nasional dan internasional yang menunjukkan bahwa 

Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran (learning crisis) yang cukup 

lama. Berbagai studi menunjukkan bahwa banyak dari anak-anak Indonesia 

yang tidak mampu memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep 

matematika dasar. Temuan lain juga menunjukkan bahwa kesenjangan 

pendidikan yang curam antar wilayah dan kelompok sosial di Indonesia. 

Keadaan ini kemudian diperparah dengan adanya covid-19. Untuk mengatasi 

krisis dan berbagai tantangan tersebut maka diperlukan perubahan yang 

sistemik, salah satunya melalui kurikulum. 

Kurikulum menentukan materi yang diajarkan dikelas dan juga 

mempengaruhi metode mengajar yang digunakan guru untuk memenuhi 

kebutuhan peserta didik. Kemdikbudristek kemudian mengambangkan 

kurikulum merdeka belajar sebagai bagian penting dalam upaya memulihkan 

pembelajaran dari krisis pendidikan di Indonesia. 
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Menurut Nadiem Makarim dalam pidatonya ketika memperingati hari 

guru nasional28, kebijakan merdeka belajar ialah pilihan yang paling tepat 

untuk dijadikan sebagai filosofi perubahan dari metode pembelajaran yang 

terjadi di Indonesia hingga kini. Sebab, dalam konteks merdeka belajar, 

terdapat kemandirian dan kemerdekaan bagi lingkungan pendidikan agar 

dapat menentukan sendiri cara terbaik dalam proses pembelajaran. Pemilihan 

konsep merdeka belajar bersumber pada filsafatnya Ki Hajar Dewantara yang 

memberikan inspirasi dalam dua konsep, yakni kemerdekaan dan 

kemandirian. Kemerdekaan dalam berpikir dan kemandirian dalam berinovasi 

yang menjadi esensi utamanya. Tanpa terjadi pada seorang pendidik, maka 

tidak mungkin pula terjadi pada peserta didik. Selama ini, peserta didik dalam 

kelas, mulai dari PAUD sampai SMA lebih dari 10 tahun peserta didik belajar 

dalam kelas yang notabene hanya mendengar penjelasan dari seorang guru 

dengan adanya merdeka belajar peserta didik dapat belajar di luar kelas dan 

peserta didik dapat berdiskusi dengan guru, pembelajaran dengan sistem ini 

diharap untuk dapat mendorong peserta didik lebih menjadi terampil di depan 

umum, cerdik dalam bergaul, kreatif, serta inovatif. 

Merdeka belajar mempunyai makna kemerdekaan dalam belajar, 

artinya memberikan kesempatan bebas dan senyaman mungkin kepada 

peserta didik untuk belajar dengan rasa tenang, santai, dan gembira tanpa 

adanya tekanan dengan memperhatikan bakat yang dimiliki oleh peserta didik 

tanpa memaksa untuk mempelajari maupun menguasai suatu bidang 

                                                        

28 Dela Khoirul Ainia, “Merdeka Belajar dalam Pandangan Ki Hadjar Dewantara dan 
Relevansinya bagi Pengembangan Pendidikan Karakter,” Jurnal Filsafat Indonesia, 3.3 (2020), 
95–101. 



25 

 

pengetahuan di luar hobi dan kemampuan dari peserta didik, sehingga mereka 

mempunyai portofolio yang sesuai dengan kegemarannya29. 

Melalui kebijakan ini, pemerintah bercita-cita dalam menghadirkan 

pendidikan bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh 

angka partisipasi yang tinggi di seluruh jenjang pendidikan, hasil 

pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara 

geografis maupun status sosial ekonomi. Transformasi yang diusung dalam 

kebijakan merdeka belajar akan terjadi pada kategori ekosistem pendidikan 

guru, pedagogi, kurikulum, dan sistem penilaian. Ekosistem pendidikan 

diharapkan menjadi ekosistem yang diwarnai dengan suasana sekolah yang 

menyenangkan, keterbukaan untuk melakukan kolaborasi, dan keterlibatan 

aktif dari orang tua maupun masyarakat serta guru tidak semata-mata hanya 

sebagai penyampai informasi, melainkan guru sebagai fasilitator dalam 

kegiatan pembelajaran. Dalam hal pedagogi, pendidikan akan meninggalkan 

pendekatan standarisasi menuju pendekatan heterogen. Kurikulum akan 

bersifat fleksibel, berdasarkan kompetensi, berfokus pada pengembangan 

karakter, dan akomodatif. Kemudian sistem penilaian akan bersifat formatif 

untuk mendukung perbaikan dan kemajuan hasil pembelajaran. 

Kebijakan merdeka belajar memberikan kemerdekaan bagi setiap unit 

pendidikan untuk berinovasi. Konsep merdeka belajar harus disesuaikan 

dengan kondisi dalam proses belajar-mengajar, mulai dari segi budaya, 

kearifan lokal, sosio-ekonomi, maupun infrastruktur. Selain konsep di atas, 

konsep pelatihan guru berubah dari model seminar atau lokakarya menjadi 

pelatihan yang lebih praktis. Kurikulum yang mudah dipahami dan lebih 

                                                        

29 Ana Widyastuti, Merdeka Belajar Dan Implementasinya Merdeka Guru-Siswa, 
Merdeka Dosen-Mahasiswa, Semua Bahagia (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2022). 
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fleksibel juga menjadi salah satu hal yang diperlukan untuk mendukung 

implementasi merdeka belajar. Kurikulum merdeka belajar dapat mendorong 

para guru agar dapat memilih materi maupun metode pembelajaran 

berkualitas tinggi, namun sesuai dengan tingkat kompetensi, minat maupun 

bakat masing-masing peserta didik30. 

Berdasarkan dari uraian di atas, konsep kurikulum merdeka belajar 

sangat berbeda dengan kurikulum yang pernah digunakan sebelumnya oleh 

pendidikan formal di Indonesia. Konsep kurikulum merdeka belajar sangat 

memperhitungkan kemampuan serta keunikan kognitif individu para peserta 

didik. Ada dua poin penting dalam pendidikan, yakni merdeka belajar dan guru 

penggerak. Kunci merdeka belajar adalah desain strategi pembelajaran 

bermula dari kemerdekaan belajar pada guru menjadi kemerdekaan belajar 

pada peserta didik. 

3. Tujuan Kurikulum Merdeka 

Berbagai kajian nasional dan internasional menunjukkan bahwa 

Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran sejak lama. Studi-studi 

tersebut menunjukkan bahwa banyak anak Indonesia yang tidak mampu 

memahami bacaan sederhana atau konsep dasar matematika. Temuan ini juga 

menunjukkan kesenjangan pendidikan yang tajam antara daerah dan 

kelompok sosial di Indonesia. Kondisi ini diperparah dengan merebaknya 

pandemi Covid-19. 

Untuk mengatasi krisis dan berbagai tantangan tersebut, diperlukan 

perubahan yang sistematik, salah satunya melalui kurikulum. Kurikulum 

menentukan materi yang diajarkan di kelas. Kurikulum juga mempengaruhi 

kecepatan dan metode pengajaran yang digunakan guru untuk memenuhi 

                                                        

30 Widyastuti. 
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kebutuhan siswa. Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

mengembangkan kurikulum merdeka sebagai bagian penting dari upaya 

pemulihan pembelajaran dari krisis yang kita alami sejak lama. 

Dalam tujuannya sebagai upaya pemulihan pembelajaran, kurikulum 

merdeka juga memberikan keleluasaan kepada guru untuk memilih dan 

menyesuaikan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran 

yang dibutuhkan suatu lembaga pendidikan, sehingga peserta didik dapat 

mendalami konsep dan menguatkan kompetensi dengan baik sesuai dengan 

kebutuhan dan minat belajarnya. 

4. Makna Kurikulum Merdeka 

Merdeka dalam sebuah pembelajaran memiliki makna serta dampak 

bagi guru maupun peserta didik. Dalam beberapa literatur, urgensi dari 

merdeka belajar dalam hal pembelajaran dapat diarahkan kepada kebebasan 

berinovasi, kebebasan berpikir, kebebasan belajar mandiri dan kreatif, 

kebebasan dalam hal kebahagiaan, di mana selanjutnya dapat dijelaskan 

makna dari kebebasan yang dimaksud adalah sebagai berikut. 

Pertama, kebebasan berinovasi. Pakar pada bidang pendidikan dan 

psikologi memberikan gagasan yang berbeda-beda tentang inovasi, akan tetapi 

arti yang sebenarnya para pakar tersebut maksudkan adalah merupakan hal 

yang sama. Inovasi dipandang sebagai sebuah buah pemikiran baru yang dapat 

menciptakan nilai (fresh thinking that createsvalue). Penciptaan nilai begitu 

penting pada dunia pendidikan, nilai yang diciptakan adalah sebuah 

perbedaan dari keadaan sebelumnya dengan keadaan akhir yang terjadi pada 

proses pendidikan. Selanjutnya inovasi sebagai ide, praktik, materi dianggap 

baru, sehingga inovasi memiliki makna sebagai sebuah objek baru menuju 

arah perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. 
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Dalam dunia pendidikan, inovasi merupakan salah satu aspek penting 

yang harus dan wajib dilakukan sehingga mampu menciptakan perubahan 

kualitatif pada peserta didik dan sekolah. Lahirnya inovasi diharapkan dapat 

meningkatkan efisiensi dan memastikan kualitas proses dan hasil belajar 

peserta didik. Dengan demikian, berinovasi dalam ranah merdeka belajar 

dapat dilakukan dengan penerapan model pembelajaran inovatif agar peserta 

didik dapat lebih dalam memahami apa yang diajarkan oleh guru, sehingga hal 

tersebut membuat guru juga dituntut untuk mampu menciptakan model 

pembelajaran inovatif. 

Guru menuangkan ide-ide baru, metode kreatif, teknologi agar 

pengetahuan dan keterampilan peserta didik dapat ditingkatkan. 

Pembelajaran inovatif merupakan sebuah keharusan yang dilakukan oleh guru 

untuk mampu memenuhi kebutuhan para peserta didik. Oleh karenanya, 

kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru dalam menciptakan metode 

pembelajaran yang inovatif harus betul-betul baik, karena hal tersebut 

merupakan salah satu faktor kunci agar pembelajaran inovatif dapat 

terlaksana. 

 Kedua, merdeka berpikir merupakan suatu kondisi pikiran yang mana 

mampu untuk memahami sebuah arti kemerdekaan dan menghubungkannya 

ke dalam kegiatan yang memerdekakan. Jika seorang guru telah dengan baik 

memahami konsep dari merdeka belajar, maka dalam melakukan aktivitas 

pembelajaran, seorang guru akan dengan baik serta tepat dalam proses 

pembelajaran. Namun, dalam beberapa kasus didapati bahwa guru masih 

banyak yang kurang memiliki rasa kebebasan dalam berpikir, baik itu dalam 

hal perencanaan maupun pada saat proses pembelajaran. Tidak adanya 

sebuah keyakinan seorang guru terhadap kemampuan yang dimilikinya, 
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akhirnya membuat guru tersebut tidak berani berpikir dan bertindak secara 

mandiri karena dibayangi oleh rasa ketakutan akan kekeliruan yang nantinya 

akan terjadi. Sehingga masih banyak guru yang lebih tertarik untuk tetap 

mengikuti instruksi langsung dari pengawas mereka. Hal tersebut telah 

berbenturan dengan makna dari kebebasan berpikir yang merupakan salah 

satu aspek penting dalam konsep merdeka belajar. 

Konsep merdeka berpikir dapat diimplementasikan oleh guru yang 

merupakan mitra belajar peserta didik. Guru dalam menjadi mitra bagi peserta 

didik, semestinya mampu untuk merencanakan sebuah pembelajaran yang 

menyenangkan sehingga para peserta didik dapa lebih percaya diri dan 

mandiri dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Kemerdekaan berpikir 

pada peserta didik akan berkembang dalam sebuah ruang lingkup pendidikan 

yang demokratis di mana peserta didik diberikan ruang seluas-luasnya untuk 

menentukan materi, strategi pembelajaran serta media yang digunakan pada 

aktivitas pembelajaran mandirinya. Secara sederhana, merdeka belajar dapat 

dipahami sebagai proses berpikir secara mandiri, di mana guru terlebih 

dahulu memiliki kebebasan berpikir untuk bisa memerdekakan peserta didik 

melalui kegiatan pembelajaran. Sehingga diharapkan peserta didik dapat 

melakukan aktivitas belajar mandiri yang mana itu dimulai dari guru yang 

menerapkan konsep dari kebebasan berpikir. 

Ketiga, merdeka belajar mandiri dan kreatif. Belajar mandiri 

merupakan kebebasan bagi peserta didik dalam melakukan pembelajaran 

secara mandiri tanpa adanya pendampingan secara langsung oleh guru di 

dalam kelas ketika kegiatan pembelajaran sedang berlangsung. Menurut 
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Kozma, Belle, Williams yang dikutip oleh Zakaria & Ibrahim, 201831 

mendefinisikan belajar mandiri sebagai sebuah upaya individu peserta didik 

yang bersifat otomatis untuk mencapai kompetensi akademis tertentu. 

Keempat, Merdeka Belajar untuk kebahagiaan. Kebijakan merdeka 

belajar merupakan sebuah program untuk menciptakan iklim belajar 

menyenangkan, suasana bahagia bagi siswa maupun guru32. Spirit merdeka 

belajar di sekolah dasar adalah siswa belajar dan guru mengajar tanpa merasa 

terbelenggu. Segala sesuatu dilakukan untuk kebahagiaan. Siswa belajar dan 

guru mengajar dengan bahagia dan untuk bahagia. Pendidikan di salah satu 

sisi mengantar siswa menjadi unggul dalam berbagai bidang tetapi perlu 

mengisi nilai tentang kehidupan yang bermakna agar peserta didik tidak 

terjerumus dalam situasi yang asing pada dirinya melainkan merasa bahagia 

dengan diri dan hidupnya. Konsep merdeka belajar membuat siswa mencapai 

kebahagiaan yang terletak pada penggunaan kebebasan yang memerdekakan 

dirinya sendiri dan membawa berkah bagi sesamanya. 

Pengalaman membahagiakan dalam belajar dan pembelajaran 

mempengaruhi proses belajar dan hasil belajar siswa, bahkan mempengaruhi 

self esteem di mana sisa tidak merasa dinegasi oleh gurunya33. Sekolah yang 

memprioritaskan kebahagiaan siswa berpotensi menjadi lebih efektif, dengan 

hasil belajar yang lebih baik dan pencapaian yang lebih besar dalam kehidupan 

                                                        

31 Darmawati Zakaria dan Sulaiman Ibrahim, “Efektivitas Bimbingan Belajar Mandiri 
Dan Implikasinya Terhadap Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Peserta Didik Di SMK 
Negeri 3 Gorontalo,” Jurnal Ilmiah Al-Jauhari, 3.2 (2018), 1–18. 

32 Sherly et al., “Sosialisasi Implementasi Program Profil Pelajar Pancasila Di SMP 
Swasta Sultan Agung Pematangsiantar,” Jubaedah : Jurnal Pengabdian dan Edukasi Sekolah, 1.3 
(2021), 282–89. 

33 Muhammad Rayhan Affandi, Maryscha Widyawati, dan Yoga Budi Bhakti, “Analisis 
Efektivitas Media Pembelajaran E-Learning Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas X 
Pada Pelajaran Fisika,” Jurnal Pendidikan Fisika, 8.2 (2020), 150–57. 
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siswa. Hal ini berarti bahwa kurikulum sekolah memfasilitasi siswa dan guru 

melaksanakan proses belajar dan pembelajaran dengan bahagia. kebahagiaan 

merupakan eksistensi hidup manusia sekaligus kebutuhan dan tujuan utama 

dalam kehidupan. Lebih lanjut, kebahagiaan dapat terjadi manakala siswa 

dapat menemukan dan menghayati nilai-nilai hidup yang membahagiakan 

dalam kegiatan belajarnya. 

Banyak penelitian yang menunjukkan pentingnya dimensi kebahagiaan 

dalam pembelajaran. Penelitian Zareiyan & Taheri dalam Agustinus, 202134 

tentang peran komponen kebahagiaan dalam kinerja pendidikan dan harga 

diri siswa. kebahagiaan dapat meningkatkan rasa harga diri siswa. Kemudian 

penelitian Calp dalam Mulyadi dkk, 202235 tentang sekolah kedamaian dan 

kebahagiaan sebagai cara membangun lingkungan belajar yang positif bagi 

siswa. Kebahagiaan bukan hanya sebagai tujuan hidup melainkan keadaan 

yang dapat dicapai dan diajarkan. Sekolah melalui proses pembelajaran 

merupakan tempat memfasilitasi kebahagiaan bagi siswa. Sekolah di mana 

guru dan siswa dan seluruh komponen sekolah merasa bahagia dapat 

dipandang sebagai sekolah bahagia.  

Kebahagiaan merupakan sebuah konsep yang menggambarkan 

finalitas dari seluruh hidup manusia. Harris dalam Irianto & Subandi, 201536 

mengartikan kebahagiaan sebagai (1) perasaan gembira, kepuasan, (2) hidup 

yang kaya makna (meaningfull life). Bahkan kebahagiaan dapat menjadi faktor 

                                                        

34 Agustinus Tanggu daga, “Makna Merdeka Belajar dan Penguatan Guru di Sekolah 
Dasar,” Jurnal Educatio, 7.3 (2021), 1075–90. 

35 Mulyadi, Helty, dan Sahrzal Vahlepi, “Makna Merdeka Belajar dan Penguatan Peran 
Guru Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Muaro Jambi,” Jurnal Ilmiah Dikdaya, 12.2 
(2022), 303–16. 

36 Irianto dan Subandi, “Studi Fenomena Kebahagiaan Guru di Papua,” Gajah Mada 
Journal of Psycholog (GamaJoP), 1.3 (2015), 140–66. 
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kunci dalam proses dan hasil belajar siswa. Kebahagiaan juga menjadi motivasi 

mengajar guru di kelas. Kebahagiaan di dalam kelas merupakan strategi dan 

tujuan untuk mengembangkan baik guru maupun siswa. Dalam pandangan 

Frankl dalam Fuad, 201537 tiga jenis nilai yang dapat menjadi sumber 

kebahagiaan adalah creative values (nilai-nilai kreatif), experiential values 

(nilai-nilai penghayatan) dan attitudinal values (nilai-nilai bersikap), serta 

ditambahkan oleh Bastaman, 200738 yaitu hopeful values (nilai pengharapan). 

Inti kegiatan belajar dan pembelajaran di sekolah dasar kebahagiaan. Iklim 

proses pembelajaran sangat menentukan kebebasan dan kebahagiaan siswa 

dalam melaksanakan proses belajar dan pembelajaran. Suasana psikologis 

yang menyenangkan, lingkungan belajar yang kondusif, kinerja guru dalam 

proses pembelajaran dapat menjadi komponen penting yang mempengaruhi 

dan menentukan kebahagiaan belajar siswa39. Peran guru sangat penting 

dalam menciptakan iklim bahagia siswa dalam belajar. Bahkan penelitian 

Duckworth & Seligman, 200640 menunjukkan bahwa kebahagiaan siswa dapat 

dibangun dan dikembangkan melalui berbagai praktis terstruktur dan 

alamiah. Karena itu pengkondisian suasana dan lingkungan belajar yang 

menyenangkan sangat penting bagi kegiatan belajar siswa sekolah dasar. 

Menurut Rose dan Nicholl dalam Jaya, 201741 suasana atau lingkungan belajar 

                                                        

37 Fuad, “Psikologi Kebahagiaan Manusia,” Jurnal Komunika, 9.1 (2015), 112–30. 

38 H.D Bastaman, LOGOTERAPI: Psikologi Untuk Menemukan Makna Hidup dan Meraih 
Hidup Bermakna (Jakarta: Rajawali Press, 2007). 

39 Eka Putri Handayani dan Arif Rohman, “Paradigma Bahagia Itu Mencerdaskan 
Ikhtiar Membangun Kemerdekaan Belajar Anak Usia Dini,” Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal : 
AKSARA, 6.3 (2020), 265–76. 

40 A. L. Duckworth dan M. E. P. Seligmen, “Self-Discipline Gives Girls the Edge: Gender 
in Self-Discipline, Grades, and Achievement Test Score,” Journal of Educational Psychology, 98.1 
(2006), 198–208. 

41 H. N. Jaya, “Keterampilan Dasar Guru Untuk Menciptakan Suasana Belajar Yang 
Menyenangkan,” Didaktis: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Pendidikan, 17.1 (2017), 23–35. 
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yang menyenangkan adalah lingkungan tanpa stres, bahan ajar relevan dengan 

kebutuhan dan harapan siswa, proses belajar berlangsung dalam suasana 

emosional yang positif, mengkomunikasikan pengetahuan dengan 

menyenangkan, ada keterlibatan siswa secara aktif. 

5. Karakteristik Kurikulum Merdeka 

Kurikulum Merdeka yang sebelumnya dikenal dengan Kurikulum 

prototipe telah diterapkan di 2.500 satuan pendidikan pelaksana Program 

Sekolah Penggerak. Melihat dari pengalaman sebelumnya yakni Program 

Sekolah Penggerak, Mendikbud menyatakan bahwa ada beberapa 

karakteristik dari Kurikulum Merdeka ini, antara lain yaitu: 

a. Pembelajaran Berbasis Projek Melalui Projek Penguatan Profil 

Pelajar Pancasila (P5) 

Dalam pembelajaran berbasis projek kegiatan belajar lebih relevan dan 

interaktif, hal ini dikarenakan pembelajaran dilakukan melalui berbagai 

kegiatan projek yang dapat memberikan kesempatan lebih luas kepada siswa 

untuk secara aktif menggali isu-isu aktual untuk mendukung pengembangan 

karakter dan kompetensi Profil Pelajar Pancasila. 

b. Fokus Pada Materi Esensial Sehingga Memiliki Waktu Cukup Untuk 

Mendalami Kompetensi Dasar (Literasi Dan Numerasi) 

Dengan kurikulum merdeka pembelajaran menjadi lebih sederhana 

dan lebih dalam yaitu memfokuskan pada materi esensial dan 

mengembangkan kompetensi siswa secara bertahap. Sehingga dalam 

pelaksanaannya proses pembelajaran kurikulum merdeka menjadi bermakna, 

tidak terburu-buru, dan menyenangkan. Standar pencapaiannya juga jauh 

lebih sederhana, dan memberikan waktu bagi guru untuk mengajarkan konsep 

secara mendalam. 
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c. Fleksibilitas Dalam Pembelajaran Yang Terdiferensiasi Dengan 

Menyesuaikan Kemampuan Siswa, Serta Konteks Dan Muatan Lokal 

Dengan kurikulum tersebut pembelajaran menjadi lebih merdeka, 

karena memberikan berbagai kebebasan kepada siswa, guru dan sekolah. 

Untuk siswa, tidak ada program peminatan di tingkat SMA, sehingga siswa 

dapat memilih mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan cita-citanya. 

Jadi, siswa tidak terpisah-pisah berdasarkan jurusan IPA atau IPS. Bagi guru 

diberikan kebebasan untuk mengajar sesuai dengan tahapan pencapaian dan 

perkembangan siswa. Selama ini guru dipaksa untuk terus mengejar capaian 

materi, tanpa memikirkan siswa yang ketinggalan materi. Sedangkan sekolah 

diberikan kewenangan untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan 

pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, siswa, dan 

sekolah masing-masing. 

6. Keunggulan Kurikulum Merdeka Belajar 

Ada beberapa keunggulan dari kurikulum merdeka belajar menurut 

Nurani dkk, 202242, di antaranya adalah: 

a. Lebih Sederhana Dan Mendalam 

Kurikulum merdeka belajar lebih fokus pada materi yang esensial dan 

pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Sehingga proses 

pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, mendalam, dan bermakna. 

b. Lebih Merdeka 

Kurikulum merdeka belajar membuat guru dapat mengajar sesuai 

tahap capaian dan perkembangan dari peserta didik. Selain guru, sekolah 

penyelenggara juga memiliki wewenang untuk mengembangkan dan 

                                                        

42 D. Nurani et al., Buku Saku Edisi Serba Serbi Kurikulum Merdeka Kekhasan Sekolah 
Dasar (Jakarta Pusat: Tim Pusat Kurikulum dan Pembelajaran (Puskurjar), BSKAP., 2022). 
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mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan 

pendidikan dan peserta didik. 

c. Lebih Relevan Dan Interaktif 

Pembelajaran melalui kegiatan projek memberikan kesempatan lebih 

luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, 

misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya untuk mendukung 

pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar pancasila. 

C. Pembelajaran Fisika 

1. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa 

komponen, dan antar komponen satu dengan yang lainnya saling berhubungan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pembelajaran dikatakan sebagai 

suatu sistem karena telah memenuhi tiga unsur utama dari sistem yaitu: 1) 

adanya tujuan tertentu, 2) untuk mencapai tujuan, suatu sistem memiliki 

fungsi-fungi tertentu, dan 3) untuk menggerakkan fungsi, suatu sistem 

ditopang oleh berbagai komponen43. Sejalan dengan pendapat Darman, 202044 

yang menyatakan bahwa pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun 

meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan 

prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. 

Pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses interaksi antara guru dan 

peserta didik, baik interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap muka 

maupun secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan berbagai media 

pembelajaran. 

                                                        

43 Muhammad Hasan et al., Media Pembelajaran, 1 ed. (CV Tahta Media Group, 2021). 

44 Regina Ade Darman, Belajar dan Pembelajaran, ed. oleh Regina Ade Darman 
(Guepedia, 2020). 
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Berdasarkan pernyataan di atas, pembelajaran pada dasarnya 

merupakan suatu proses interaksi komunikasi antara sumber belajar, guru dan 

peserta didik. Interaksi komunikasi itu dilakukan baik secara langsung dalam 

kegiatan tatap muka maupun secara tidak langsung dengan menggunakan 

media, di mana sebelumnya telah menentukan model pembelajaran yang akan 

diterapkan. 

2. Pengertian Fisika 

Fisika merupakan salah satu bagian dari Ilmu Pengetahuan Alam atau 

dikenal dengan sains. Sains merupakan cabang pengetahuan yang berawal dari 

fenomena alam. Sains didefinisikan sebagai sekumpulan pengetahuan tentang 

obyek dan fenomena alam yang diperoleh dari hasil pemikiran dan 

penyelidikan ilmuwan yang dilakukan dengan keterampilan bereksperimen45. 

Menurut Harefa, Fisika adalah ilmu pengetahuan alam, kata fisika berasal dari 

bahasa Yunani yang artinya "alamiah/alam". Dalam kajian tentang alam, fisika 

mempelajari tentang gejala alam yang tidak hidup atau materi dalam ruang 

dan waktu46. 

Menurut Mundilarto, Fisika adalah ilmu yang mempelajari fenomena 

alam terkait materi dan energi. Sebagai ilmu dasar, Fisika memiliki 

karakteristik yang mencakup struktur pengetahuan yang terdiri dari fakta, 

konsep, prinsip, hukum, postulat, teori, serta metodologi keilmuan. Fisika 

                                                        

45 Jusman et al., “Pengaruh Model Pembelajaran Quantum Teaching Terhadap 
Pemahaman Konsep,” Jurnal Pendidikan Fisika, 10.2 (2022), 171–75. 

46 Riki Agus Saputra, “Pengembangan Media Pembelajaran Fisika Interaktif Berbasis 
Website Pada Pokok Pembahasan Gerak Parabola Untuk Membangun Minat Belajar Siswa 
SMA/MA Kelas X ” (Universitas Nurul Huda, 2022). 
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adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala alam dari segi materi dan 

energinya47. 

Menurut Pasaribu, Fisika adalah salah satu disiplin ilmu yang 

mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik dari segi materi maupun 

penerapannya. Perkembangan ini tidak dapat dipisahkan dari hubungannya 

dengan berbagai bidang ilmu pengetahuan lainnya. Di beberapa negara, Fisika 

menjadi bagian dari kebijakan pendidikan pemerintah dalam mempersiapkan 

sumber daya manusia, karena Fisika memiliki nilai pengetahuan yang 

bermanfaat dan praktis dalam mendukung kemajuan teknologi dan prosedur 

penemuan. Selain itu, Fisika juga berfungsi sebagai metode untuk penemuan 

pengetahuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan lainnya48. 

Oleh karena itu, penting bagi pembelajaran fisika di satuan pendidikan 

untuk disajikan dengan cara yang menarik agar peserta didik dapat dengan 

baik memahami konsep-konsep fisika. Pembelajaran fisika merupakan proses 

penemuan yang mendorong peserta didik untuk mengalami sendiri, 

mengembangkan kemampuan berpikir analitis dalam memecahkan masalah, 

melatih keterampilan kerja ilmiah, dan memperoleh kemampuan komunikasi 

yang baik49. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

fisika memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan ilmu 

                                                        

47 M Tobing dan S Admoko, “Pengembangan Media Infografis Pada Materi Pemanasan 
Global Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Di Sma Negeri 19 Surabaya,” Inovasi 
Pendidikan Fisika, 6.3 (2017), 196–202. 

48 Azhar, “ Pendidikan fisika dan keterkaitannya dengan laboratorium,” Jurnal Geliga 
Sains, 4.2 (2008), 141–47. 

49 Muh Syihab Ikbal, Nurhayati, dan Y Ahmad, “Pengaruh Metode Guided Inquiry Dan 
Pengetahuan Operasi Dasar Matematika Dalam Praktikum Fisika Dasar Terhadap Pemahaman 
Konsep Fisika Mahasiswa Pendidikan Fisika UIN Alauddin Makassar,” Al -Ta’dib Jurnal Kajian 
Ilmu Kependidikan, 11.1 (2018), 19–36. 
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pengetahuan terkait fenomena-fenomena alam. Oleh karena itu, tidak 

mengherankan jika fisika dianggap sebagai mata pelajaran yang harus 

diajarkan secara wajib di satuan pendidikan. 

3. Tantangan Pembelajaran Fisika 

Pembelajaran fisika meliputi aspek sikap, proses, dan hasil. Pada 

pembelajaran ini, penting bagi peserta didik untuk menguasai konsep-konsep 

fisika. Tanpa pemahaman yang baik terhadap konsep-konsep ini, peserta didik 

akan kesulitan dalam mengembangkan konsep-konsep yang dimilikinya50. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran, sering kali kita menghadapi 

berbagai tantangan yang menghambat pencapaian keberhasilan 

pembelajaran. Hal ini juga sering terjadi dalam pembelajaran fisika di sekolah. 

Fisika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan dalam ilmu 

pengetahuan alam. Peserta didik seringkai menganggap pelajaran fisika sulit, 

dan terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa peserta didik 

cenderung tidak menyukai pelajaran ini51. 

Tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran fisika dapat dibagi 

menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal 

merupakan penghambat proses pembelajaran fisika yang meliputi beberapa 

hal berikut. Pertama, saat pembelajaran fisika terutama pada siang hari, 

peserta didik dapat merasa cepat lelah, kurang bersemangat, pusing, dan 

mudah mengantuk akibat kondisi ruangan yang panas dan jumlah peserta 

                                                        

50 Rafiqah, F Amin, dan M Wayong, “Pengaruh Learning Cycle Berbasis Metode Konflik 
Kognitif untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Fisika,” Jurnal Pendidikan Fisika, 7.2 (2019), 
133–39. 

51 Tutik Herlina, “Tantangan Merdeka Belajar Fisika secara Daring dalam Materi 
Medan Magnet Menggunakan Metode Resitasi di Masa Pandemic Covid-19 pada Siswa Kelas 
XII MIPA 6 SMA Negeri 1 Kedungwaru,” Jurnal Terapan Pendidikan Dasar dan Menengah, 1.1 
(2021), 155–63. 
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didik yang padat. Kedua, kemampuan daya tangkap dan keaktifan peserta 

didik bervariasi, ada yang aktif karena daya tangkapnya baik dan ada yang 

tidak fokus pada pelajaran dan melakukan hal-hal lain yang ia inginkan. Ketiga, 

kurangnya minat peserta didik dalam belajar fisika dapat menyebabkan 

mereka merasa mengantuk, malas, tidak bersemangat, tidak mencatat, dan 

kurang antusias dalam mengikuti pelajaran. Keempat, beberapa peserta didik 

memiliki kemampuan yang sangat rendah, terutama dalam penguasaan 

konsep, rumus, dan perhitungan matematika. Kelima, kurangnya kesiapan 

peserta didik dalam belajar fisika, seperti tidak membawa peralatan tulis, 

terlambat masuk kelas, atau tidak membawa buku catatan. Keenam, cara 

penyampaian guru yang kurang jelas, terutama di kelas dengan suasana ribut 

dan peserta didik yang duduk di belakang. Ketujuh, keterlibatan aktif dalam 

organisasi yang menyebabkan peserta didik sulit mengatur waktu belajar. 

Sedangkan faktor eksternal meliputi hal-hal berikut. Pertama, suasana belajar 

yang tidak kondusif, terutama pada siang hari dengan cuaca yang panas dan 

jumlah peserta didik yang padat dalam satu kelas. Kedua, gangguan belajar 

akibat kehadiran orang yang berisik atau berlalu-lalang di depan kelas yang 

dapat mengalihkan perhatian peserta didik. Ketiga, suara bising yang 

mengganggu proses belajar, baik dari dalam kelas sendiri maupun dari kelas 

sebelah, seperti bunyi gesekan kursi di lantai. Keempat, gangguan yang 

berkaitan dengan hubungan interpersonal, terutama dalam masalah teman 

dan pacar, yang dapat mengganggu konsentrasi peserta didik dalam belajar. 

Kelima, kurangnya teman belajar akibat perbedaan pendapat atau 

kecenderungan peserta didik untuk menyendiri. Keenam, pengaruh teman 

sebaya yang bermasalah atau nakal, sehingga ikut mempengaruhi perilaku 

peserta didik dan membuat mereka malas belajar. Ketujuh, kesulitan dalam 
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mengatur waktu belajar akibat rasa malas, keterlibatan aktif dalam organisasi, 

atau kesibukan membantu orang tua. Dalam kesimpulannya, pembelajaran 

fisika dihadapkan pada berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi minat, 

motivasi, dan konsentrasi peserta didik dalam belajar. Oleh karena itu, perlu 

adanya upaya untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut52. 

                                                        

52 Abbas dan Muhammad Yusuf Hidayat, “Faktor-Faktor Kesulitan Belajar Fisika Pada 
Peserta Didik Kelas Ipa Sekolah Menengah Atas,” Jurnal Pendidikan Fisika, 6.1 (2018), 45–49. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif merupakan metode penelitian yang juga dikenal dengan sebutan 

metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi 

alamiah (natural setting), dikenal juga sebagai metode etnographi, karena 

pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang 

antropologi budaya, disebut sebagai metode penelitian kualitatif, karena data 

yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif53. Menurut Crasswel 

penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian serta pemahaman 

yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial 

serta masalah manusia. Pada penelitian ini, peneliti membuat gambaran 

kompleks, menilai kata-kata, laporan terperinci dari pandangan para 

responden, serta melakukan studi pada situasi yang di alami54. Penelitian 

kualitatif dapat menggali secara menyeluruh suatu fenomena yang dialami 

subjek penelitian dalam hal ini adalah hambatan guru fisika dalam menyusun 

modul ajar pada kurikulum merdeka di SMA Plus Budi Utomo Makassar. 

B. Pendekatan Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi 

kasus merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang mendalam tentang 

                                                        

53 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 
2013). 

54 Masrukhin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Media Ilmu Press, 2014). 



42 

 

individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan 

sebagainya dalam waktu tertentu dengan tujuan untuk memperoleh deskripsi 

yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas dengan menghasilkan data yang 

selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan teori55. Pendekatan studi kasus 

dipilih berdasarkan alasan bahwa pendekatan studi kasus dapat memberikan 

pemahaman terhadap masalah yang dialami oleh individu ataupun kelompok 

secara mendalam terhadap kasus yang diteliti. Dalam hal ini kasus yang diteliti 

adalah mengenai apa saja hambatan dan masalah yang di hadapi oleh guru 

fisika dalam menyusun modul ajar pada kurikulum merdeka belajar di SMA 

Plus Budi Utomo Makassar. 

C. Sumber Data 

Dalam penelitian ini sumber data terbagi dua, yakni sumber data 

primer dan sumber data sekunder. 

1. Data Primer 

Dalam penelitian ini sumber data terbagi dua, yakni sumber data 

primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer pada penelitian ini 

melalui wawancara langsung dengan narasumber atau pengamatan langsung 

di lapangan, kemudian data yang diperoleh harus diolah kembali. Adapun 

sumber data primer dalam penelitian ini adalah guru fisika yang ada di SMA 

Plus Budi Utomo Makassar. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder menurut Sugiyono, merupakan sumber yang tidak 

langsung memberikan data kepada peneliti, data sekunder didapatkan melalui 

                                                        

55 Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, ed. oleh Patta Rapanna, 1 ed. (Cv. 
Syakir Media Press, 2021). 
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dokumentasi atau studi literatur yang mendukung sumber penelitian. Sumber 

data sekunder yaitu data yang didapat dari catatan atau buku-buku dan 

sebagainya, kemudian data yang diperoleh tersebut kembali diolah56. Jadi data 

sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumentasi, dokumen-

dokumen penyusunan modul ajar dan sebagainya. 

D. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian berisi tentang Langkah-langkah yang akan 

dilaksanakan ketika hendak melaksanakan penelitian, yaitu:  

1. Fase Awal 

Pada fase awal di penelitian ini, langkah-langkah yang akan dilakukan 

oleh peneliti adalah: 

a. Melaksanakan bimbingan proposal dengan kedua dosen pembimbing. 

b. Melaksanakan seminar proposal. 

c. Memenuhi persyaratan izin penelitian. 

d. Melakukan diskusi dengan pihak sekolah terutama dengan kepala sekolah 

dan guru fisika tentang agenda penelitian. 

e. Melakukan observasi di sekolah yang akan menjadi tempat penelitian. 

2. Fase Pelaksanaan 

Pada fase pelaksanaan, langkah-langkah yang dilakukan peneliti 

adalah: 

                                                        

56 Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, ed. oleh Ayup, 1 ed. 
(Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015). 
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a. Melaksanakan wawancara dengan guru fisika terkait hambatan dan 

kesulitan yang dihadapi dalam penyusunan modul ajar fisika sesuai dengan 

ketentuan kurikulum merdeka belajar. 

b. Melakukan observasi terhadap situasi di SMA Plus Budi Utomo Makassar 

terkait hambatan dan masalah yang dialami oleh guru fisika dalam 

menyusun modul ajar kurikulum merdeka belajar. 

c. Melakukan dokumentasi untuk memperkuat hasil-hasil penelitian. 

3. Fase Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Fase ini merupakan fase akhir dalam penelitian, karena data hasil 

penelitian dikumpulkan dan data tersebut diolah dan dianalisis.  

E. Metode Pengumpulan Data 

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil 

penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. 

Pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan 

untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan 

wawancara (Interview), observasi (Pengamatan), dokumentasi dan gabungan 

ketiganya. 

1. Wawancara 

Wawancara atau interview merupakan bentuk komunikasi verbal jadi 

semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi atau dapat 

diartikan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab 

antara peneliti dengan narasumber, yang kemudian dicatat ataupun direkam57. 

Teknik ini digunakan untuk menggali data yang berkenaan dengan tujuan dari 

                                                        

57 Abu Achmad dan Chalid Narbuko, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 
2003). 
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penelitian ini yaitu hambatan guru fisika dalam menyusun modul ajar 

kurikulum merdeka di SMA Plus Budi Utomo. 

2. Observasi 

Observasi merupakan teknik penelitian yang dilakukan dengan cara 

mengamati secara langsung dan mencatat dengan sistematik mengenai 

fenomena-fenomena yang sedang diteliti untuk mendapatkan informasi58. 

Teknik ini digunakan untuk mencari data secara langsung terhadap situasi di 

SMA Plus Budi Utomo Makassar terkait hambatan guru fisika dalam menyusun 

modul ajar kurikulum merdeka di SMA Plus Budi Utomo Makassar. 

3. Dokumentasi 

Dokumen adalah sebuah catatan dari peristiwa masa lalu, dokumen itu 

sendiri bisa berupa gambar atau tulisan. Dokumentasi adalah pengumpulan 

data dari sejumlah data yang tersedia baik berupa tulisan, laporan, benda, foto, 

ataupun catatan harian59. Dokumentasi dapat berupa catatan dari rekaman 

yang kemudian dianalisis dialog yang telah didokumentasikan serta ditulis 

mengenai hambatan guru fisika dalam menyusun modul ajar kurikulum 

merdeka di SMA Plus Budi Utomo Makassar. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen ini digunakan sebagai alat pengumpul data yang dapat 

berbentuk tes, angket atau kuesioner, untuk pedoman wawancara atau 

observasi. Sebelum instrumen digunakan untuk pengumpulan data, maka 

instrumen penelitian harus terlebih dulu diuji validitas. Instrumen penelitian 

yang digunakan berupa pedoman teks wawancara tidak terstruktur dan 

                                                        

58 Sudaryono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Prenada Media, 2016). 

59 Abdussamad. 
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dokumentasi. Wawancara tidak terstruktur menggunakan pedoman 

wawancara tetapi tidak secara terperinci dan hanya menyiapkan pertanyaan 

secara garis besarnya saja. Karena wawancara tidak terstruktur ini dilakukan 

dengan spontan untuk memperoleh data yang lebih mendalam. Wawancara ini 

dilakukan untuk mengumpulkan respons-respons tentang pernyataan 

responden, serta dokumentasi sebagai bukti untuk memperkuat pernyataan 

atas jawaban yang diberikan oleh responden kepada peneliti. 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan 

lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan 

kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

simpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

Menurut Bogdan dalam sugiyono, 201360 bahwa analisis data 

merupakan proses menggali dan merancang data yang telah dikumpulkan 

melalui hasil wawancara catatan lapangan dan bahan lainnya. untuk 

mempermudah analisis data dalam penelitian ini peneliti menggunakan model 

Miles dan Huberman. tahapan analisis data sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Reduksi Data mengacu pada pemilihan, fokus, memilih hal-hal pokok 

sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dari catatan di lapangan. 

Proses ini berlangsung selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data 

                                                        

60 Sugiyono. 
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benar-benar terkumpul. Reduksi data meliputi meringkas data, menelusuri, 

mengkode dan membuat gugus. Caranya, dengan seleksi ketat data, ringkasan, 

dan menggolongkan ke dalam pola yang lebih luas. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan 

uraian yang bersifat naratif. Selain itu, data dapat disajikan dengan bentuk 

kata-kata, gambar, tulisan, tabel, dan grafik. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan yakni upaya penarikan kesimpulan dilakukan 

secara terus menerus selama berada di lapangan. Peneliti membuat 

kesimpulan didukung dengan bukti data yang kuat yang didapat pada tahap 

pengumpulan data. Data tersebut akan diolah menjadi bentuk narasi61. 

H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Untuk menentukan kevalidan dari penelitian kualitatif, maka 

diperlukan pemeriksaan terhadap keabsahan data melalui uji validasi internal 

(kredibilitas), transferabilitas, reliabilitas, dan konfirmabilitas. Namun, pada 

penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data, hanya menggunakan uji 

validasi internal (kredibilitas). Tujuan dari Uji Validasi Internal (Kredibilitas) 

adalah memastikan keandalan data dalam penelitian kualitatif dengan 

mengevaluasi tingkat kepercayaan dan ketepatan data dalam desain penelitian 

tersebut. Dengan kata lain, peneliti harus menjelaskan metode yang digunakan 

untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dalam proses penelitian 

kualitatif dapat diandalkan. Meskipun sulit untuk menilai keandalan data 

                                                        

61 Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 17.33 
(2019), 91–94. 
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dalam penelitian kualitatif, peneliti dapat menggunakan beberapa metode 

seperti triangulasi, member check, perpanjangan pengamatan, peningkatan 

ketekunan, diskusi dengan kolega, dan analisis kasus negatif untuk 

memastikan keandalan data. Dalam penelitian ini untuk melihat keabsahan 

data menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dalam pengujian 

kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber 

dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat 

beberapa teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik 

pengumpulan data dan triangulasi waktu. Metode triangulasi yang diterapkan 

dalam penelitian ini meliputi triangulasi sumber dan triangulasi waktu: 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan 

dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari 

berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip, maupun dokumen 

lainnya. 

2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi Teknik untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan 

dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari 

sumber yang sama menggunakan Teknik yang berbeda. Misalnya data yang 

diperoleh dari hasil observasi, kemudian dicek dengan wawancara. 

3. Triangulasi Waktu 

Triangulasi waktu mempengaruhi kredibilitas suatu data. Data yang 

diperoleh dengan Teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih 

segar biasanya akan menghasilkan data yang lebih valid. Untuk itu pengujian 

kredibilitas suatu data harus dilakukan pengecekan dengan observasi, 
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wawancara, dokumentasi pada waktu atau situasi yang berbeda sampai 

mendapatkan data yang kredibel. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Tempat Penelitian 

Penelitian dengan judul Hambatan Guru dalam Menyusun Modul Ajar 

Fisika Pada Kurikulum Merdeka di SMA Plus Budi Utomo Makassar, berlokasi 

di jalan Berua Raya No. 1A, Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, kota 

Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun penelitian ini dilaksanakan pada 

tahun ajaran 2024/2025. Sekolah ini dipimpin oleh Bapak Dede Nurohim, 

S.Pd., M.Pd. dengan memiliki 30 orang tenaga pendidik, 300 orang peserta 

didik, 300 prestasi yang pernah diraih sekolah dan 3.000 orang jumlah alumni. 

Berikut paparan identitas SMA Plus Budi Utomo Makassar: 

Table 4.1 Identitas Sekolah 

IDENTITAS SEKOLAH 

1 Nama Sekolah : SMA Plus Budi Utomo Makassar  

2 NPSN : 69774525 

3 Jenjang Sekolah : SMA 

4 Status Sekolah : Yayasan 

5 Akreditas Sekolah : Terakreditasi A 

6 Alamat Sekolah : Jln. Berua Raya No. 1A 

7 Kode Pos : 90241 

8 Kelurahan : Berua 

9 Kecamatan  : Biringkanaya 

10 Kabupaten/Kota  : Makassar  

11 Provinsi : Sulawesi Selatan 

12 Negara  : Indonesia 

Objek penelitian merupakan sebuah sasaran pada suatu penelitian, 

baik itu berupa orang, organisasi, maupun barang, yang akan diteliti untuk 

memperoleh suatu data. Adapun objek penelitian yang digunakan peneliti 
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dalam penelitian ini adalah tentang hambatan guru dalam menyusun modul 

ajar fisika kurikulum merdeka di sekolah menengah atas. 

Proses belajar mengajar yang dilaksanakan di SMA Plus Budi Utomo 

Makassar dilakukan selama 6 hari, yakni dimulai pada hari senin hingga hari 

sabtu. Pada masing-masing hari terdapat kegiatan rutin (pembiasaan) yang 

dilakukan 30 menit sebelum pembelajaran di sekolah yakni pada hari senin 

dilaksanakannya upacara bendera dan literasi kebangsaan, hari selasa 

melaksanakan literasi budaya, hari rabu melaksanakan literasi Bahasa Inggris, 

hari kamis melaksanakan literasi pojok baca, hari jum’at melaksanakan literasi 

baca al-qur’an dan hari sabtu melaksanakan kegiatan PBB. Kegiatan proses 

belajar mengajar dilakukan secara full day yang dimulai dari pukul 07.15 

sampai 12.00 dan dilanjukan Kembali dari pukul 13.30 sampai selesai dan hari 

ahad atau pada waktu diluar jam pelaksanaan pembelajaran terdapat 7 

kegiatan ekstrakulikuler unggulan yang dapat membangun karakter dan skill 

dalam diri peserta didik yaitu, media of theaching islam, tahfidzul Qur’an, 

sekolah sepak bola, kelas khusus pencak silat, volley ball BUMAKS club, futsal 

BUMAKS club, dan forDEI (forum Debat English Indonesia). 

Adapun SMA Plus Budi Utomo Makassar memiliki Visi dan Misi yang 

menjadi pedoman sekolah dalam menentukan programnya untuk mencapai 

tujuan yang diharapkaan adalah sebagai berikut: 

1. Visi 

“Terwujudnya Peserta Didik yang Berkarakter Islami, Cerdas, Terampil, 

Mandiri, Bergotong royong dan Berwawasan Global”.  

2. Misi 

Berdasarkan visi sekolah yang telah disebutkan di atas, maka misi SMA 

Plus Budi Utomo Makassar dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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a. Meningkatkan pembinaan pengamalan nilai-nilai keimanan dan 

ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa pada peserta didik. 

b. Membangun kebiasaan tertib beribadah, kajian rutin keagamaan dan 

budaya 5S (senyum, sapa, salam, sopan, dan santun) pada peserta didik. 

c. Memfasilitasi peserta didik dalam memperoleh informasi baik kualitatif 

maupun kuantitatif. 

d. Memberikan pemahaman pada peserta didik dalam membangun 

keterkaitan antara berbagi informasi, menganalisis, mengevaluasi dan 

menyimpulkannya. 

e. Membimbing peserta didik menghasilkan karya ilmiah yang orisinal, 

inovatif, bermakna, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

f. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mewujudkan etos kerja 

yang profesional, baik, tangguh, berdaya juang, berani, dan menjadi 

pembelajar sepanjang hayat. 

g. Mengembangkan dan memfasilitasi pencapaian prestasi sesuai bakat dan 

minat peserta didik. 

h. Menumbuhkembangkan rasa peduli, berbagi dan berkolaborasi dalam 

kehidupan sehari-hari. 

i. Membimbing peserta didik agar dapat mempertahankan budaya luhur, 

lokalitas dan identitasnya, dan tetap terbuka dalam berinteraksi dengan 

budaya lain. 

j. Menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya 

budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur 

Bangsa. 
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B. Hasil Penelitian 

Dalam menyusun modul ajar kurikulum merdeka, terdapat beberapa 

langkah-langkah dan komponen utama yang wajib diketahui yaitu pertama; 

Menganalisis kebutuhan guru dan peserta didik berdasarkan latar belakang 

serta sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah, sekaligus kemampuan 

dan kreativitas yang dimiliki oleh guru. Kedua; Mengidentifikasi profil pelajar 

pancasila. Ketiga; Merumuskan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP). Keempat; 

Menyusun modul ajar berdasarkan komponennya. Di dalam modul ajar 

kurikulum merdeka terdapat komponen umum yang terdiri dari identitas 

modul, kompetensi awal, profil pelajar pancasila, sarana dan prasarana, target 

peserta didik, model pembelajaran dan komponen inti tersusun dari tujuan 

pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan 

pembelajaran, refleksi, asesmen, pengayaan dan remedial serta komponen 

lampiran meliputi materi pembelajaran, lembar kerja peserta didik (LKPD), 

bahan bacaan guru dan glosarium. 

Berdasarkan data yang didapat melalui wawancara, observasi serta 

dokumentasi mengenai hambatan guru dalam menyusun modul ajar fisika 

kurikulum merdeka di SMA Plus Budi Utomo Makassar, terdapat hambatan 

dalam penyusunannya seperti kesulitan dalam merumuskan alur tujuan 

pembelajaran (ATP), kesulitan mengintegrasikan profil pelajar pancasila, 

komponen sarana dan prasarana belum sepenuhnya mendukung, dan 

kesulitan menentukan komponen model pembelajaran. Adapun faktor lain 

yang menjadi penghambat dalam penyusunan modul ajar di SMA Plus Budi 

Utomo adalah kebijakan perubahan kurikulum dan masih kurangnya referensi 

pada saat penyusunan modul ajar kurikulum merdeka. Berikut peneliti 

uraikan mengenai data tersebut sesuai dengan rumusan masalah yang ada: 
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1. Hambatan Guru Dalam Menyusun Modul Ajar Fisika Pada 

Kurikulum Merdeka Belajar Di SMA Plus Budi Utomo Makassar 

Perubahan kurikulum dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka 

membawa berbagai problematika bagi para guru, tidak terkecuali para guru di 

SMA Plus Budi Utomo Makassar. Perubahan yang terkesan mendadak tersebut 

menyebabkan penerapan kurikulum merdeka menjadi kurang optimal pada 

awal diluncurkan oleh kemdikbud pada tahun 2022. Guru masih dalam tahap 

untuk memahami secara mendalam segala komponen yang terdapat dalam 

kurikulum 2013, namun dituntut lagi untuk memulai dari awal dalam 

memahami kurikulum merdeka. Menurut guru fisika di SMA Plus Budi Utomo 

Makassar bahwa: 

“Disaat kami masih berusaha untuk memahami secara mendalam 
kurikulum 2013, ternyata perubahan langsung dilakukan oleh 
kemdikbud dengan menerapkan kurikulum merdeka ini. Hal tersebut 
membuat kami juga harus memahami ulang dari awal komponen-
komponen yang terdapat didalam kurikulum merdeka”(16 Januari 
2024). 

Kemudian diperkuat dengan pernyataan dari kepala sekolah SMA Plus 

Budi Utomo Makassar dalam wawancara bahwa: 

“Memang dalam perubahan kurikulum 2013 menjadi kurikulum 
Merdeka itu secara tiba-tiba, kita sebagai tenaga pendidik tentunya saat 
itu masih kebingungan tentang kurikulum baru tersebut, apalagi sekolah 
SMA Plus Budi Utomo ini merupakan sekolah yang pertama kali 
menerapkan kurikulum Merdeka” 

Sehingga berdasarkan hasil wawancara dengan guru fisika dan kepala 

sekolah SMA Plus Budi Utomo Makassar tersebut, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa perubahan kurikulum yang terjadi telah membuat para 

guru kembali dituntut untuk mulai memahami dari awal tentang kurikulum 

merdeka tersebut. Jika pada kurikulum sebelumnya, para guru telah banyak 

memahami komponen yang terdapat di dalamnya, dengan perubahan 
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kurikulum tersebut maka para guru kembali harus mulai memahami dari awal 

termasuk untuk komponen perangkat ajar yang ada pada sebuah kurikulum. 

Antara kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka memiliki perangkat ajar 

yang berbeda. Menurut guru fisika SMA Plus Budi Utomo Makassar bahwa: 

“Modul ajar Kurikulum Merdeka memiliki beberapa perbedaan dengan 
RPP Kurikulum 2013. Pertama, modul ajar Kurikulum Merdeka lebih 
kompleks jika dibandingkan dengan RPP pada kurikulum 2013. Kedua, 
modul ajar Kurikulum Merdeka menekankan pada penumbuhan profil 
pelajar Pancasila, seperti kemampuan berkolaborasi, berpikir kritis, dan 
kreatif. Ketiga, modul ajar Kurikulum Merdeka terbagi menjadi tiga 
komponen: Kompetensi Inti, Capaian Pembelajaran, dan Profil Pelajar 
Pancasila.”. (16 Januari 2024). 

Kemudian diperkuat dengan pernyataan dari kepala sekolah SMA Plus 

Budi Utomo Makassar dalam wawancara bahwa: 

“Di RPP sebelumnya fokus kepada membuat kompetensi dasar dan 
kompetensi inti untuk menjadi capaian dalam sebuah pembelajaran. 
Namun dalam modul ajar sudah tidak ada lagi tetapi capaian 
pembelajaran itu dicapai sesuai dengan fasenya. Serta pada modul ajar 
mengacu pada tercapainya profil pelajar Pancasila maka dalam setiap 
elemen dalam pembelajaran mencantumkan dimensi mana yang akan 
dicapai dalam profil pelajar Pancasila tersebut.” 

Dalam hasil wawancara tersebut, guru fisika SMA Plus Budi Utomo 

Makassar juga mengungkapkan bahwa adanya penekanan pembentukan 

karakter peserta didik sesuai dengan profil pelajar pancasila membuat proses 

penyusunan atau perumusan sebuah modul ajar juga menjadi problematika 

tersendiri bagi para guru. Karena hal tersebut membuat para guru harus lebih 

memahami karakter yang dimiliki dari masing-masing peserta didik. 

Selain pemahaman terhadap kurikulum yang masih kurang oleh para 

guru, ketersediaan sumber referensi juga menjadi tantangan tersendiri bagi 

para guru dalam usaha mereka untuk menyusun sebuah modul ajar yang 

sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Keterbatasan dari referensi ini juga 

diungkapkan oleh guru fisika SMA Plus Budi Utomo Makassar, yaitu: 
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“Kurangnya referensi juga menjadi penghambat bagi kami sehingga 
yang kami lakukan itu berdiskusi dengan teman sesama guru untuk 
menyatukan persepsi” 

Kemudian diperkuat dengan pernyataan dari kepala sekolah SMA Plus 

Budi Utomo Makassar dalam wawancara bahwa: 

“Pada awal memang melaksanakan kurikulum merdeka ini kan belum 
ada contoh atau belum ada hal yang bisa kami tiru dari tempat lain, beda 
dengan kondisi sekarang. kalau kondisi sekarang mengajar apapun yang 
kita inginkan sudah tersedia kita bisa meniru atau memodifikasi. melalui 
kegiatan workshop yang memang selalu pada akhirnya kami berikan 
kepada bapak ibu guru untuk memberikan pemahaman bagaimana 
mereka mengimplementasikan kurikulum merdeka itu termasuk pada 
saat membuat modul ajar” 

 Kemudian guru di SMA Plus Budi Utomo Makassar juga mengalami 

kendala dalam menyusun modul ajar fisika kurikulum merdeka dikarenakan 

terdapat beberapa komponen yang ada pada modul ajar tersebut, masih belum 

dipahami oleh para guru yang disebabkan kurangnya referensi. 

Selain itu dengan kurangnya referensi yang menyebabkan para guru 

memiliki pemahaman terbatas pada modul ajar kurikulum merdeka, 

dilanjutkan oleh guru fisika SMA Plus Budi Utomo Makassar bahwa: 

“Kurangnya pemahaman mendalam dan kesulitan memehami 
pembelajaran berdeferensiasi dalam menentukan model pembelajaran 
ke tujuan spesifik sering jadi batu sandungan. Keterbatasan pengalaman 
menulis modul, serta kendala teknologi dan waktu, menambah 
kompleksitasnya.” (16 januari 2024) 

Kemudian diperkuat dengan pernyataan dari kepala sekolah SMA Plus 

Budi Utomo Makassar dalam wawancara bahwa: 

“Guru harus bisa melaksanakan skenario pembelajran sesuai dengan 
modul ajar. seperti apa proses pembelajaran yang akan dilaksanakan 
dalam kelas sementara termasuk salah satunya dituntut melaksanakan 
pembelajaran berdiferensiasi dalam proses model pembelajaran yang 
ada di dalam kelas. nah mungkin salah satu kesulitan di awal itu adalah 
termasuk bagaimana menyajikan pembelajaran berdreferensiasi yang 
dimuat dalam modul ajar tersebut.” 



57 

 

Komponen selanjutnya yang menghambat dalam penyusunan modul 

ajar kurikulum merdeka adalah sarana dan prasarana di sekolah. Dalam 

penerapan kurikulum merdeka sarana dan prasarana merupakan aspek yang 

paling penting untuk menunjang terealisasinya penerapan kurikulum 

merdeka di lapangan. Pada sekolah SMA Plus Budi Utomo Makassar masih 

terdapat kurangnya sarana dan prasarana dalam hal ini alat dan bahan untuk 

praktikum serta bangunan seperti gedung laboratorium yang jarang 

digunakan, selain itu juga terdapat kendala pada jaringan internet yang tidak 

selalu stabil. 

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan guru fisika 

dan kepala sekolah di SMA Plus Budi Utomo Makassar maka dapat 

disimpulkan bahwa dalam menyusun modul ajar kurikulum merdeka sebagai 

salah satu perangkat ajar yang akan digunakan terdapat beberapa hambatan 

di antaranya adalah kebijakan dari perubahan kurikulum sebelumnya ke 

kurikulum merdeka yang menurut guru fisika dan kepala sekolah di SMA Plus 

Budi Utomo Makassar secara mendadak, akhirnya menuntut guru untuk 

kembali memahami dari awal setiap komponen yang terdapat di dalam 

kurikulum merdeka terkhusus modul ajar, dalam penyusunan modul ajar 

terdapat komponen yang masih sulit dipahami seperti mengembangkan 

capaian pembelajaran dan merumuskan alur tujuan pembelajaran, sarana dan 

prasarana belum sepenuhnya mendukung, serta kurangnya referensi tentang 

kurikulum merdeka juga menjadi hambatan yang dihadapi oleh guru fisika 

dalam menyusun modul ajar di SMA Plus Budi Utomo Makassar. 
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2. Upaya Yang Dilakukan Oleh Guru Dalam Menghadapi Hambatan 

Menyusun Modul Ajar Fisika Pada Kurikulum Merdeka Belajar Di 

SMA Plus Budi Utomo Makassar 

Sejak ditetapkan sebagai Sekolah Penggerak, SMA Plus Budi Utomo 

Makassar berkomitmen untuk memahami dan mengimplementasikan 

Kurikulum Merdeka dengan optimal. Dimulai dengan mengikuti pelatihan 

selama 10 hari dari Kemdikbud dan terus berupaya memperdalam 

pemahaman melalui berbagai pelatihan lanjutan. Bahkan, mengadakan 

pelatihan internal bagi guru dan staf untuk menyamakan persepsi dan 

membangun kesatuan visi dalam penerapan kurikulum merdeka. Perubahan 

tersebut bukan tanpa tantangan, SMA Plus Budi Utomo Makassar harus 

beradaptasi dengan metode pembelajaran baru, merancang modul ajar yang 

inovatif, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. 

Hambatan yang dihadapi oleh para guru dalam menyusun modul ajar, 

tentu membuat guru harus mencari upaya atau cara untuk mengatasi 

permasalahan yang dihadapi. Hal demikian yang dilakukan oleh guru fisika 

SMA Plus Budi Utomo Makassar yang mana telah berusaha mencari solusi dari 

berbagai macam permasalahan dalam penyusunan modul ajar. Berikut peneliti 

paparkan beberapa upaya yang diberikan oleh guru fisika SMA Plus Budi 

Utomo Makassar. 

Pada hasil penelitian guru mengalami problematika pada tahapan 

perubahan kurikulum secara mendadak, di mana para guru masih berusaha 

memahami kurikulum 2013 secara keseluruhan, namun terjadi perubahan 

kurikulum baru yang diluncurkan oleh kemdikbud yang dikenal dengan 

kurikulum merdeka belajar. Perubahan kurikulum tersebut dinilai secara 

mendadak karena sebelum diterapkan ke sekolah tidak dilakukan sosialisasi 
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secara medalam terlebih dahulu. Maka solusi yang diberikan adalah mengikuti 

pelatihan dan workshop yang telah disediakan oleh kemdikbud dan sekolah, 

merubah pemahaman tentang kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka 

belajar, serta saling bertukar pikiran dengan guru lainnya. 

Untuk problematika guru pada tahapan identifikasi dimensi profil 

pancasila, hambatan yang dihadapi adalah kebingungan dalam menentukan 

dimensi profil pelajar pancasila yang menekankan pembentukan karakter 

peserta didik. Elemen profil pelajar pancasila menjadi perbedaan antara 

kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka. Upaya yang dilakukan dalam 

mengatasi masalah ini yaitu agar selalu mengembangkan kemampuan diri 

dengan cara terus mengikuti pelatihan tentang penyusunan modul ajar 

mengenai dimensi dan elemen profil pelajar pancasila, mencari sumber 

referensi di internet, dan berdiskusi menyatukan persepsi bersama dengan 

rekan guru yang lain serta berkolaborasi. Hal ini sejalan dengan hasil 

wawancara dengan guru fisika SMA Plus budi Utomo Makassar, bahwa: 

“Upaya yang dilakukan itu dengan belajar mandiri tentang cara 
menentukan profil pelajar pancasila. Bisa juga saling bertukar pendapat 
dengan guru yang lain, karena profil pelajar pancasila ini, merupakan 
aspek penting dan selalu di integrasikan dengan setiap materi karena 
memang itu yang perlu untuk digambarkan, itu yang perlu untuk 
ditonjolkan dari kurikulum Merdeka, bahwa peserta didik ini memiliki 
profil pelajar Pancasila, sebagai warga negara Indonesia.” (16 Januari 
2024) 

Kemudian diperkuat dengan pernyataan dari kepala sekolah SMA Plus 

Budi Utomo Makassar dalam wawancara bahwa: 

“Salah satu upaya yang kita lakukan adalah saling sharing dan terus 
berbagi dalam rangka penyusunan modul ajar antara  sesama guru 
lainnya. Berkolaborasi sehingga bisa sama-sama mengerjakan jika 
terdapat kendala penyusunan modul seperti dalam mengintegrasikan 
profil pelajar pancasila yang sesuai dengan dimensi yang ingin dicapai 
pada pembelajaran karena profil pelajar pancasila merupakan 
komponen yang wajib diintegrasikan ke dalam setiap pembelajaran.” 
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Untuk problematika guru pada tahapan dalam menyusun modul ajar 

fisika kurikulum merdeka terdapat hambatan dikarenakan beberapa 

komponen yang ada pada modul ajar tersebut, masih belum dipahami oleh 

guru yang disebabkan kurangnya referensi pada saat menyusun modul ajar. 

Beberapa komponen pada modul ajar mengalami kesulitan seperti, 

merumuskan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), komponen sarana dan 

prasarana serta menentukan model pembelajaran. Untuk masalah kesulitan 

dalam menyusun komponen pada modul ajar upaya yang diberikan adalah 

terus mengikuti pelatihan kurikulum merdeka karena menurut guru fisika 

SMA Plus Budi Utomo Makassar mengikuti pelatihan sangat efektif dan 

dilakukan secara berkelanjutan, yaitu 3-4 kali dalam setahun. Pelatihan 

pertama dilakukan bersama semua guru dalam komunitas praktisi yang 

membahas kurikulum merdeka secara mendalam, termasuk penyusunan 

modul ajar. Pertemuan komunitas praktisi dilakukan setiap bulan 2 kali, yaitu 

pada minggu ke-2 dan minggu ke-4, dengan tujuan untuk memastikan bahwa 

semua guru memiliki pemahaman yang sama tentang kurikulum merdeka. 

Problematika dalam merumuskan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) 

adalah komponen dalam proses merumuskannya itu sedikit menjadi kesulitan 

bagi para guru, karena Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) merupakan salah satu 

pondasi dari sebuah modul ajar dalam kurikulum merdeka. Alur Tujuan 

Pembelajaran tersebutlah yang nantinya akan menentukan arah dan struktur 

dari modul ajar secara keseluruhan. Upaya yang diberikan pada masalah ini 

terlebih dahulu mengarah pada capaian pembelajaran, lalu menyusun tujuan 

pembelajaran, menentukan materi pembelajaran relevan, menarik dan 

bermakna, dan menentukan metode pembelajaran. 
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Problematika dalam komponen sarana dan prasarana di sekolah masih 

mengalami kendala dalam hal praktikum seperti kurangnya alat dan bahan 

serta gedung laboratorium jarang digunakan karena peserta didik jika ingin 

melakukan praktikum hanya dilakukan dalam ruangan kelas, serta jaringan 

internet yang kurang stabil juga menjadi salah satu penghambat. upaya yang 

dilakukan adalah membuat alat praktikum sederhana yang alat dan bahannya 

masih bisa dijangkau agar peserta didik tetap melakukan praktikum serta 

menggunakan laboratorium virtual yang telah tersedia. Hal ini sejalan dengan 

hasil wawancara guru fisika SMA Plus Budi Utomo Makassar, bahwa: 

“Makanya untuk mengatasi masalah itu saya berusaha membuat alat 
dan bahan praktikum sederhana di rumah yang masih bisa saya jangkau 
untuk melakukan percobaan dan juga saya menggunakan simulasi PHET. 
Itu yang sangat membantu bagi saya.” 

Kemudian diperkuat dengan pernyataan dari kepala sekolah SMA Plus 

Budi Utomo Makassar dalam wawancara bahwa: 

“Sebenarnya kalau berbicara besar dukungan terhadap sarana dan 
prasarana yang ada untuk bisa mewujudkan saya kira mau tidak mau 
itu memang cukup membantu dan memang sangat diperlukan untuk 
bisa terwujudnya pembuatan modul ajar serta implementasinya. Namun 
untuk kendala yang ada kita berusaha untuk memperbaiki agar 
implementasinya dapat diterapkan secara optimal.” 

Untuk upaya menentukan model pembelajaran dalam modul ajar 

kurikulum merdeka diwajibkan menggunakan model pembelajaran yang 

bervariatif dan menarik. Sehingga guru harus bisa menerapkan berbagai 

macam model pembelajaran di abad 21 seperti Discovery learning, 

Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran kontekstual, pembelajaran 

kooperatif dan masih banyak lainnya. Kendala yang terjadi dalam menentukan 

model pembelajaran adalah karakteristik peserta didik yang berbeda-beda 

sehingga penentuan model pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan 

peserta didik. Upaya yang diberikan yaitu dengan melalukan asesmen awal 
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yang dikenal dengan asesmen diagnostik sebelum melakukan pembelajaran 

untuk mengetahui karakter yang dimiliki peserta didik.  

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa di SMA 

Plus Budi Utomo Makassar dalam menghadapi hambatan penyusunan modul 

ajar kurikulum merdeka melakukan upaya seperti dalam perubahan 

kurikulum secara mendadak solusi yang diberikan adalah mengikuti pelatihan 

yang telah disediakan oleh kemdikbud dan sekolah, merubah pemahaman 

tentang kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka belajar. Upaya yang 

dilakukan dalam mengatasi identifikasi profil pelajar pancasila yaitu belajar 

mandiri mengenai dimensi dan elemen profil pelajar pancasila. Untuk masalah 

kesulitan dalam menyusun komponen pada modul ajar upaya yang diberikan 

adalah agar selalu mengembangkan kemampuan diri dengan cara terus 

mengikuti pelatihan tentang penyusunan modul ajar dan melakukan 

pertemuan dilingkungan sekolah dengan sekolah lain untuk berdiskusi. Upaya 

untuk sarana dan prasarana dalam melakukan praktikum guru menggunakan 

aplikasi laboratorium virtual PhET Simulation serta dalam upaya menentukan 

model pembelajaran guru melakukan asesmen diagnostik kognitif maupun 

asesmen diagnostik non kognitif. 

  



63 

 

3. Metode Yang Dilakukan Oleh Guru Dalam Menyusun Modul Ajar 

Fisika Pada Kurikulum Merdeka Belajar Di SMA Plus Budi Utomo 

Makassar 

Menyusun modul ajar yang efektif untuk kurikulum merdeka 

membutuhkan pemahaman yang kuat, oleh karena itu sebelum menyusun 

modul ajar guru harus memiliki pemahaman tentang metode penyusunan 

modul ajar kurikulum merdeka. Modul ajar yang baik harus memiliki tujuan 

akhir yang jelas, tersusun secara logis, dan mendorong peserta didik untuk 

menjadi pembelajar mandiri yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, 

mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan bertanggung jawab. Guru yang sukses 

adalah guru yang memahami bagaimana peserta didik belajar dan memilih 

metode serta strategi pembelajaran yang tepat. Dengan persiapan yang 

matang, guru dapat menciptakan modul ajar yang bermakna, efektif, dan 

menyenangkan bagi peserta didik, mewujudkan pembelajaran yang lebih 

berkualitas dan berpusat pada peserta didik bersama Kurikulum Merdeka. 

Penyusunan modul ajar yang baik memerlukan langkah-langkah yang 

secara sistematis. Maka metode yang digunakan guru fisika di SMA Plus Budi 

Utomo Makassar dalam menyusun modul ajar kurikulum merdeka memiliki 

beberapa tahapan yang Pertama, guru harus membaca dan memahami 

Capaian Pembelajaran (CP) secara keseluruhan. Kemudian, capaian 

pembelajaran (CP) tersebut dikembangkan menjadi tujuan pembelajaran yang 

spesifik dan terukur. Tujuan pembelajaran (TP) ini harus berpatokan pada 

capaian pembelajaran (CP) dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. 

Setelah tujuan pembelajaran ditetapkan, guru membuat Alur Tujuan 

Pembelajaran (ATP). Alur Tujuan Pembelajaran mirip seperti silabus, yang 
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mengkhususkan materi pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran 

(CP). Barulah setelah alur tujuan pembelajaran (ATP) selesai dibuat, guru 

dapat masuk ke tahap pembuatan modul ajar. Proses penyusunan modul ajar 

membutuhkan pemahaman yang baik tentang capaian pembelajaran (CP), 

tujuan pembelajaran (TP), dan karakteristik peserta didik. Dengan mengikuti 

langkah-langkah di atas, guru SMA Plus Budi Utomo Makassar dapat 

menghasilkan modul ajar yang efektif dan berkualitas, yang pada akhirnya 

akan membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang 

diharapkan.  

Selain itu dalam penyusunan modul ajar kurikulum merdeka terdapat 

Tiga Komponen yang terdiri dari informasi umum, komponen inti dan 

komponen lampiran. Pada komponen informasi umum tersusun atas yang 

pertama; identitas sekolah, identitas sekolah ini merupakan aspek penting 

untuk menggambarkan bahwa modul tersebut kepunyaan dengan 

karakteristik dari sekolah yang terdiri dari nama penyusun modul, institusi 

penyusun, jenjang sekolah, tingkat kelas, serta alokasi waktu pembelajaran. 

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara guru fisika SMA Plus Budi Utomo 

Makassar mengatakan bahwa: 

“wajib disertakan karena itu sebagai identitas dari sekolah kita dan jadi 
karakteristik sekolah SMA Plus Budi Utomo Makassar” 

Kemudian diperkuat dengan pernyataan dari kepala sekolah SMA Plus 

Budi Utomo Makassar dalam wawancara bahwa: 

“Jadi memang identitas modul ajar perlu harus tetap ada karena itu 
menjadi salah satu bagian yang penting untuk mengetahui tentang isi 
yang ada di dalamnya” 

Kedua; kompetensi awal, dalam modul ajar kurikulum merdeka 

terdapat aspek kompetensi awal yang dimiliki oleh peserta didik. Kompetensi 



65 

 

awal ini berupa pengetahuan maupun keterampilan yang dimiliki peserta 

didik sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran.  

Ketiga; profil pelajar pancasila, profil pelajar pancasila ini merupakan 

tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan 

pembentukan karakter melalui konten atau materi maupun kegiatan 

pembelajaran yang berbasis proyek.  

Keempat; sarana dan prasarana, komponen sarana dan prasarana 

berupa suatu alat ataupun materi yang dapat sebagai penunjang pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran dan sumber bahan ajar yang dibutuhkan peserta didik. 

Contohnya pemanfaatan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. 

Kelima; target peserta didik, di dalam modul ajar ada beberapa 

kelompok target peserta didik yang pertama, secara umum peserta didik yang 

tidak mempunyai kesulitan dalam memahami materi yang akan diajarkan. 

Kedua, peserta didik ada yang mengalami kesulitan belajar dikarenakan 

mempunyai keterbatasan terhadap gaya belajar anak, sulit konsentrasi, sulit 

memahami materi baru serta tidak percaya diri. Ketiga, peserta didik memiliki 

kemampuan pencapaian yang tinggi dan dapat memahami materi dengan 

cepat hingga mempunyai keterampilan dalam memimpin. 

Keenam; model pembelajaran, dalam modul ajar juga terdapat 

komponen model pembelajaran atau rangkaian pembelajaran yang 

menggunakan sebuah sistem pelaksanaan pembelajaran, seperti 

pembelajaran tatap muka, pembelajaran secara online, dan kombinasi 

(blended learning). 

Pada komponen inti tersusun atas yang pertama; tujuan pembelajaran, 

tujuan pembelajaran ini merupakan komponen penting dalam modul ajar 
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untuk memberikan acuan yang jelas dan spesifik dalam kegiatan pembelajaran 

sesuai dengan capaian pembelajaran yang ingin dicapai.  

Kedua; pemahaman bermakna, dalam modul ajar terdapat komponen 

pemahaman bermakna yang merupakan informasi tentang manfaat yang 

diperoleh peserta didik setalah mengikuti kegiatan pembelajaran. Manfaat 

yang diperoleh peserta didik nantinya akan dapat diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari.  

Ketiga; pertanyaan pemantik, pertanyaan pemantik ini merupakan 

komponen dalam modul ajar berupa pertanyaan-pertanyaan untuk 

meningkatkan partisipasi   peserta didik yang dapat merangsang pengetahuan 

pada peserta didik, mengaktifkan pemikiran kritis peserta didik sebelum 

materi pelajaran inti dimulai.  

Keempat; kegiatan pembelajaran, di dalam komponen kegiatan 

pembelajaran itu berupa langkah-langkah yang dilakukan oleh guru dalam 

proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini sesuai 

dengan hasil wawancara guru fisika SMA Plus Budi Utomo Makassar 

mengatakan bahwa: 

“Untuk kegiatan pembelajaran itu saya sesuaikan dengan sintaks-sintaks 
model pembelajaran yang saya gunakan” 

Kemudian diperkuat dengan pernyataan dari kepala sekolah SMA Plus 

Budi Utomo Makassar dalam wawancara bahwa: 

“kegiatan pembelajaran itu merupakan langkah-langkah yang 
dilakukan oleh guru dalam proses mengajar, nah biasanya kegiatan 
pembelajaran itu melihat dari model pembelajaran yang digunakan” 

Kelima; refleksi, dalam modul ajar terdapat komponen refleksi yang 

bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan 

dalam bentuk tertulis atau secara lisan oleh guru kepada peserta didik dan 
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oleh peserta didik kepada guru untuk mengekspresikan kesan, harapan dan 

kritik terhadap kegiatan pembelajaran. 

Keenam; asesmen, komponen asesmen merupakan wajib pada modul 

ajar kurikulum merdeka yang dirancang secara khusus untuk mengetahui 

karakteristik peserta didik, mengukur tingkat pemahaman dan keterampilan 

dalam kegiatan pembelajaran. persiapan yang dilakukan oleh guru fisika SMA 

Plus Budi Utomo Makassar sebelum melakukan asesmen untuk melihat 

karakteristik peserta didik maka ada dua asesmen, yaitu asesmen diagnostik 

kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen tentang karakteristik 

peserta didik diagnostik non kognitif atau asesmen awal pembelajaran, untuk 

melihat kondisi peserta didik, tentang kondisi keluarganya karena di sekolah 

SMA Plus Budi Utomo Makassar merupakan peserta didik boarding school, 

dari berbagai daerah jadi sangat memerlukan asesmen untuk melihat tujuan 

orang tua membawa anaknya sekolah di SMA Plus Budi Utomo Makassar, 

apakah keinginan orang tua ataukah keinginan peserta didik itu sendiri. Maka 

berdampak pada peserta didik untuk pembelajarannya. Oleh karena itu, 

sekolah SMA Plus Budi Utomo Makassar setiap masuk awal semester harus 

melakukan asesmen awal pembelajaran, namun asesmen itu tidak hanya 

dilakukan satu kali saja tetapi tergantung dengan guru yang melaksanakan 

asesmen itu per BAB dan ada juga yang melaksanakan asesmen per semester, 

baik kognitif maupun non kognitif tergantung dari gurunya. Jadi untuk guru 

fisika SMA Plus Budi Utomo Makassar melakukan asesmen dignostik setiap 

awal pembelajaran, dan melakukan asesmen formatif setiap per BAB materi 

untuk mengetahui sejauh mana peserta didik menyukai materi yang telah 

diajarkan atau sejauh mana pemahaman tentang materi yang sudah diberikan 

kepada peserta didik, serta melakukan asesmen sumatif pada setiap akhir 
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semester. Di sekolah SMA Plus Budi Utomo Makassar terdapat dua tahap 

dalam melakukan asesmen, yaitu dilakukan observasi kemudian wawancara. 

Wawancara dilakukan secara langsung kepada peserta didik. serta bekerja 

sama dengan wali kelas untuk melakukan wawancara kepada peserta didik 

setelah itu hasil wawancara disampaikan pada forum komunitas praktisi. 

Ketujuh; pengayaan dan remedial, Menurut guru fisika SMA Plus Budi 

Utomo Makassar pengayaan dan remedial merupakan salah satu aspek 

penting dalam modul ajar kurikulum merdeka Karena ingin melihat seberapa 

besar dan seberapa pengaruhnya materi yang disampaikan, Maka dari itu guru 

melakukan pembelajaran teman sejawat untuk membantu peserta didik yang 

kurang paham. Untuk pengayaan dilakukan setiap akhir BAB. Tetapi menurut 

guru fisika SMA Plus Budi Utomo Makassar pengayaan itu dilakukan pada 

refleksi untuk mengetahui seberapa mengerti peserta didik tentang cara 

mengajar guru. Pengayaan dilakukan setiap akhir BAB dengan remedial. Jadi 

remedial dan pengayaan dilakukan secara bersamaan. Jika peserta didik 

melakukan remedial maka diberikan jam tambahan, misalnya untuk 

pengayaan mengarahkan ke materi jadi peserta didik terbagi dua di dalam 

kelas. Peserta didik yang sudah paham dengan materi diminta untuk 

membahas materi baru yang akan dipelajari selanjutnya untuk peserta didik 

yang belum paham maka akan mengulang kembali materi. 

Pada komponen lampiran tersusun atas yang pertama; materi 

pembelajaran, materi pembelajaran ini merupakan komponen yang 

dilampirkan dalam modul ajar kurikulum merdeka.  

Kedua; lembar kerja peserta didik (LKPD), lembar kerja peserta didik 

ini merupakan komponen yang dilampirkan dalam modul ajar kurikulum 

merdeka yang digunakan oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.  
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Ketiga; bahan bacaan guru dan peserta didik, dalam modul ajar 

terdapat komponen yang dilampirkan ke dalam modul ajar kurikulum 

merdeka sebagai sumber referensi peserta didik maupun guru. 

Keempat, glosarium, pada modul ajar komponen yang dilampirkan 

adalah glosarium untuk pengertian istilah-istilah atau kata yang memerlukan 

penjelasan pada modul ajar.  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa  

metode yang dilakukan oleh guru fisika dalam menyusun modul ajar 

kurikulum merdeka memiliki beberapa tahapan yang Pertama, guru harus 

memahami Capaian Pembelajaran (CP). Kemudian, dikembangkan menjadi 

tujuan pembelajaran (TP) yang spesifik dan terukur. Setelah tujuan 

pembelajaran ditetapkan, guru membuat Alur Tujuan Pembelajaran (ATP). 

Terdapat komponen-komponen dalam modul ajar yang tersusun dari 

komponen informasi umum yang meliputi identitas modul, kompetensi awal, 

profil pelajar pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan model 

pembelajaran. Komponen inti yang meliputi tujuan pembelajaran, pemahaman 

bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, refleksi, asesmen, 

serta pengayaan dan remedial. Pada komponen lampiran yang meliputi materi 

pembelajaran, lembar kerja peserta didik (LKPD), bahan bacaan guru serta 

Glosarium. 
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C. Pembahasan 

Setelah melakukan penelitian tentang Hambatan Guru dalam 

Menyusun Modul Ajar Fisika pada Kurikulum Merdeka di SMA Plus Budi 

Utomo Makassar, maka peneliti telah menemukan bahwa terdapat beberapa 

aspek yang hingga kini masih menjadi sebuah hambatan bagi guru dalam 

melakukan penyusunan modul ajar fisika kurikulum merdeka. 

Hambatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah halangan 

atau rintangan. Hambatan sendiri memiliki arti yang sangat penting dalam 

setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Suatu tugas atau pekerjaan 

tidak akan terlaksana apabila ada suatu hambatan yang mengganggu 

pekerjaan tersebut. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan 

pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Setiap manusia 

selalu mempunyai hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari diri 

manusia itu sendiri ataupun dari luar manusia. 

Siapa pun tentunya akan pernah mendapati situasi yang akhirnya akan 

menjadi penghambat bagi dirinya untuk melakukan sesuatu, tidak terkecuali 

oleh para guru dalam melakukan kewajibannya untuk menyiapkan kegiatan 

pembelajaran yang efektif dan semaksimal mungkin. Salah satu aspek yang 

terkadang menjadi penghambat bagi guru dalam kegiatan pembelajaran 

adalah menyusun perangkat pembelajaran yaitu RPP atau modul 

pembelajaran kurikulum merdeka. 

Pada bab ini, peneliti akan memberikan pembahasan mengenai 

hambatan guru dalam Menyusun modul ajar fisika pada kurikulum merdeka di 

SMA Plus Budi Utomo Makassar. 
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1. Hambatan Guru Dalam Menyusun Modul Ajar Fisika Pada 

Kurikulum Merdeka Belajar Di SMA Plus Budi Utomo Makassar 

Hambatan guru dalam Menyusun Modul Ajar fisika pada kurikulum 

merdeka di SMA Plus Budi Utomo Makassar dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yang menjadi hambatan bagi guru fisika untuk Menyusun Modul Ajar fisika 

kurikulum merdeka. Perubahan kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka 

pada tahun 2022 menurut guru fisika di SMA Plus Budi Utomo Makassar juga 

menjadi penyebab guru mengalami kesulitan dalam membuat Modul Ajar 

sebagai salah satu komponen dalam perangkat ajar. Perubahan kurikulum 

tersebut juga tidak disertai dengan persiapan yang baik sehingga pada saat 

implementasinya aspek pendukung dari kurikulum merdeka masih sangat 

kurang, termasuk referensi terkait penyusunan Modul Ajar kurikulum 

merdeka. Hal ini sejalan dengan pendapat Dewi dan Astuti, 202262 bahwa ada 

2 aspek yang menjadi permasalahan dalam penerapan kurikulum merdeka 

belajar yaitu: (1) Sering bergantinya regulasi dan revisi peraturan yang 

berulang, belum meratanya pelatihan pada guru, Belum lengkapnya sarana 

dan prasarana, buku pegangan guru dan buku pegangan siswa, perubahan 

Budaya ilmiah, gerakan literasi sekolah dan supervisi internal belum optimal; 

(2) Belum semua guru ikut pelatihan, guru belum memahami substansi 

Kurikulum Merdeka, guru masih kesulitan dalam Menyusun RPP, dan 

menerapkan dengan model pembelajaran yang sesuai pendekatan saintifik, 

literasi dalam pembelajaran dan standar penilaian masih dirasa sulit dan rumit 

oleh guru. 

                                                        

62 Luh Made Ayu Wulan Dewi dan Ni Putu Eni Astuti, “Hambatan Kurikulum Merdeka 
Di Kelas IV SDN 3 Apuan,” Jurnal Pendidikan Dasar Rare Pustaka, 4.2 (2022), 31–39. 
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Melalui hasil yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa guru fisika 

SMA Plus Budi Utomo Makassar mengalami kesulitan saat pertama kali 

kurikulum merdeka diterapkan. Hal ini disebabkan penerapan kurikulum 

merdeka terkesan secara tiba-tiba, karena tanpa melakukan sosialisasi 

sepenuhnya kepada sekolah yang menerapkan. Sehingga tenaga pendidik 

khususnya guru fisika SMA Plus Budi Utomo Makassar mengalami 

kebingungan saat implementasi kurikulum merdeka. Namun, seiring dengan 

diterapkan kurikulum merdeka guru fisika SMA Plus Budi Utomo Makassar 

terus belajar dan menggali informasi terkait kurikulum merdeka dengan cara 

mengikuti pelatihan Kemendikbud dan pelatihan yang disediakan oleh sekolah 

dan diskusi antara guru. 

a. Guru kesulitan mengidentifikasi serta menentukan dimensi profil 

pelajar pancasila  

Profil pelajar pancasila merupakan poin atau komponen yang menjadi 

pembeda dari kurikulum sebelumnya. Profil pelajar pancasila itu sendiri 

merupakan tujuan akhir dari sebuah proses pembelajaran melalui 

pembentukan karakter peserta didik. Untuk profil pelajar pancasila terdapat 6 

dimensi di antaranya beriman kepada tuhan YME, mandiri, berkebhinekaan 

global, bergotong royong, kreatif, serta bernalar kritis. 

Hambatan yang dialami oleh guru fisika SMA Plus Budi Utomo 

Makassar dalam menentukan profil pelajar pancasila adalah masih kesulitan 

dalam menentukan dimensi profil pancasila, guru harus melihat elemen dari 

profil pelajar pancasila kemudian guru dapat menyesuaikan dengan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai. 

Guru fisika SMA Plus Budi Utomo Makassar, mengalami kebingungan 

apakah seluruh dimensi profil pelajar pancasila harus dimuat dalam modul 
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ajar, menanggapi hal ini dimensi profil pelajar pancasila tidak perlu 

dimasukkan semua ke dalam modul ajar, guru dapat memilih dimensi yang 

sesuai. Hal ini sesuai dengan teori tentang menentukan dimensi profil pelajar 

pancasila dari kemdikbud63 dijelaskan, bahwa komponen profil pelajar 

pancasila tidak perlu memuat seluruhnya, namun dapat disesuaikan dengan 

keperluan kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara diketahui bahwa guru 

fisika SMA Plus Budi Utomo Makassar juga mengalami kesulitan dalam 

menentukan profil pelajar pancasila yaitu, beliau masih belum mengetahui 

indikator peserta didik dapat dikatakan berhasil pada pencapaian profil 

pelajar pancasila itu seperti apa, ini salah satu yang menjadikan kesulitan guru 

dalam menentukan profil pelajar pancasila. Pendapat lain juga disampaikan 

oleh guru fisika SMA Plus Budi Utomo Makassar, beliau menyampaikan bahwa 

pengetahuan mengenai komponen profil pelajar pancasila yang dimiliki guru 

juga cukup lemah, sehingga ini juga menjadi problematika saat menyusun 

modul ajar. 

b. Problematika guru dalam menyusun modul ajar fisika berdasarkan 

beberapa komponen kurikulum merdeka 

Modul ajar kurikulum merdeka memiliki beberapa komponen di 

dalamnya, guru dapat menyesuaikan kebutuhan komponen dalam modul ajar. 

Terkait penyusunan modul Ajar kurikulum merdeka guru mengalami kesulitan 

dalam memahami beberapa komponen. Hal ini sejalan dengan Farhana, 202264 

bahwa komponen modul ajar tersusun dari yang pertama, tujuan 

                                                        

63 kemdikbud, “Komponen Modul Ajar,” pusatinformasi.kolaborasi.kemdikbud.go.id, 
2024<https://pusatinformasi.kolaborasi.kemdikbud.go.id/hc/enus/articles/50105559563-
Komponen-Modul-Ajar> [diakses 20 Februari 2024]. 

64 Farhana. 
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pembelajaran yang terdiri; Tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal 

penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk 

asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Tujuan pembelajaran akan 

menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian 

dengan keberagaman peserta didik, dan metode asesmen yang digunakan. 

Tujuan pembelajaran pun bisa mencakup berbagai bentuk, mulai dari 

pengetahuan (fakta dan informasi), prosedural, pemahaman konseptual, 

pemikiran dan penalaran keterampilan, serta kolaborasi dan strategi 

komunikasi. 

Kedua, Kegiatan pembelajaran mencakup urutan kegiatan 

pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah konkret, yang disertakan 

opsi pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan 

kebutuhan belajar peserta didik. Langkah kegiatan pembelajaran ditulis secara 

berurutan sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan, dalam tiga tahap, 

yaitu pendahuluan, inti, dan penutup berbasis metode pembelajaran aktif. 

Ketiga, Rencana asesmen mencakup instrumen serta cara melakukan 

penilaian. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan 

tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Asesmen dapat berupa asesmen 

formatif maupun asesmen sumatif.  

Adapun komponen di dalam modul ajar kurikulum merdeka yang di 

anggap memiliki kesulitan pada saat proses penyusunannya, menurut guru 

fisika SMA Plus Budi Utomo Makassar, komponen yang dianggap sulit yaitu 

menyusun Alur Tujuan Pembelajaran (ATP). Dalam penyusunan modul ajar 

kurikulum merdeka Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) merupakan komponen 

yang paling krusial dalam penyusunan modul ajar karena tercapainya sebuah 

tujuan pembelajaran ditentukan oleh alur tujuan pembelajaran yang jelas. Alur 
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tujuan pembelajaran (ATP) merupakan sama seperti silabus pada kurikulum 

2013 yaitu sebagai bahan acuan bagi para guru dalam merencanakan sebuah 

pembelajaran (modul ajar). Namun dilengkapi dengan capaian pembelajaran 

yang diperoleh peserta didik di akhir fase.  

Hal ini sejalan dengan pendapat Windy Hastasasi dalam 

Riswakhyuningsih, 202265 bahwa Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) adalah   

rangkaian   tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan 

pembelajaran sejak awal hingga   akhir   suatu   fase.   Prinsip penyusunan alur 

tujuan pembelajaran (ATP) antara lain esensial, berkesinambungan, 

kontekstual   dan sederhana. 

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara diketahui bahwa guru 

fisika SMA Plus Budi Utomo Makassar mengalami kesulitan saat merumuskan 

alur tujuan pembelajaran karena disebabkan oleh beberapa faktor yang 

pertama kurangnya referensi dan yang kedua adalah pada saat merumuskan 

alur tujuan pembelajaran harus dengan pemahaman yang jelas agar dapat 

menentukan arah dan struktur dari modul ajar secara keseluruhan. 

Komponen selanjutnya yang dianggap sulit adalah komponen sarana 

dan Prasarana. Melalui hasil wawancara langsung dengan guru fisika SMA Plus 

Budi Utomo Makassar, mengungkapkan bahwa kurangnya sarana dan 

prasarana juga menjadi problematika ketika proses penyusunan modul ajar. 

Seperti yang diungkapkan oleh guru fisika SMA Plus Budi Utomo Makassar 

beliau memaparkan bahwa keterbatasan dalam proses penyusunan modul ajar 

seperti kendala referensi minimnya buku pelajaran dan sumber belajar lainnya 

serta jaringan internet yang masih belum begitu stabil di lingkungan sekolah 

                                                        

65 Tri Riswakhyuningsih, “Pengembangan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) Mata 
Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Kelas VII SMP,” RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi dan 
Teknologi Kabupaten Batang, 7.1 (2022), 20–30. 
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sehingga menjadi salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam 

penyusunan modul ajar fisika di sekolah SMA Plus Budi Utomo. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Muhammad Ihsan, 202266 mengatakan bahwa sarana dan 

prasarana itu penting dalam mendukung pembelajaran sekaligus memenuhi 

kebijakan mandiri. Sarana dan prasarana sekolah harus melebihi standar 

Permendikbud 2007 untuk penyediaan lingkungan belajar dan sesuai dengan 

rasio antara jumlah peserta didik dan fasilitasnya. 

Komponen yang terakhir dianggap sulit adalah menentukan model 

pembelajaran. Dalam sebuah modul ajar kurikulum merdeka model 

pembelajaran wajib dicantumkan. Namun sebelum mencantumkan model 

pembelajaran tentunya guru harus memahami karakteristik setiap peserta 

didik dan materi yang diajarkan dalam memilih model pembelajaran yang 

tepat. Problematika yang dihadapi oleh guru fisika SMA Plus Budi Utomo 

Makassar, yaitu kesulitan dalam memahami karakteristik setiap peserta didik. 

sehingga model pembelajaran yang telah dicantumkan dalam modul ajar 

kurikulum merdeka tidak terimplementasikan dalam ruang kelas pada saat 

pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan guru fisika SMA 

Plus Budi Utomo Makassar, beliau mengatakan bahwa model pembelajaran 

akan berubah-ubah sesuai dengan suasana kelas pada saat proses belajar 

mengajar. 

Masalah mengenai kesulitan guru dalam memahami komponen 

penyusun dalam modul ajar, memang bisa terjadi. Hal ini juga sejalan dengan 

pendapat Adicita dkk, 202367 dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa 

                                                        

66 Muhammad Ihsan, “Kesiapan guru terhadap implementasi kurikulum merdeka 
belajar,” Tugas mata kuliah mahasiswa, 1.1 (2022), 37–46. 

67 Adicita, Hamuni, dan Hijrah. 
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hambatan yang dialami oleh tenaga pendidik dalam implementasi kurikulum 

merdeka belajar adalah sulitnya menyesuaikan modul ajar yang sesuai dengan 

kebutuhan belajar peserta didik yang berdasarkan kesiapan peserta didik, 

gaya belajar peserta didik, serta minat belajar peserta didik. Tenaga pendidik 

perlu menyesuaikan modul ajar setiap kali pertemuan, dan modul ajar juga 

perlu disesuaikan antara materi dengan buku pegangan peserta didik serta 

tenaga pendidik juga harus menyesuaikan materi dalam modul ajar  yang 

sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik.  

2. Upaya Yang Dilakukan Oleh Guru Dalam Menghadapi Hambatan 

Menyusun Modul Ajar Fisika Pada Kurikulum Merdeka Belajar Di 

SMA Plus Budi Utomo Makassar 

Untuk mengatasi hambatan guru dalam menyusun modul ajar fisika 

kurikulum merdeka tentu saja guru fisika SMA Plus Budi Utomo Makassar 

telah melakukan beberapa upaya agar suatu permasalahan yang dihadapi 

dapat terselesaikan. Melalui hasil wawancara terdapat beberapa upaya untuk 

mengatasi permasalahan penyusunan modul ajar yang dilakukan oleh guru 

fisika SMA Plus Budi Utomo Makassar, berikut peneliti paparkan: 

a. Untuk hambatan pada tahapan perubahan kurikulum secara mendadak 

Problematika yang dihadapi oleh guru fisika SMA Plus Budi Utomo 

Makassar adalah perubahan kurikulum tersebut dinilai secara mendadak 

karena sebelum diterapkan ke sekolah tidak dilakukan sosialisasi secara 

mendalam terlebih dahulu. Upaya yang diberikan adalah mengikuti 

pelatihan yang telah disediakan oleh kemdikbud dan pelatihan 

dilingkungan sekolah, merubah pemahaman tentang kurikulum 2013 

menjadi kurikulum merdeka belajar, serta saling bertukar pikiran dengan 

guru lainnya. Karena guru memiliki peran yang sangat penting dalam 
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penerapan kebijakan kurikulum merdeka belajar. Oleh karena itu, setiap 

guru perlu untuk mempersiapkan diri terhadap setiap perubahan 

kurikulum yang bisa terjadi dengan memperluas wawasan keilmuan. Guru 

harus dapat berkontribusi serta melakukan kolaboratif  untuk 

pengembangan kurikulum dalam memahami metode dan strategi 

pembelajaran oleh peserta didik. Hal ini sejalan dengan pendapat Alsubaie, 

201668 mengatakan bahwa guru sangat berperan dalam penerapan 

kebijakan merdeka belajar. Guru dapat berkontribusi secara kolaboratif 

dan efektif bekerja dengan pengembangan kurikulum sekolah untuk 

mengatur dan menyusun materi, buku teks, dan konten pembelajaran. 

Keterlibatan guru dalam proses pengembangan kurikulum penting 

dilakukan untuk menyelaraskan isi kurikulum dengan kebutuhan siswa di 

kelas. 

b. Untuk hambatan guru pada tahapan identifikasi dimensi profil Pancasila 

Problematika yang dihadapi guru fisika SMA Plus Budi Utomo Makassar 

adalah kebingungan dalam menentukan dimensi profil pelajar pancasila. 

Upaya yang diberikan untuk masalah ini yaitu belajar mandiri mengenai 

dimensi dan elemen profil pelajar pancasila. Karena profil pelajar pancasila 

merupakan komponen yang cukup penting dalam kurikulum merdeka, 

pencapaian atau tujuan akhir dari profil pelajar pancasila yaitu nilai 

karakter bagi peserta didik, maka dari itu penting bagi guru untuk 

memahami seluk beluk profil pelajar pancasila, hal ini juga sejalan dengan 

yang disampaikan oleh Kemdikbudristek RI69, yakni profil pelajar pancasila 

                                                        

68 Merfat Ayesh Alsubaie, “Curriculum Development: Teacher Involvement in 
Curriculum Development,” Journal of Education and Practice , 7.9 (2016), 106–7. 

69 Kemdikbudristek, “Pengertian dan Penerapan Profil Pelajar Pancasila,” Kementerian 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2024 
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merupakan suatu tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang 

mana merupakan sangat berkaitan erat dengan pembentukan karakter 

peserta didik. Di dalam modul ajar profil pelajar pancasila tidak perlu 

memuat seluruhnya, namun dapat disesuaikan dengan keperluan kegiatan 

pembelajaran. 

c. Untuk hambatan guru pada tahapan menyusun komponen modul ajar 

fisika kurikulum merdeka belajar pada tahapan menyusun komponen pada 

modul ajar, melalui hasil penelitian, maka peneliti menemukan suatu 

problematika, guru fisika SMA Plus Budi Utomo Makassar memiliki 

masalah dalam menyusun komponen modul ajar. Karena kurangnya 

pemahaman terhadap setiap komponen yang ada pada modul ajar, maka 

upaya untuk menghadapi masalah tersebut yaitu dengan belajar secara 

mandiri tentang memahami komponen serta istilah komponen modul ajar, 

melalui media digital seperti youtube, atau belajar langsung dari situs 

Kemdikbud. 

3. Metode Yang Dilakukan Oleh Guru Dalam Menyusun Modul Ajar 

Fisika Pada Kurikulum Merdeka Belajar Di SMA Plus Budi Utomo 

Makassar 

Cara yang dilakukan oleh guru fisika SMA Plus Budi Utomo Makassar 

sebelum menyusun modul ajar kurikulum merdeka tentu memiliki beberapa 

langkah-langkah dalam penyusunannya. Karena modul ajar kurikulum 

merdeka memiliki komponen yang terbagi menjadi tiga yaitu, komponen 

umum, komponen inti dan komponen lampiran. Melalui hasil wawancara 

langsung dengan guru fisika SMA Plus Budi Utomo Makassar bahwa dalam 

                                                        
<https://pusatinformasi.guru.kemdikbud.go.id/hc/id/articles/14145044257945Pengertian-
dan-Penerapan-Profil-Pelajar-Pancasila> [diakses 18 Maret 2024]. 
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penyusunan modul ajar kurikulum merdeka memiliki beberapa metode dalam 

penyusunannya. Berikut peneliti paparkan: 

a. Penyusunan komponen umum modul ajar fisika kurikulum merdeka  

Identitas modul menurut guru fisika SMA Plus Budi Utomo Makassar 

merupakan komponen wajib dicantumkan dalam modul ajar karena sebagai 

identitas modul ajar kepunyaan dari sekolah SMA Plus Budi Utomo Makassar 

yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik sekolah. Hal ini 

sesuai dengan yang disampaikan oleh kemdikbud70 bahwa modul ajar yang 

tayang di Platform Merdeka Mengajar terdiri dari komponen sebagai berikut: 

1) Informasi Umum 

- Pemilihan jenis satuan dan jenjang pendidikan 

- Pemilihan fase dan kelas 

- Pemilihan mata pelajaran 

- Penanda kebutuhan khusus 

- Judul modul ajar 

- Deskripsi umum modul ajar  

- Identitas penulis modul (nama dan asal organisasi) 

- Gambar sampul (opsional) 

Kompetensi awal menurut guru fisika SMA Plus Budi Utomo Makassar 

dalam merumuskan kompetensi awal pada modul ajar kurikulum merdeka 

adalah kompetensi awal dikaitkan dengan materi sebelumnya yang 

berhubungan tentang materi yang akan dipelajari. Kemudian mengaitkan 

materi dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan kemdikbud71 

pada Platform Merdeka Mengajar bahwa kompetensi awal merupakan suatu 

                                                        

70 kemdikbud. 

71 kemdikbud. 
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pengetahuan dan keterampilan yang perlu dimiliki oleh peserta didik sebelum 

mempelajari materi dalam pembelajaran. Kompetensi awal merupakan suatu 

yang menjadi ukuran dalam sebuah modul ajar yang dirancang.  

Profil pelajar pancasila menurut guru fisika SMA Plus Budi Utomo 

Makassar merupakan komponen yang sangat penting. Dalam modul ajar 

kurikulum Merdeka harus mengintegrasikan antara materi dengan profil 

pelajar Pancasila. Maka dari itu dalam modul ajar disajikan dimensi yang akan 

dicapai dalam kegiatan pembelajaran misalnya bernalar kritis, mandiri atau 

lain sebagainya sesuai dengan dimensi yang ingin dicapai. Hal ini sejalan 

dengan kemdikbud72 pada Platform Merdeka Mengajar bahwa profil pelajar 

pancasila dapat diintegrasikan dalam materi dan metode pembelajaran. 

Terdapat enam dimensi profil pelajar pancasila yang saling berhubungan 

dalam mata pelajaran melalui: 

a. Materi (isi pembelajaran) 

b. Pedagogi 

c. Kegiatan proyek atau 

d. asesmen 

Sarana dan prasarana menurut guru fisika SMA Plus Budi Utomo 

Makassar merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam menunjang 

implementasi kurikulum merdeka disekolah. Ruangan dan bahan diperlukan 

untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Layanan mengacu pada alat dan 

bahan yang digunakan, sedangkan infrastruktur mencakup bahan yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Ketersediaan materi harus 

dipertimbangkan beserta batasan atau manfaatnya. Teknologi termasuk 

                                                        

72 kemdikbud. 



82 

 

sarana dan prasarana penting untuk diperhatikan dan juga dimanfaatkan agar 

pembelajaran lebih mendalam dan bermakna. 

Target peserta didik menurut guru fisika SMA Plus Budi Utomo 

Makassar yaitu menganalisa terlebih dahulu dengan pengayaan, guru fisika 

SMA Plus Budi Utomo Makassar akan memberikan pertanyaan yang harus 

dijawab secara langsung oleh peserta didik untuk mengetahui  sejauh mana 

pemahamannya dengan menggunakan asesmen. Peserta didik yang menjadi 

target adalah: 

a. siswa normal : biasa saja, tidak mengelami kesulitan dalam 

mencerna dan memahami materi yang tidak terbatas. 

b. siswa dengan ketidakmampuan belajar : keterbatasan dalam gaya 

belajar, kesulitan dalam memahami bahasa dan materi, kurang 

percaya diri, serta sulit konsentrasi dalam jangka waktu lama. 

c. siswa yang berkualitas tinggi : cepat mencerna dan memahami 

mampu mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS). 

Model pembelajaran menurut guru fisika SMA Plus Budi Utomo 

Makassar merupakan komponen yang wajib dicantumkan dalam modul ajar 

sehingga mengharuskan melakukan asesmen diagnostik sebelum menyusun 

modul ajar. Namun pada realita yang peneliti temukan di lokasi penelitian 

bahwa model pembelajaran yang tercantum dalam modul ajar tidak sesuai 

dengan model pembelajaran yang di implementasikan pada saat proses 

pembelajaran. 

b. Penyusunan komponen inti modul ajar fisika kurikulum merdeka 

Tujuan pembelajaran menurut guru fisika SMA Plus Budi Utomo 

Makassar metode yang digunakan melihat susunan capaian pembelajaran (CP) 

nya kemudian dikembangkan. Setelah itu, merumuskan di materi yang butuh 
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dijelaskan di peserta didik. Serta membuat konsep materi yang bermanfaat 

bagi peserta didik dan berfungsi sesuai dengan capaian pembelajarannya. Hal 

ini sejalan dengan yang disampaikan oleh kemdikbud73 bahwa tujuan 

pembelajaran bisa mencakup berbagai bentuk, mulai dari pengetahuan (fakta 

dan informasi), prosedural, pemahaman konseptual, pemikiran dan penalaran 

keterampilan, serta kolaborasi dan strategi komunikasi. 

Hal ini sejalan dengan kemdikbud74 pada Platform Merdeka Mengajar 

bahwa tujuan pembelajaran harus mencerminkan permasalahan 

pembelajaran yang penting dan harus dapat diuji dengan berbagai bentuk 

penilaian untuk menunjukkan pemahaman. Tujuan pembelajaran 

menentukan kegiatan pembelajaran, alat yang digunakan, kesesuaian dengan 

keberagaman peserta didik dan metode penilaian yang digunakan. Tujuan 

pembelajaran dapat bermacam-macam bentuknya, yaitu tentang informasi 

berupa fakta serta prosedur, pemahaman konseptual, berpikir dan bernalar, 

serta keterampilan, kolaboratif dan strategis. 

Pemahaman bermakna menurut guru fisika SMA Plus Budi Utomo 

Makassar adalah mengambil terlebih dahulu gambaran di kehidupan         

sehari-hari karena sesuai dengan namanya bermakna berarti berkesan untuk 

peserta didik. Jika terdapat materi yang tidak berkesan di peserta didik dalam 

kehidupan sehari-hari dilingkungannya, maka guru akan menampilkan video 

saat proses pembelajaran. Hal ini sejalan dengan kemdikbud75 pada Platform 

Merdeka Mengajar bahwa pemahaman yang bermakna merupakan 

pengetahuan tentang manfaat yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti 
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pembelajaran. Peserta didik kemudian dapat menerapkan manfaat setelah 

dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kalimat pemahaman 

bermakna: 

a. Orang berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai 

suatu tujuan. 

b. Makhluk hidup beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. 

Pertanyaan pemantik menurut guru fisika SMA Plus Budi Utomo 

Makassar adalah mirip dengan yang ada di RPP. Sebelum melakukan 

pembelajaran maka guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang 

menyesuaikan dengan kehidupan sehari-hari di mana pertanyaan yang 

membuat peserta didik menjadi bertanya-tanya. 

Hal ini sejalan dengan kemdikbud76 pada Platform Merdeka Mengajar 

bahwa guru menciptakan pertanyaan-pertanyaan yang merangsang otak 

peserta didik untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan berpikir kritis peserta 

didik dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendorong. 

Membimbing peserta didik pada pemahaman yang bermakna 

berdasarkan tujuan pembelajaran. Misalnya saja ketika belajar menulis cerita 

pendek, guru dapat mendorong pertanyaan-pertanyaan seperti: 

a. Apa yang membuat membaca sebuah cerita menjadi menarik? 

b. Jika Anda diminta untuk membuat akhir cerita yang lain, apa yang 

akan anda sarankan? 

Urutan kegiatan pembelajaran inti sebagai tahapan pembelajaran 

tertentu, termasuk alternatif pilihan pembelajaran dan langkah-langkah untuk 

mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik. Tahapan pembelajaran 
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ditulis berurutan sesuai waktu yang direncanakan meliputi tiga tahap yaitu: 

pendahuluan, inti dan penutup berdasarkan metode pembelajaran aktif. 

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh kemdikbud77 bahwa 

Langkah kegiatan pembelajaran ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi 

waktu yang direncanakan, dalam tiga tahap, yaitu pendahuluan, inti, dan 

penutup berbasis metode pembelajaran aktif. 

Refleksi menurut guru fisika SMA Plus Budi Utomo Makassar perlu 

dalam pembelajaran untuk melihat sejauh mana pemahaman peserta didik 

pada pembelajaran. Karena dengan melakukan refleksi guru dapat mengetahui 

apa saja yang harus di rubah saat mengajar ke peserta didik, atau dengan 

materi yang kita sampaikan. 

Asesmen menurut guru fisika SMA Plus Budi Utomo Makassar untuk 

melihat karakteristik peserta didik maka ada dua asesmen yang digunakan, 

yaitu asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif. 

Asesmen tentang karakteristik peserta didik diagnostik non kognitif atau 

asesmen awal pembelajaran, untuk melihat kondisi peserta didik, oleh karena 

itu  sekolah SMA Plus Budi Utomo Makassar setiap masuk awal semester harus 

melakukan asesmen awal pembelajaran,  dan melakukan asesmen formatif 

pada proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses 

pembelajaran juga mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran, serta 

melakukan asesmen sumatif pada setiap akhir semester untuk melihat 

ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran tersebut.  

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh kemdikbud78 bahwa 

dalam merencanakan asesmen, guru juga perlu memahami salah satu prinsip 
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asesmen dalam Kurikulum Merdeka adalah mendorong penggunaan berbagai 

bentuk asesmen, bukan hanya tes tertulis. Hal ini dilakukan agar pembelajaran 

bisa lebih terfokus pada kegiatan yang bermakna, serta informasi atau umpan 

balik dari asesmen tentang kemampuan murid juga menjadi lebih kaya dan 

bermanfaat dalam proses perancangan pembelajaran berikutnya. 

Penilaian digunakan untuk mengukur hasil belajar pada suatu akhir 

kegiatan. Kriteria pencapaian harus diterapkan sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang ditetapkan dengan jelas. Terdapat tiga penilaian yaitu: 

a. Penilaian sebelum pembelajaran (asesmen diagnosis) 

b. Penilaian saat pembelajaran (asesmen formatif) 

c. Penilaian akhir pembelajaran (asesmen sumatif) 

Bentuk evaluasi yang dapat diisi: 

a. Sikap (profil pelajar pancasila) dapat berupa: 

b. Observasi, evaluasi diri, evaluasi bersama. 

c. Pertunjukkan (drama, pameran seni rupa dan lainnya) 

d. Tertulis (tes objektif: esai, pilihan ganda, jawaban singkat) 

Pengayaan dan remedial menurut guru fisika SMA Plus Budi Utomo 

Makassar merupakan salah satu aspek penting dalam modul ajar kurikulum 

merdeka karena ingin melihat seberapa besar dan seberapa pengaruhnya 

materi yang disampaikan, Maka dari itu guru melakukan pembelajaran teman 

sejawat untuk membantu peserta didik yang kurang paham. Untuk pengayaan 

dilakukan setiap akhir BAB. Tetapi menurut guru fisika SMA Plus Budi Utomo 

Makassar pengayaan itu dilakukan pada refleksi untuk mengetahui seberapa 

mengerti peserta didik tentang cara mengajarnya. Pengayaan dilakukan setiap 

akhir BAB dengan remedial.  
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Hal ini sejalan dengan kemdikbud79 pada Platform Merdeka Mengajar 

bahwa pengayaan merupakan kegiatan pembelajaran yang ditawarkan kepada 

peserta didik yang telah dibina melalaui prestasi tinggi untuk 

mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Peserta didik 

membutuhkan bimbingan dalam memahami materi atau dalam pembelajaran 

berulang. Dalam merencanakan kegiatan pengayaan perlu diperhatikan 

perbedaan contoh lembar belajar atau latihan. 

c. Penyusunan komponen lampiran modul ajar fisika kurikulum 

merdeka 

Materi pembelajaran menurut guru fisika SMA Plus Budi Utomo 

Makassar materi pembelajaran bukan suatu komponen yang wajib untuk 

dilampirkan dalam sebuah modul ajar tetapi jika dilampirkan akan 

melengkapi penyusunan dari modul ajar. 

Lembar kerja peserta didik menurut guru fisika SMA Plus Budi Utomo 

Makassar merupakan suatu komponen yang wajib dilampirkan dalam 

penyusunan modul ajar sebagai bukti fisik peserta didik melaksanakan 

kegiatan tugas yang diberikan dan dapat melaksanakan evaluasi dari LKPD 

secara langsung.  

Dalam sebuah website Kemdikbud80 pada Platform Merdeka Mengajar 

bahwa lembar kerja peserta didik (LKPD) merupakan untuk ditunjukkan 

kepada peserta didik (bukan guru) dan boleh diperbanyak sebagaimana 

mestinya untuk dibagikan kepada peserta didik termasuk peserta didik non 

reguler.   
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Bahan bacaan guru menurut guru fisika SMA Plus Budi Utomo Makassar 

merupakan komponen wajib dicantumkan ke dalam penyusunan modul ajar 

kurikulum Merdeka untuk menambah referensi dan menjadi acuan dalam 

pembelajaran. 

Dalam sebuah website kemdikbud81 pada Platform Merdeka Mengajar 

bahwa bahan bacaan untuk guru dan peserta didik digunakan sebagai pemicu 

sebelum dimulainya suatu kegiatan atau untuk memberi pendalaman 

pemahaman terhadap materi pada saat di akhir kegiatan pembelajaran. 

Glosarium menurut guru fisika SMA Plus Budi Utomo Makassar juga 

merupakan bukan komponen yang wajib dilampirkan dalam penyusunan 

modul ajar. Namun jika ingin melampirkan ke dalam modul ajar akan 

melengkapi komponen pada penyusunannya dan dapat menjadi bahan untuk 

melihat sejauh mana referensi yang kita muat di dalam modul berdasarkan 

istilah-istilah yang ada pada modul ajar. 

Dalam sebuah website kemdikbud82 pada Platform Merdeka Mengajar 

bahwa glosarium adalah kumpulan istilah-istilah dalam bidang berdasarkan 

abjad beserta definisi dan maknanya. Glosarium diperlukan untuk melihat 

kata dan istilah yang diperlukan sebuah penjelasan lebih mendalam. 

Daftar pustaka merupakan sumber referensi yang digunakan dalam 

modul pengembangan terbuka. Sumber yang bersangkutan adalah seluruh 

materi pendidikan seperti; buku peserta didik, buku referensi, majalah, surat 

kabar, website, lingkungan hidup, sumber daya dan lain-lain.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah didapatkan 

maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Hambatan guru dalam menyusun modul ajar fisika pada kurikulum 

merdeka belajar di SMA Plus Budi Utomo Makassar dipengaruhi oleh 

beberapa faktor seperti kebijakan dari perubahan kurikulum 2013 ke 

kurikulum merdeka secara mendadak menuntut guru untuk kembali 

memahami dari awal setiap komponen yang terdapat didalam 

kurikulum merdeka terkhusus modul ajar, dalam penyusunan modul 

ajar terdapat komponen yang masih sulit dipahami seperti merumuskan 

alur tujuan pembelajran, mengintegrasikan profil pelajar Pancasila, 

sarana dan prasana belum sepenuhnya mendukung, menentukan model 

pembelajaran, serta kurangnya referensi tentang kurikulum Merdeka. 

2. Upaya yang dilakukan oleh guru dalam menghadapi hambatan 

menyusun modul ajar fisika pada kurikulum merdeka belajar di SMA 

Plus Budi Utomo Makassar yaitu dengan mengikuti pelatihan, workshop 

yang telah disediakan oleh kemdikbud dan sekolah, pembentukan 

Komite Pembelajaran yang terdiri dari pengawas, kepala sekolah, dan 

guru juga dilakukan untuk membantu pelaksanaan Kurikulum Merdeka, 

belajar mandiri, berkolaborasi dan sharing antar guru lainnya di dalam 

komunitas belajar serta sarana dan prasarana yang belum menunjang 

seperti dalam melakukan praktikum guru menggunakan aplikasi 

laboratorium virtual PhET Simulation. 
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3. Metode yang dilakukan oleh guru dalam menyusun modul ajar fisika 

pada kurikulum merdeka belajar di SMA Plus Budi Utomo Makassar 

memiliki beberapa tahapan yang pertama, guru harus memahami 

Capaian Pembelajaran. Kemudian, dikembangkan menjadi tujuan 

pembelajaran yang spesifik dan terukur. Setelah itu membuat Alur 

Tujuan Pembelajaran. Kedua, komponen modul ajar tersusun dari 

komponen informasi umum yang meliputi identitas modul, kompetensi 

awal, profil pelajar pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, 

dan model pembelajaran. Selanjutnya komponen inti yang meliputi 

tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, 

kegiatan pembelajaran, refleksi, asesmen, serta pengayaan dan 

remedial. Pada komponen lampiran yang meliputi materi pembelajaran, 

lembar kerja peserta didik (LKPD), bahan bacaan guru serta Glosarium. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan maka peneliti 

mengajukan saran bahwa agar sekolah SMA Plus Budi Utomo Makassar dapat 

lebih meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun modul ajar kurikulum 

merdeka terkhusus untuk modul ajar fisika, walaupun dalam hasil penelitian 

yang peneliti dapatkan guru fisika di SMA Plus Budi Utomo Makassar telah 

mampu mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi, namun masih saja ada 

faktor-faktor lain yang menjadi persoalan sehingga untuk kegiatan belajar 

yang lebih optimal maka diperlukan keseriusan dari pihak sekolah untuk terus 

meningkatkan kompetensi serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SMA 

Plus Budi Utomo Makassar sehingga ke depannya modul ajar yang dibuat oleh 

para guru di SMA Plus Budi Utomo Makassar dapat menjadi contoh terbaik 

yang dapat diikuti oleh guru-guru di sekolah lainnya. 
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