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ABSTRAK 

Nama : Ermy Amelia 
NIM : 20500120011 
Judul : Pengaruh Model Pembelajaran ERCORE Terhadap 

Kemampuan Berpikir Kreatif Peserta Didik Pada Materi 
Perubahan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Fase E SMA 
Negeri 3 Soppeng. 

Pokok masalah penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh model 
pembelajaran ERCORE terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik 
pada materi perubahan dan pelestarian lingkungan hidup fase E SMA Negeri 3 
Soppeng? Pokok masalah tersebut selanjutnya di-breakdown ke dalam 
beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana 
keterampilan berpikir kreatif peserta didik fase E SMA Negeri 3 Soppeng pada 
materi perubahan dan pelestarian lingkungan hidup yang diajar dengan 
menggunakan model pembelajaran ERCORE (Elicitation, Restructuring, 
Confirmation, Reflection)?, 2) Bagaimana keterampilan berpikir kreatif peserta 
didik fase E SMA Negeri 3 Soppeng pada materi perubahan dan pelestarian 
lingkungan hidup yang diajar menggunakan model pembelajaran kooperatif?, 
Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran ERCORE (Elicitation, 
Restructuring, Confirmation, Reflection) terhadap kemampuan berfikir kreatif 
peserta didik fase E SMA Negeri 3 Soppeng pada materi perubahan dan 
pelestarian lingkungan hidup? 

Metode pada penelitian ini yaitu kuantitatif. Populasi penelitian 
menggunakan dua kelas yaitu Fase E3 dan Fase E4. Jumlah peserta didik yang 
terlibat yaitu 54 dengan Fase E3 27 orang dan Fase E4 27 orang. Penentuan 
jumlah ilustrasi dalam penelitian ini dengan tekhnik Purposive Sampling. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, Kemampuan 
berpikir kreatif siswa pada kelas eksperimen (Fase E4) pada materi 
perubahan dan pelestarian lingkungan hidup mengalami peningkatan. Nilai 
rata-rata 29,63 menjadi 90,37 yaitu berada pada kategori sangat tinggi. Kedua, 
Kemampuan berpikir kreatif siswa pada kelas kontrol (Fase E3) pada materi 
perubahan dan pelestarian lingkungan hidup mengalami peningkatan. Nilai 
rata-rata 29,26 menjadi 85,74 yaitu berada pada kategori tinggi. Ketiga, 
Terdapat pengaruh signifikan dari pembelajaran yang menggunakan model 
pembelajaran ERCORE. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis 
yang diperoleh yaitu sig. (2-tailed) = 0.000 sedangkan nilai α sebesar 0,05, 
sehingga nilai sig. < α atau dengan melihat 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔> 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (31,014 > 0,279). 
Dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima pada taraf signifikan 5% (α = 
0.05). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari 
pembelajaran yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran 
ERCORE. 

Implikasi penelitian ini dapat dinarasikan bahwa secara teoritis dan 
praktis bagi peserta didik, dapat memperoleh kemudahan dalam memahami 
dan mengingat materi serta bisa membantu peserta didik mendapatkan hasil 
yang maksimal, dan bagi pendidik, pembelajaran menggunakan model 
pembelajaran ERCORE dapat dijadikan referensi dalam menerapkan 
pembelajaran karena dapat membangkitkan minat dan motivasi peserta didik 
dalam menerima pembelajaran. Serta bagi peneliti selanjutnya, dapat 
menambah wawasan dan pengetahuan tentang tata cara mengajar yang efektif 
dan sesuai dengan keinginan peserta didik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Memiliki keterampilan hidup, kemampuan belajar, dan menguasai 

teknologi dan media informasi menjadi alasan mengapa pendidikan sangat 

penting bagi anak-anak. Kompetensi ini, yang mencakup hal-hal seperti 

perencanaan, pemantauan diri, dan evaluasi diri, akan mewakili metode dan 

pendekatan kehidupan nyata untuk mengawasi dan mengelola pikiran 

seseorang. Karena pendidikan adalah cara terbaik untuk mendidik 

masyarakat bagaimana tumbuh sebagai individu, maka merupakan tanggung 

jawab sekolah untuk membantu peserta didik mencapai potensi penuh 

mereka dengan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan dan peluang 

yang datang seiring dengan pendewasaan. Secara formal, pendidikan dimulai 

pada usia muda dan berlanjut hingga perguruan tinggi, namun kenyataannya 

dimulai sejak lahir dan berlanjut sepanjang hidup seseorang. 

Pendidikan sangat penting untuk kemajuan, sama seperti ilmu 

pengetahuan dan teknologi baru. Menerapkan bentuk-bentuk pengajaran baru 

di ruang kelas merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan standar 

sekolah negeri di seluruh negeri. Pendekatan ini diyakini dapat membantu 

anak-anak mengembangkan keterampilan berpikir kreatif mereka. Terobosan 

teknologi dan ilmu pengetahuan memerlukan reorganisasi sistem pendidikan 

nasional yang kohesif dan responsif. Untuk mengikuti perubahan pesat yang 

dibawa oleh teknologi modern, seseorang harus memiliki kemampuan 

berpikir kreatif. Hal berikut ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: 
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 Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan 
berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia 
berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan 
proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.1 

 Begitu pentingnya yang dinamakan pendidikan yang disertai dengan 

adanya pemikiran, bahkan sejak zaman ke zaman pemikiran yang memiliki 

keterkaitan antara Al-Qur’an dengan Ilmu Pengetahuan menjadi suatu 

kewajiban. Untuk bisa mengetahui hal-hal yang terkandung dalam Al-Qur’an 

dibutuhkan cara berpikir yang jernih, Allah swt berfirman dalam QS. An-

Nahl/16: 43-44. Yang berbunyi: 

مُ 
َ
عْل

َ
 ت

َ
مْ لَّ

ُ
نت

ُ
رِ إِن ك

ْ
ك

ِّ
لَ ٱلذ

ْ
ه

َ
 أ

۟
وٓا

ُ
ل ٔـَ سْ

َ
يْهِمْ ۚ ف

َ
وحِِٓ إِل

ُّ
ا ن

ۭ
 رِجَالَّ

ا
 إِلَّ

َ
بْلِك

َ
ا مِن ق

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
 أ

ٓ
 ) وَمَا

َ
( ٤٣ون   

هُمْ يَ 
َّ
عَل

َ
يْهِمْ وَل

َ
لَ إِل زِّ

ُ
اسِ مَا ن

ا
نَ لِلن بَيِّّ

ُ
رَ لِت

ْ
ك

ِّ
 ٱلذ

َ
يْك

َ
 إِل

ٓ
ا
َ
ن
ْ
نزَل

َ
بُرِ ۗ وَأ تِ وَٱلزُّ ٰـ نَ بَيِّ

ْ
 بِٱل

َ
رُون

َّ
ك

َ
ف

َ
(٤٤) ت  

Terjemahnya: Dan kami tidak mengutus sebelum kamu (Muhammad), kecuali 
orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka; maka 
bertanyalah kepada ahli adz-dzikir jika kamu tidak mengetahui, (34) 
“(Kami mengutus mereka) dengan (membawa) bukti-bukti yang jelas 
(mukjizat) dan kitab-kitab. Kami Turunkan adz-dzikir (Al-Qur’an) 
kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah 
diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. (44) (QS. An-
Nahl, Ayat: 43-44).2 

Ayat di atas telah dijelaskan pada tafsir Al-Misbah, bahwa ayat ini dan 
ayat-ayat berikut kembali menguraikan kesesatan pandangan mereka 
menyangkut kerasulan Nabi Muhammad saw. Dalam penolakan itu, mereka 
selalu berkata bahwa manusia tidak wajar menjadi utusan Allah, atau paling 
tidak ia harus disertai oleh malaikat. Nah, ayat ini menegaskan bahwa: Dan 
Kami tidak mengutus sebelum kamu kepada umat manusia kapan dan di mana 
pun, kecuali orang-orang lelaki yakni jenis manusia pilihan, bukan malaikat 
yang Kami beri wahyu kepada mereka antara lain melalui malaikat Jibril; maka 
wahai orang-orang yang ragu atau tidak tahu bertanyalah kepada ahl adz-
Dzikr yakni orang-orang yang berpengetahuan jika kamu tidak mengetahui. 
Para rasul yang Kami utus sebelummu itu semua membawa keterangan-
keterangan yakni mukjizat-mukjizat nyata yang membuktikan kebenaran 
mereka sebagai rasul, dan sebagian membawa pula zubur yakni kitab-kitab 
yang mengandung ketetapan-ketetapan hukum dan nasihat-nasihat yang 
seharusnya menyentuh hati, dan Kami turunkan kepadamu adz-Dzikr yakni al-

 
1Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia (Jakarta: 

Depdiknas, 2003), h. 39. 
2Syarifan Nurjan, ‘Pengembangan Berpikir Kreatif’, Journal Basic Of Education, 03.01 

(2018), h. 113. 
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Qur’an, agar engkau menerangkan kepada seluruh manusia apa yang telah 
diturunkan kepada mereka yakni al-Qur’an itu, mudah-mudahan dengan 
penjelasanmu mereka mengetahui dan sadar dan supaya mereka senantiasa 
berpikir lalu menarik pelajaran untuk kemaslahatan hidup duniawi dan 
uhkrawi mereka.3 

Pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia, sesuai definisi di 

atas. Tujuan pendidikan adalah untuk membina perkembangan pribadi dan 

intelektual peserta didik. Pembelajaran sangat penting untuk mewujudkan 

upaya ini. Seseorang belajar ketika mereka menerima informasi baru, 

menghubungkan dengan apa yang telah mereka ketahui, dan mengembangkan 

apa yang telah mereka ketahui. Oleh karena itu, pendidik hendaknya 

meningkatkan keterampilan mengajarnya sendiri sebelum memperkenalkan 

pelajaran baru di kelas. Memahami sifat manusia sangat penting bagi pendidik 

karena humanisasi, atau proses mencoba membuat orang lain menjadi serupa 

dengan dirinya, merupakan inti dari pendidikan. Segala sesuatu dalam 

pendidikan rentan terhadap pandangan umum para pendidik tentang sifat 

manusia.4 

Saat ini, ilmu pendidikan mengalami kemajuan yang jauh lebih besar 

dibandingkan sebelumnya. Tidak ada bidang kehidupan yang kebal terhadap 

pengaruh teknologi; tidak terkecuali pendidikan. Kemajuan teknologi seperti 

ini mendorong bidang pendidikan untuk beradaptasi dengan merevisi asumsi-

asumsi pendidikan yang sudah lama dipegang dan terkesan kuno, yang seperti 

terobosan ilmu sosial lainnya, perlu diperbarui. Pola interaksi pedagogis 

diyakini akan mengalami perubahan besar sebagai akibat dari reformasi 

pendidikan.5 

 
3M. Quraish Shihab, ‘Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an’, Tafsir Al-Misbah, Pesan 

Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, (2002), h.237. 
4Suhendi Syam dkk, Pengantar Ilmu Pendidikan (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021), 

h. 10-11. 
5Haryanto dkk, Ilmu Pendidikan Landasan Filosofis, Rujukan Teoretik, Dan Terapannya 

(Yogyakarta: UNY Press, 2018), h. 6. 
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Keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran tidak dititik 

beratkan dari hasil belajar, melainkan dapat diketahui melalui proses 

pembelajaran yang dialami peserta didik. Dengan demikian, proses mengajar 

oleh pendidik dan belajar oleh peserta didik mampu mempengaruhi hasil 

belajar jika dioptimalkan. Sebab ketika belajar, peserta didik berinteraksi 

bukan hanya dengan pendidik melainkan juga semua jenis sumber 

pembelajaran yang mampu mencapai tujuan dari pembelajaran.6 

Pembelajaran dapat dipengaruhi oleh keterampilan berpikir kreatif 

seperti lingkungan belajar. Berpikir kreatif dapat dipelajari dalam lingkungan 

belajar yang mendukung untuk pertanyaan, keterbukaan terhadap ide-ide 

baru, kepercayaan diri yang tinggi, dan belajar dari kesalahan serta kegagalan. 

Lingkungan yang mendukung dan bakat bawaan merupakan potensi untuk 

memperkaya pengalaman hidup dan memicu munculnya pemikiran kreatif 

dari setiap potensi untuk dikembangkan. Faktor lainnya adalah peran model 

pembelajaran. Model pembelajaran yang tepat akan memaksimalkan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai. Model pembelajaran berpengaruh terhadap 

tujuan pembelajaran, olehnya itu peneliti memilih model pembelajaran 

ERCORE, karena memiliki sintaks yang dapat membantu peserta didik untuk 

mendapatkan informasi yang lebih banyak.  

Model pembelajaran yang memberi peserta didik kesempatan untuk 

mengonstruksi pemahaman yang dimiliki sendiri serta melatih kemampuan 

berpikir kreatif ketika belajar salah satunya adalah model pembelajaran 

ERCORE.  Sintaksnya adalah Elicitation (suatu cara untuk mendapatkan 

informasi seperti mengamati vidio berdasarkan keterkaitan materi 

pembelajaran), lalu Restructuring (mengarahkan peserta didik untuk 

 
6Fakhrurrazi, ‘Hakikat Pembelajaran Yang Efektif’, At-Tafkir, XI.1 (2018), h. 4.  
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mengklarifikasikan ide lama,membangun ide yang baru, menggunakan banyak 

ide dalam banyak situasi), Confirmation (mempresentasikan hasil diskusi 

berupa mind map), serta Reflection (dilakukan dalam kegiatan ini ada dua yaitu 

dengan melihat pengetahuan peserta didik yang dilakukan dengan membuat 

mind map secara perorangan, agar dapat membantu peserta didik menjadi 

lebih fokus dan spesifik terhadap sesuatu). Dengan model pembelajaran 

ERCORE peserta didik diajak untuk lebih terlibat aktif dalam proses 

membangun kemampuan berpikir kreatif dalam mengeksplorasi pengetahuan 

mereka sendiri dengan pendidik sebagai fasilitator.7 

Penggunaan model ERCORE dalam proses pembelajaran, melatih peserta 

didik melakukan berbagai macam aktivitas, yaitu menonton, membuat peta 

pikiran, diskusi, dan merefleksi pengetahuannya. Tujuan utama dalam model 

pembelajaran ERCORE adalah dengan memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengkonstruk pengetahuan mereka dan melatih peserta 

didik untuk mengembangkan keterampilan berpikir kreatif. 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan pada hari Senin tanggal 11 

Desember 2023 di SMA Negeri 3 Soppeng, peneliti mewawancarai beberapa 

peserta didik SMA 3 Soppeng. Peneliti memperoleh informasi bahwa peserta 

didik menyukai materi tentang lingkungan, oleh karena itu peserta didik 

membutuhkan banyak informasi dalam memahami dan mengembangkan pola 

pikir peserta didik dalam mata pelajaran Biologi khususnya materi perubahan 

dan pelestarian lingkungan hidup, dikarenakan kurang bervariasinya model 

pembelajaran sehingga kurang dalam kemampuan berpikir kreatif. Pendidik 

bidang studi Biologi yang bernama St. Munawira menjelaskan bahwa peserta 

 
7Nur Ismirawati dkk, Prototipe Model Pembelajaran ERCORE (Elicitation, 

Restructuring, Confirmation, Reflection) Untuk Memberdayakan Keterampilan Metakognisi, 
2015, h. 5-6 <https://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/snps/article/view/8306>. 
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didik dianggap sulit memfokuskan perhatian pada saat proses pembelajaran 

berlangsung. Pembelajaran Biologi yang dilaksanakan masih menggunakan 

model konvensional dengan bantuan buku paket dan. Model pembelajaran ini 

belum mampu mengarahkan peserta didik aktif juga mandiri ketika belajar, ini 

karena penyajian materi dilakukan secara langsung tanpa melibatkan peserta 

didik untuk aktif dalam proses pembelajaran. Sehingga keahlian mengasah 

serta membangun pemahaman sendiri belum terasah dengan maksimal. Selain 

kedua bahan ajar yang telah dijelaskan. Hal ini tentu saja menjadi evaluasi 

dalam pembelajaran karena berpengaruh terhadap Kriteria Ketercapaian 

Tujuan Pembalajaran (KKTP) peserta didik tersebut. Model pembelajaran 

ERCORE  mendorong pendidik dan peserta didik mencapai tujuan 

pembelajaran, dengan tahapan-tahapan model pembelajaran ERCORE 

diharapkan mampu meningkatkan kemampuan berpikir kreatif  peserta didik. 

Pada materi biologi memiliki daya minat yang berbeda-beda oleh 

peserta didik, seperti halnya materi tentang perubahan lingkungan 

merupakan topik yang umum dan mendapat banyak perhatian dari berbagai 

kalangan. Oleh karena itu, penting untuk memperluas materi ini agar dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik. Sehingga diperlukan 

penggunaan model sesuai dengan jenis materi pembelajarannya. 

Mengacu pada permasalahan ini maka disimpulkan jika cara peserta 

didik menemukan informasi masih belum memahami dengan model yang 

benar-benar mampu mengatasi masalah yang dialami peserta didik dan masih 

belum berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran, sehingga dibutuhkan 

sebuah model pembelajaran yang dapat mengubah peserta didik lebih aktif 

dan melibatkan diri langsung dalam proses belajar agar dapat membangun 

pemahamannya sendiri. Pemilihan model pembelajaran sangat berpengaruh 



7 
 

 
 

terhadap berlangsungnya proses pembelajaran karena hal inilah yang akan 

menuntun peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran yang 

diorientasikan dengan sebuah model pembelajaran. Maka dari itu peneliti 

melakukan penelitian Pengaruh Model Pembelajaran ERCORE Terhadap 

Kemampuan Berpikir Kreatif yang menekankan pada 4 aspek penting dalam 

pembelajaran.  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti berinisiatif untuk melakukan 

penelitian dengan mengankat judul “Pengaruh Model Pembelajaran 

ERCORE Terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Peserta Didik Pada 

Materi Perubahan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Fase E SMA Negeri 

3 Soppeng”. Dengan harapan, masalah yang ada di dalam proses 

pembelajaran dapat diminimalisir dengan menggunakan model pembelajaran 

ERCORE. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, dapat diuraikan 

rumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana keterampilan berpikir kreatif peserta didik fase E SMA 

Negeri 3 Soppeng pada materi perubahan dan pelestarian 

lingkungan hidup yang diajar dengan menggunakan model 

pembelajaran ERCORE (Elicitation, Restructuring, Confirmation, 

Reflection)? 

2. Bagaimana keterampilan berpikir kreatif peserta didik fase E SMA 

Negeri 3 Soppeng pada materi perubahan dan pelestarian 

lingkungan hidup yang diajar menggunakan model pembelajaran 

kooperatif? 
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3. Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran ERCORE 

(Elicitation, Restructuring, Confirmation, Reflection) terhadap 

kemampuan berfikir kreatif peserta didik fase E SMA Negeri 3 

Soppeng pada materi perubahan dan pelestarian lingkungan hidup 

? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan 

penelitian Sebagai berikut :  

1. Mengetahui kemampuan keterampilan berpikir kreatif peserta 

didik fase E SMA Negeri 3 Soppeng pada materi perubahan dan 

pelestarian lingkungan hidup yang diajar dengan menggunakan 

model pembelajaran ERCORE (Elicitation, Restructuring, 

Confirmation, Reflection). 

2. Mengetahui kemampuan keterampilan berpikir kreatif peserta 

didik fase E SMA Negeri 3 Soppeng pada materi perubahan dan 

pelestarian lingkungan hidup yang diajar menggunakan model 

pembelajaran kooperatif. 

3. Mengetahui seberapa besar pengaruh model pembelajaran 

ERCORE (Elicitation, Restructuring, Confirmation, Reflection) 

terhadap kemampuan berfikir kreatif peserta didik fase E SMA 

Negeri 3 Soppeng pada materi perubahan dan pelestarian 

lingkungan hidup. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian pada penulisan ini sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat 

sehingga dapat digunakan untuk mengajar peserta didik dalam 

pengelolaan memori yang mereka simpan dengan baik dalam jangka 

waktu yang panjang.  

2. Manfaat Praktis 

Penulis mengharapkan pada penelitian ini memperoleh manfaat 

sebagai berikut:  

a. Bagi Pendidik 

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk mengetahui 

bagaimana pembelajaran model ERCORE yang digunakan untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang lebih kreatif, menyenangkan, dan dapat menjadi 

motivasi sebagai bahan ajar dalam pembelajaran untuk meningkatkan 

kemampuan  yang dimiliki peserta didik. 

b. Bagi Peserta Didik 

Hasil dalam penelitian tentang model pembelajaran ERCORE dalam 

membantu peserta didik untuk menguasai konsep, kesan pembelajaran yang 

menyenangkan, dan memberikan pembelajaran yang meningkatkan 

kemampuan berpikir peserta didik. 

c. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan terkait pengaruh model pembelajaran ERCORE 

terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik pada materi perubahan 

dan pelestarian lingkungan hidup fase E SMA Negeri 3 Soppeng. 
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E. Hipotesis 

Hipotesis diartikan sebagai suatu perumusan sementara dari hubungan 

antara dua atau lebih variabel.8  Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah 

ada pengaruh model pembelajaran ERCORE terhadap kemampuan berpikir 

kreatif peserta didik pada materi perubahan dan pelestarian lingkungan hidup 

fase E SMA Negeri 3 Soppeng. 

F. Definisi Operasional 

Demi menghindari kesalahan persepsi dalam penelitian, maka dijelaskan 

tentang batasan yang terdapat pada penelitian ini yakni: 

1. Penerapan Model Pembelajaran ERCORE (Variabel X) 

Model pembelajaran ERCORE didasarkan pada dua alasan penting. 

Pertama, istilah model memiliki makna yang lebih luas dari pada pendekatan, 

strategi, metode dan teknik. Kedua model ini dapat berfungsi sebagai sarana 

berpikir yang kreatif. Model pembelajaran ERCORE merupakan suatu kegiatan 

pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (student centered learning) 

dengan melakukan serangkaian kegiatan untuk pemahaman konsep, 

berkolaborasi, pemecahan masalah, dan menghasilkan suatu ide/karya. 

Adapun sintaks dari model pembelajaran ERCORE yakni (1) Elicitation dengan 

melakukan penelusuran materi dan jawaban untuk pertanyaan pra-

pembelajaran melalui sumber-sumber terpercaya lalu menonton materi untuk 

memperoleh pengetahuan awal. Tahapan ini menggambarkan bahwa peserta 

didik harus lebih fokus ketika menonton sehingga memudahkan mereka 

mengambil ide (2) Restructring, dengan Pemberian tugas membuat mind map 

secara berkelompok, diharapkan memudahkan peserta didik memahami 

materi Perubahan lingkungan, limbah dan daur ulang. (3) Confirmation, 

 
8Muslich Anshori dan Sri Isfawati, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Surabaya: 

Airlangga University Press, 2017), h.46. 
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dengan mind map yang merupakan hasil dari pekerjaan yang dilakukan secara 

berkelompok dan selanjutnya didiskusikan dengan anggota kelompok lainnya 

dalam sebuah diskusi kelas terkait materi ataupun jawaban pra-pembelajaran, 

(4) Reflection, peserta didik akan mengingat kembali pengetahuan yang telah 

diperoleh dari tiga tahapan sebelumnya dan diharapkan mampu membuat 

mind map secara perorangan. 

2. Kemampuan Berpikir Kreatif (Variabel Y) 

Berpikir kreatif adalah sebuah proses yang dapat mengembangkan ide-

ide yang tidak biasa, menghasilkan pemikiran yang bermutu.  Konsep berpikir 

kreatif pada dasarnya mengarah kepada penemuan hal-hal baru, alternatif 

baru atau desain baru. Di lain pihak, ada kecenderungan besar dalam proses 

berpikir sehari-hari untuk mengambil pola yang sudah mapan, ide yang paling 

dominan atau desain yang umum dipakai. Dari indikator berpikir kreatif 

terdapat kelancaran, kelenturan, keaslian dan elaborasi. Dengan demikian, 

agar setiap individu dapat berpikir kreatif perlu diberi kebebasan dalam 

berpendapat, diperlukan memiliki wawasan yang luas serta pengetahuan yang 

memadai sesuai dengan kompetensinya. 

G. Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian yang berkaitan dengan pengaruh penggunaan model 

pembelajaran ERCORE terhadap motivasi dan kemampuan berpikir kreatif 

dirangkum sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mustaqim,et al dengan Judul “Model 

Pembelajaran ERCORE dalam Meningkatkan Kritis Peserta didik” 

Hasil skor pretest dan posttest keterampilan berpikir kritis pada 

model pembelajaran ERCORE mengalami peningkatan sebesar 
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15,650%, sedangkan pada pembelajaran konvensional mengalami 

peningkatan yang lebih kecil.9 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Agustin, Fina dan Ika dengan Judul 

“Pengaruh Motivasi Belajar Peserta didik Terhadap Kemampuan 

Berfikir Kreatif Pada Materi Siklus Air Kelas V Di SDN 2 Sengonbugel” 

Hasil pengujian statistik pengaruh motivasi belajar terhadap 

kemampuan berpikir kreatif menunjukkan nilai t hitung sebesar 

3,004 dengan nilai t tabel 2,100 dan nilai signifikansi 0,005. Dapat 

disimpulkan bahwa nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel 

(3,004 > 2,100), maka H0 ditolak dan H1 diterima (terdapat 

pengaruh dan signifikan).10 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rezki Eka Pratiwi, et al dengan 

Judul “Inovasi Pembelajaran Ipa Melalui Model ERCORE Terhadap 

Keterampilan Metakognitif Peserta didik Kelas Viii Smp Negeri 1 

Parepare” Pada pembelajaran ERCORE, peserta didik juga dituntut 

untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Mengungkap 

bahwa dengan pembelajaran kooperatif efektif meningkatkan 

keterampilan metakognitif peserta didik. Berdasarkan analisis uji 

hipotesis dengan menggunakan uji-t dua pihak diperoleh Informasi 

bahwa ada perbedaan keterampilan metakognitif yang signifikan 

antara peserta didik yang diajar melalui model pembelajaran 

ERCORE dan Direct Instruction yang artinya terdapat pengaruh 

 
9Mustaqim and Aloysius Aloysius Duran Corebima dan Susriyati Mahanal, ERCoRe 

Learning Model in Improving Students’ Critical Thinking Skills, 7.4 (2019), h. 4 
<http://journal.um.ac.id/index.php/jps/article/view/12894>. 

10Fina Fakhria, Ika Ari Pratiwi Dan Lutfiya Laily Agustin, ‘Pengaruh Motvasi Belajar 
Siswa Terhadap Kemampupan Berpikir Kreatif Ipa Pada Materi Siklus Air Kelas V Di SDN 2 
Sengonbugel’, Jurnal Riset Dan Inovasi Pembelajaran, 1.3 (2021), h. 167-177 
<https://doi.org/10.51574/jrip.v1i3.85>. 
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model pembelajaran ERCORE terhadap keterampilan metakognitif 

peserta didik.11 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Ajeng Maftukhah, et al dengan 

Judul “Kemampuan Berpikir Kreatif dalam Pembelajaran Model 

Connecting Organizing Reflecting Extending Ditinjau dari 

Kecerdasan Emosional” Nilai kemampuan berpikir kreatif 

matematis dengan pembelajaran model CORE mencapai 

ketuntasan klasikal lebih dari 75%, kemampuan berpikir kreatif 

matematis peserta didik dengan pembelajaran model CORE lebih 

baik daripada model ekspositori, dan terdapat pengaruh positif 

kecerdasan emosional peserta didik terhadap kemampuan 

berpikir kreatif matematis peserta didik sebesar 80,2%.12 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Ismirawati, et al dengan Judul 

“Model Pembelajaran ERCORE dipadu Blanded Learning untuk 

Kemandirian Belajar Biologi Peserta didik” Berdasarkan hasil 

analisis dan pembahasan yang dilakukan maka dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran ERCORE yang dipadu blended learning, rata-

rata peserta didik merasa antusias karena memperoleh 

pengetahuan yang melalui hal baru. Respon peserta didik SMA 

Negeri 2 Parepare memberikan respons yang baik terhadap 

pembelajaran Biologi yang disampaikan secara blended learning 

(BL), baik dilihat dari sajian materi, tugas yang diberikan, aktivitas 

 
11Rezki Eka Pratiwi, Nurhayati B, and Hartati, ‘Inovasi Pembelajaran IPA Melalui 

Model ERCORE Terhadap Keterampilan Metakognitif Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Pare-
Pare’, Jurnal IPA Terpadu, 4.1 (2020), h. 3 
<https://doi.org/10.35580/ipaterpadu.v4i1.14515>. 

12Nur Ajeng Maftukha dkk, ‘Kemampuan Berpikir Kreatif Dalam Pembelajaran Model 
Connecting Organizing Reflecting Extending Ditinjau Dari Kecerdasan Emosional’, Journal of 
Primary Education, 6.3 (2017), h. 9. 
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peserta didik dan pengelolaan BL. Semangat yang tinggi dari 

peserta didik SMA ini perlu diperhatikan untuk dapat mewujudkan 

pembelajaran yang baik.13 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Syamsiara Nur dan Mesra 

Damayanti dengan judul “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran 

ERCORE Terhadap Hasil Belajar Kognitif Peserta didik Biologi” 

Berdasarkan hasil analisis Persentase perubahan hasil belajar 

kognitif pada Model pembelajaran ERCORE meningkat lebih tinggi 

dibanding pada model pembelajaran konvensional. Model 

Pembelajaran ERCORE mengalami peningkatan sebesar 85.12 

sementara model pembelajaran konvensional meningkat sebesar 

56.53. Berarti peningkatan hasil belajar kognitif dengan 

menggunakan model pembelajaran ERCORE jauh lebih tinggi 

dibandingkan model pembelajaran konvensional. Hasil belajar 

kognitif peserta didik diukur melalui lembar tes esai.14 

7. Penelitian yang dilakukan oleh Laili Khairiah dan Zubaidah Amir 

dengan Judul “Kemampuan Berpikir kreatif dalam Setting Model 

Pembelajaran Treffinger” Berdasarkan hasil analisis Kemampuan 

berpikir kreatif matematis adalah kemampuan untuk 

menghasilkan gagasan baru dalam menghasilkan suatu cara dalam 

menyelesaikan masalah, bahkan menghasilkan cara yang baru 

sebagai solusi alternative. Menyusun idea baru dan 

menerapkannya dalam pemecahan masalah, dan kemampuan yang 

 
13Nur Ismirawati dkk, ‘Model Pembelajaran ERCORE Dipadu Blanded Learning Untuk 

Kemandirian Belajar Biologi Siswa’, Jurnal Biotek, 10 (2022), h. 7. 
14Syamsiara Nur dan Mesra Damayanti, ‘Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran 

ERCoRe Terhadap Hasil Belajar Kognitif Mahasiswa Biologi’, Jurnal Bioma, 3.2 (2021), h. 5 
<https://doi.org/10.31605/bioma.v3i2.1349>. 
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mengidentifikasi asosiasi antara dua idea yang kurang jelas. 

Melakukan kegiatan yang diklasifikasikan dalam empat komponen 

yaitu, kelancaran, kelenturan, keaslian, dan elaborasi.15 

Jadi berdasarkan beberapa uraian di atas mengenai penelitian 

terdahulu, terdapat perbedaan maupun persamaan dari penelitian terdahulu 

dengan penelitian ini. Adapun perbedaanya yaitu, Model pembelajaran 

ERCORE terdahulu mendapatkan materi hanya dari bacaan saja kemudian di 

aplikasikan ke dalam mind map, sedangkan penelitian ini peserta didik dapat 

mengimajinasikan pemikirannya dengan menonton vidio pembelajaran, 

membaca artikel terkait kemudian diaplikasikan ke dalam mind map. Adapun 

perbedaan dari variabel Y yaitu berpikir kreatif digunakan untuk mata 

pelajaran Matematis lainnya sedangkan pada penelitian ini yaitu mengacu 

pada materi Biologi. Selanjutnya memiliki persamaan yaitu Model 

pembelajaran ERCORE sama-sama menghasilkan produk berupa mind map. 

 

 
15Laili Khairiah and Zubaidah Amir, ‘Kemampuan Berpikir Kreatif Dalam Setting 

Model Pembelajaran Treffinger’, Jurnal Pendidikan Matematika Dan Sains, 7.2 (2019), h. 3 
<https://doi.org/10.21831/jpms.v7i2.25595>. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Model Pembelajaran 

1. Pengertian Model Pembelajran 

Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dan berfungsi sebagai 

pedoman bagi perancang pembelajaran serta melakasanakan proses belajar 

mengajar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman diri dan 

kesadaran akan perilaku peran lain serta mampu meningkatkan pengetahuan 

yang lebih kreatif sehingga dapat membantu peserta didik mengembangkan 

perkembangan pribadi dan sosialnya.16 Model pembelajaran juga 

didefinisikan sebagai suatu desain konseptual dan operasional pembelajaran. 

yang mempunyai nama, ciri, urutan logis, pengaturan dan fasilitas yang 

relevan dengan kebutuhan dalam pembelajaran. Hal ini lebih luas lingkupnya 

dari pendekatan, prosedur, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. 

Sehingga model pembelajaran dapat disebut sebagai kerangka atau pondasi 

dari pengaplikasian suatu pendekatan, prosedur, strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran dari mulai perencanaan sampai pasca pembelajaran.17 

Menurut istilah model pembelajaran didasarkan pada dua alasan 

penting. Pertama, istilah model memiliki makna yang lebih luas dari pada 

 
16Ainul Uyuni Taufiq, Kartina, and Hamsiah Djafar, ‘Pengaruh Model Pembelajaran 

Awareness Training Terhadap Motivasi Belajar Fisika’, Jurnal Pendidikan Fisika, 7.1 (2019), h. 
4-5 <http://journal.uin-
alauddin.ac.id/index.php/PendidikanFisika/article/view/5184/5894>. 

17Hasnaeni, Muh Rapi, dan Syahriani, ‘Pengaruh Model Pembelajaran Interaktif 
Setting Kooperatif Terhadap Hasil Belajar Biologi Fase E SMAN 2 Bone’, Al-Ahya, 3.2 (2021), h. 
2 <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alahya/index>. 
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pendekatan, strategi, metode dan teknik. Kedua model dapat berfungsi sebagai 

sarana komunikasi yang penting, apakah yang dibicarakan tentang mengajar 

di kelas atau praktik mengawasi anak-anak. Model pembelajaran adalah 

kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematik (teratur) 

dalam pengorganisasian kegiatan (pengalaman) belajar untuk mencapai 

tujuan belajar (kompetensi belajar). Dengan kata lain, model pembelajaran 

adalah rancangan kegiatan belajar agar pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar dapat berjalan dengan baik, menarik, mudah dipahami dan sesuai 

dengan urutan yang jelas.18 

Model pembelajaran merupakan kondisi melaksanakan tata cara 

mengajar secara teratur agar tercapai tujuan dari pembelajaran. Dalam hal ini 

pengajar seharusnya memperhatikan bahan yang akan dipakai saat mengajar, 

situasi ruangan, sarana pendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Model 

pembelajaran yang digunakan akan menentukan instrumen pembelajaran 

yang dipakai pada proses pembelajaran. Model pembelajaran berfungsi selaku 

patokan bagi pendidik pada saat melakukan pembelajaran.19 

Pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses interaksi 

antara pendidik dan peserta didik, baik interaksi secara langsung seperti 

kegiatan tatap muka maupun secara tidak langsung, yaitu dengan 

menggunakan berbagai media. Model pembelajaran adalah suatu rencana atau 

pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana 

pembelajaran), sehingga kegiatan belajar mengajar lebih baik. Dengan 

menggunakan model pembelajaran dengan baik maka kita akan tau model 

 
18Shilphy, Model-Model Pembelajaran (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 13. 
19Sri Faradibah Husaimah, Muh Rapi, dan Syahriani, ‘Pengaruh Model Pemeblajaran 

Jigsaw Berbasis Permainan Truth and Dare Terhadap Hasil Belajar Biologi Fase E SMA Negeri 
6 Bone’, Al-Ahya, 3.1 (2021), h. 2 <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-
ahya.v3i1.19887>. 
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yang telah didesain oleh pendidik yang diterapkan ke peserta didik, maka sifat 

peserta didik dapat diketahui kekurangan dan kelebihan model yang telah di 

desain oleh pendidik.20 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran adalah perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran tutorial. Model pembelajaran mengacu pada 

pendekatan pembelajaran, termasuk tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam 

kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Model 

pembelajaran adalah desain konseptual dan operasional pembelajaran, yang 

mempengaruhi nama, ciri, urutan logis, pengaturan dan fasilitas relevant dengan 

kebutuhan dalam pembelajaran. Model pembelajaran berfungsi sebagai kerangka 

atau pondasi dari pengaplikasian suatu pendekatan, prosedur, strategi, metode, dan 

teknik pembelajaran dari mulai perencanaan sampai pasca pembelajaran. Model 

pembelajaran berfungsi selaku patokan bagi pendidik dan peserta didik, dan sebagai 

proses interaksi antara pendidik dan peserta didik. 

2. Landasan Model Pembelajaran 

Landasan Model adalah kajian filosofi terhadap teori yang mendasari 

suatu model, satu landasan tersebut menuju pada satu fokus. Fokus pada acara 

pembelajaran untuk mendorong pembelajaran dengan memanipulasi 

pemikiran atau jenis pemikiran, pertumbuhan belajar melalui rangsangan 

eksternal atau penghargaan, pembelajaran sosial, atau pertumpuhan sosial 

dan emosional melalui interaksi, atau peningkatan tingkat pencapaian diri dan 

pertumbuhan pribadi melalui pilihan yang diarahkan secara pribadi. Model 

biasanya dikembangkan dengan fokus, tujuan akhir atau niat khusus dalam 

pikiran. Misalnya pada model pembelajaran kooperatif, fokusnya adalah pada 

 
20Putri Khoerunnisa, Syifa Masyhuril dan Aqwal, ‘Analisis Model-Model 

Pembelajaran’, Fondarita, 4 (2020), h. 27 <https://doi.org/10.36088/fondatia.v4i1>. 
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pentingnya pertukaran sosial dan dukungan sebaya dalam mempelajari hal-

hal baru. Oleh karena itu model berbeda satu sama lain dalam hal tujuan utama 

atau titik fokus dari hasil yang diinginkannya.21 

3. Fungsi Model Pembelajaran 

Fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman dalam 

perancangan pelaksanaan pembelajaran. Pilihan model sangat dipengaruhi 

oleh sifat dan mata pelajaran yang dipelajari.22 

Adapun fungsi dari model pembelajaran yaitu:23 

a. Bimbingan. Membantu dan membimbing pendidik untuk memilih teknik, 

strategi, dan metode pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai. 

b. Mengembangkan kurikulum. Model pembelajaran juga bisa membantu 

dan mengembangkan kurikulum pembelajaran pada setiap kelas atau 

tahapan pendidikan. 

c. Spesifikasi alat. Model pembelajaran menjadi salah satu instrumen 

pengajaran yang bisa membantu pendidik dalam membawa peserta didik 

kepada perubahan-perubahan perilaku yang dikehendaki. 

d. Memberikan masukan dan perbaikan terhadap pengajaran. Model 

pembelajaran juga dapat membantu untuk meningkatkan aktivitas dalam 

proses belajar mengajar. 

Kedudukan model dalam konteks pembelajaran yaitu sebagai integral 

perjalanan sehingga perlu mendapatkan perhatian para pendidik. Hadirnya 

model dalam proses pembelajaran sangan membantu memfasilitasi peserta 

didik dalam memahami pelajaran dan proses pembelajaran lebih efisiensi, 

efektivitas, dan daya tarik dalm pembelajaran. Oleh karena itu, pemilihan serta 

 
21Endang Retno Winarti, Kartono, dan Masrukan, Model Pembelajaran Issue Rule 

Application Coleborative Assesment (IRA-CA), (Lakeisha, 2023), h. 18. 
22Arden Simeru Dkk, Model-Model Pembelajaran (Jawa Tengah: Lakeisha, 2023), h. 4. 
23Dasep Bayu Ahyar dkk, Model-Model Pembelajaran (Pradina Pustaka, 2021), h. 10. 
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penggunaan model harus benar-benar tepat dan sesuai dengan permasalahan 

dalam proses pembelajaran agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai.24 

4. Ciri-ciri Model Pembelajaran 

Ciri-ciri umum dari model pembelajaran sebagai berikut: 

a. Rasional teoritik yang logis yang disusun oleh oara pencipta atau 

pengembangnya, landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana peserta 

didik belajar, tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut 

dapat dilaksanakan dengan berhasil, dan lingkungan belajar yang 

diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai.25 

b. Memiliki perangkat bagian model yang terdiri dari, Urutan langkah 

pembelajaran, prinsip reaksi, sistem sosial dan sistem pendukung.26 

c. Mempunyai misi dan tujuan pendidikan tertentu, misalnya berpikir 

kreatif dirancang untuk mengembangkan proses berpikir kreatif dan 

membuat persiapan mengajar (Desain intruksional) dengan pedoman 

model pembelajaran yang dipilih.27 

d. Adanya keterlibatan intelektual, emosional peserta didik melalui kegiatan 

mengalami, menganalisis, berbuat dan keikutsertaan peserta didik secara 

aktif dan kreatif.28 

 

 
24Sri Handayani, Muh Rapi, and Zulkarnaim, ‘IJM: Indonesian Journal of 

Multidisciplinary Pengaruh Model Pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) Terhadap 
Hasil Belajar Peserta Didik Pada Materi Sistem Reproduksi Manusia Di SMP Islam Darul 
Hikmah’, IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary, 1.6 (2023), h. 2 
<https://journal.csspublishing/index.php/ijm>. 

25 Moch Agus Krisno Budiyanto, Model Pembelajaran Dalam Student Centered Learning 
(SCL), (UMM Press, 2016), h. 10. 

26Ali Murtadlo dan Zainal Aqib, Ensiklopedia Metode Pembelajaran Inovatif, (Pustaka 
Referansi, 2022), h. 3. 

27Syamsuddin Asyrofi dan Toni Pransiska, Aneka Desain Model Pembelajaran Bahasa 
Arab, (Penerbit Nusamedia, 2021), h. 16. 

28Andri Kurniawan dkk, Metode Pembelajaran Di Era Digital 4.0, PT. (Global Eksekutif 
Teknologi, 2022), h. 32. 
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5. Manfaat Model Pembelajaran 

Manfaat model pembelajaran terbagi menjadi dua yaitu manfaat 

bagi pserta didik dan pendidik sebagai berikut:29 

a. Manfaat Bagi Peserta Pendidik  

1) Mengembangkan potensial dalam diri.                         

2) Mengasah kemampuan untuk berpikir rasional dalam menganalisa 

suatu permasalahan. 

3) Meningkatkan rasa tanggung jawab untuk berperan aktif dalam 

proses pembelajaran 

4) Meningkatkan minat pembelajaran. 

5) Fokus terhadap tujuan yang ingin dicapai. 

b. Manfaat Bagi Pendidik 

1) Membantu pendidik mengetahui sintaks pemebeljaran agar dapat 

menciptakan kondisi belajar yang kondusif dan efektif. 

2) Membantu pendidik dalam meningkatkan interaksi dengan 

lingkungan sosial. 

3) Membantu pendidik untuk memilih metode yang tepat untuk proses 

pembelajaran agar dapaat berjalan secara efektif dan efisien. 

6. Komponen Model Pembelajaran 

Komponen model pembelajaran adalah bagian-bagian yang membuat 

suatu model pembelajaran menjadi satu kesatuan yang utuh. Sebagai contoh, 

suatu model pembelajaran memiliki komponen sintaksis yang merupakan 

acuan dasar dari keseluruhan rangkaian tahapan yang harus dilakukan agar 

 
29Sabarina Elprida Manik dkk, Penerapan Model Pembelajaran, (Media Sains 

Indonesia, 2022), h. 11-12.  
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kita dapat menerapkan desain model pembelajaran tersebut. Komponen 

model pembelajaran terdiri dari:30 

a. Sintaksis, Urutan langkah-langkah yang harus diikuti dalam proses 

pembelajaran. 

b. Sistem sosial, Mengacu pada lingkungan sosial dan interaksi yang terjadi 

selama proses pembelajaran. 

c. Prinsip reaksi, Merupakan panduan bagi pendidik tentang bagaimana 

mereka harus merespons tindakan atau pertanyaan peserta didik. 

d. Sistem pendukung, mencakup segala sumber daya dan alat yang 

diperlukan untuk mendukung pembelajaran. 

e. Dampak dan dukungan pendidikan, Dampak mencakup dampak 

langsung seperti pencapaian tujuan pembelajaran, pengetahuan, 

keterampilan serta perubahan jangka panjang. Sedangkan Dukungan 

pendidikan meliputi semua upaya yang dilakukan untuk memperkuat 

dan mendukung proses pembelajaran. 

Dampak terbagi menjadi dua yaitu, Dampak Intruksional dan Dampak 

Pengiring. Dampak yang sengaja direncanakan untuk terjadi sebagai akibat 

penerapan suatu model dalam pembelajaran disebut sebagai dampak 

instruksional, dan kadang-kadang juga disebut sebagai dampak langsung. 

Pencapaian tujuan kurikulum, khususnya penguasaan kompetensi (dasar) 

oleh peserta didik, jelas merupakan aspek penting dari dampak instruksional 

karena pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari kurikulum. Dampak 

instruksional diukur tidak hanya oleh sejauh mana tujuan kurikulum 

terpenuhi, tetapi juga oleh perilaku tertentu dari peserta didik. Perilaku 

spesifik yang dimaksud misalnya; berpikir kritis, berpikir analitik, berpikir 

 
30Arden Simeru dkk, Model-Model Pembelajaran, (Lakeisha, 2023), h. 4. 
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kreatif, berpikir reflektif, berpikir divergen, self regulated, belajar dengan 

penemuan, belajar melalui pemecahan masalah, dan sebagainnya. Dampak 

yang diperoleh peserta didik sebagai akibat mengalami lingkungan belajar 

yang tercipta dari model inilah yang disebut sebagai dampak pengiring, yang 

juga disebut sebagai dampak tidak langsung. Dampak ini disebut juga dampak 

jangka panjang (long term effect), karena realisasi dampak itu akan terlihat 

setelah peserta didik berinteraksi dalam lingkungan yang lebih luas. Misalnya, 

peserta didik yang berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran yang 

mendorong "Berpikir Kreatif" lebih mungkin untuk dapat mengakui dan 

menggabungkan kontribusi dari berbagai sudut pandang ketika menangani 

dan menyelesaikan masalah.31 

B. Model Pembelajaran ERCORE 

Model ERCORE adalah model pembelajaran yang didasarkan pada 

pendekatan konstruktivis. Beberapa temuan peneliti menemukan bahwa 

pendekatan konstruktivis dapat memberdayakan keterampilan berpikir 

peserta didik.32 

Tahapan pertama yaitu Elicitation merupakan kata kerja yang artinya 

mendapatkan informasi. Pengetahuan Eliciting terdiri dari satu set teknik dan 

metode yang berusaha dilakukan untuk memperoleh pengetahuan. Kegiatan 

ini berupa pemberian aktivitas kepada peserta didik untuk mengamati video 

tertentu berdasarkan keterkaitan materi pembelajaran. Hasil kegiatan ini 

peserta didik diharapkan memiliki pengetahuan tambahan yang sebelumnya 

peserta didik telah memiliki pengetahuan awal. 

 
31Andri Kurniawan dkk, Model Pembelajaran Inovatif II, (PT Global Eksekutif 

Tekhnologi, 2022), h. 26-27. 
32Mustaqim, Aloysius Aloysius Duran Corebima dan Susriyati Mahanal, “ERCORE 

Learning Model In Improving Students’ Critical Thinking Skills”. Jurnal Pendidikan sains, No.4 
(2019), h. 4. http://journal.um.ac.id/index.php/jps/article/view/12894. 

http://journal.um.ac.id/index.php/jps/article/view/12894
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Tahap kedua yaitu restructuring, peserta didik diarahkan untuk 

mengklarifikasikan ide lama, membangun ide yang baru, menggunakan ide 

dalam banyak situasi. Kegiatan tersebut membantu peserta didik untuk 

belajar tidak dengan paksaan, tetapi mengajak peserta didik untuk menyusun 

kembali pengetahuan awal mereka secara mandiri maupun berkelompok 

melalui mind mapping. Kegiatan tersebut membantu peserta didik untuk 

belajar tidak dengan paksaan, tetapi mengajak peserta didik untuk menyusun 

kembali pengetahuan awal mereka secara mandiri maupun berkelompok 

melalui mind mapping. 

Tahap ketiga yaitu confirmation, peserta didik melakukan presentasi 

depan kelas. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi 

mereka berupa mind mapping dan LKPD. Kemudian dikonfirmasi oleh 

kelompok lain dan pendidik. 

Tahap keempat yaitu Reflection terdapat kegiatan yang bertujuan 

melihat pengetahuan peserta didik setelah pembelajaran melalui pembuatan 

mind map secara mandiri. Reflection berarti merefleksi informasi yang telah 

didapatkan. Kegiatan merefleksi dilakukan dengan membuat mind mapping 

secara mandiri. Penggunaan model ERCORE dalam proses pembelajaran, 

melatih peserta didik melakukan berbagai macam aktivitas, yaitu menonton, 

membuat mind mapping, diskusi, dan merefleksi pengetahuannya. Tujuan 

utama dalam model pembelajaran ERCORE adalah dengan memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk mengkonstruk pengetahuan mereka 

dan melatih peserta didik untuk mengembangkan keterampilannya.33 

 
33Rezki Eka Pratiwi, Nurhayati. B, dan Hartati, “Inovasi Pembelajaran IPA Melalui 

Model ERCORE Terhadap Keterampilan Metakognitif Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Pare-
pare”. Jurnal Ipa Terpadu 4, no.1 (2020), h. 74. 
https://doi.org/10.35580/ipaterpadu.v4i1.14515 [Diakses 30 April 2023].  

https://doi.org/10.35580/ipaterpadu.v4i1.14515
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Peta pikiran adalah media yang dibuat berdasarkan cara berpikir 

seseorang yang mengikuti cara kerja otak manusia secara alami sehingga 

mampu memanfaatkan seluruh potensi yang dimilikinya. Strategi mind 

mapping membuat peserta didik berpikir aktif dengan mengemukakan 

pendapat secara bebas dan bekerjasama, sehingga dengan memberdayakan 

peserta didik untuk mengembangkan keterampilan berpikir kreatif dalam 

memperoleh dan menerapkan informasi. Mind mapping membuat peserta 

didik lebih aktif dalam mengungkapkan ide atau gagasan melalui mind 

mapping selama pembelajaran.34 

Peserta didik tidak hanya aktif secara fisik, tetapi juga aktif secara 

mental yang meliputi bertanya, berpendapat, menjawab pertanyaan dan 

menanggapi pendapat, sehingga hal ini sangat berpengaruh besar pada 

peningkatan berpikir peserta didik.35 

Kegiatan ini meningkatkan kemampuan kreatif peserta didik karena 

dalam proses ini peserta didik diminta untuk meringkas hasil peta pikiran 

yang disajikan kelompok peserta didik sebelumnya di depan kelas menjadi 

bentuk baru peta pikiran. Peserta didik dengan kemampuan berpikir kreatif 

yang baik akan mampu berpikir sintetik, dapat mengkorelasikan hal-hal yang 

tidak dapat dilihat orang lain, menganalisis ide, dan mengevaluasi kualitas 

dirinya. Mereka juga mampu menerjemahkan suatu teori yang abstrak ke 

dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah diterima oleh orang lain.36 

 
34Mustaqim, Aloysius Aloysius Duran Corebima dan Susriyati Mahanal, “ERCORE 

Learning Model In Improving Students’ Critical Thinking Skills”. Jurnal Pendidikan sains, No.4 
(2019), h. 148. http://journal.um.ac.id/index.php/jps/article/view/12894. 

35Syamsiara Nur Nino, ‘Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran ERCoRe Terhadap 
Hasil Belajar Kognitif Mahasiswa Biologi’, BIOMA: Jurnal Biologi Dan Pembelajarannya, 3.2 
(2021), h. 46 <https://doi.org/10.31605/bioma.v3i2.1349>. 

36 Ismirawati, Mustaqim, dan Arsad Bahri, ‘The Potential of ERCORE Learning Model 
on Student’s Creative Thinking Skills’, JPBIO ( Jurnal Pendidikan Biologi ), 7.2 (2022), h. 5. 
<https://doi.org/10.31932/jpbio.v7i2.1768>. 

http://journal.um.ac.id/index.php/jps/article/view/12894
https://doi.org/10.31932/jpbio.v7i2.1768
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Sistem sosial dengan melihat interkasi yang dilakukan antara pendidik, 

berlaku dalam model pembelajaran ERCORE adalah mengkonstruk 

pengetahuan peserta didik dari pengalaman yang mereka temukan baik secara 

langsung atapun dari hasil informasi yang diberikan oleh pendidik, dan adanya 

sifat kooperatif dan pendidik tetap menjadi fasilitator dan pengawas dalam 

kegiatan pembelajaran. Peserta didik harus dilibatkan secara aktif, dikenalkan 

pemahaman learning by doing untuk menggambarkan aktivitas belajar pada 

pendidikan progresif. Seorang anak belajar secara aktif dengan cara yang 

sistematis. Pendidikan harus berlangsung secara humanis, menghargai kodrat 

manusia sebagai mahluk sosial sekaligus mahluk yang memiliki kodrati, 

memiliki potensi diri yang mampu berkembang secara alamiah. Unsur-unsur 

yang membentuk Pendidikan progresif adalah children centred dan social 

centred.37 

Konsep dasar konstruktivisme adalah scaffolding dan kooperatif, 

pembentukan kelompok kecil dalam pembelajaran memungkinkan peserta 

didik dapat berinteraksi dengan yang lain, bertukar pengalaman dan 

membantu mengecek pemaham tentang konsep yang telah dimiliki 

sebelumnya. Yang terpenting dalam teori konstruktivisme adalah bahwa 

dalam proses pembelajaran, peserta didik yang harus aktif mengembangkan 

pengetahuan mereka, bukan pembelajar atau orang lain. Mereka yang harus 

bertanggung jawab terhadap hasil belajarnya. Penekanan belajar peserta didik 

secara aktif ini perlu dikembangkan. Berpikir kreatif dan keaktifan peserta 

didik akan membantu mereka untuk berdiri sendiri dalam kehidupan kognitif 

peserta didik sehingga belajar lebih diarahkan pada experimental learning 

yaitu merupakan adaptasi kemanusiaan berdasarkan pengalaman, diskusi 

 
37Nur Arifin, ‘Pemikiran Pendidikan John Dewey’, As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & 

Konseling Keluarga, 2.2 (2020), h. 13 <https://doi.org/10.47467/assyari.v2i2.128>. 
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dengan teman sekelas, yang kemudian dikontemplasikan dan dijadikan ide 

dan pengembangan konsep baru. Karenanya aksentuasi dari mendidik dan 

mengajar tidak terfokus pada si pendidik melainkan pada peserta didik.38 

C. Kemampuan Berpikir Kreatif 

Zaman sekarang aktivitas pembelajaran di sekolah masih menekankan 

pada perubahan keterampilan berpikir tingkat dasar, belum memaksimalkan 

keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Padahal keterampilan 

berpikir tingkat tinggi juga penting bagi perkembangan mental dan perubahan 

pola pikir peserta didik. Salah satu keterampilan berpikir tingkat tinggi yang 

dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan adalah 

keterampilan berpikir kreatif.39 

Seorang yang memiliki banyak tentang isu-isu terkait, dan begitu 

imajinatif tantang kemungkinan-kemungkinan, cenderung mengambil 

keputusan berdasarkan alasan yang baik dan logis ketimbang seseorang yang 

memiliki sedikit pengetahuan dan kurang imajinatif (tentu saja, siapa pun 

dapat melatih keterampilan-keterampilan yang kita ajarkan pada materi-

materi yang kurang dikuasai, hanya saja mereka tidak akan berfikir mengenai 

pengetahuan-pengetahuan yang relevan atau kemungkinan- kemungkinan 

seperti yang biasa para ahli lakukan. Seseorang dikatakan kreatif, ketika 

menghadapi suatu masalah kemudian mampu berpikir untuk menyelesaikan 

masalah tersebut. Adanya pemikiran yang kreatif akan membantu seseorang 

untuk meningkatkan kualitas dan keefektifan pemecahan masalah dan hasil 

 
38Marwia Tamrin, St. Fatimah S. Sirate, dan Muh. Yusuf, ‘Teori Belajar Vygotsky Dalam 

Pembelajaran Matematika’, Sigma (Suara Intelektual Gaya Matematika), 3.1 (2011), h. 41-42 
<https://doi.org/https://doi.org/10.26618/sigma.v3i1.7203>. 

39Laili Khairiah and Zubaidah Amir, ‘Kemampuan Berpikir Kreatif Dalam Setting 
Model Pembelajaran Treffinger’, Jurnal Pendidikan Matematika Dan Sains, 7.2 (2021), h. 1 
<https://doi.org/10.21831/jpms.v7i2.25595>. 
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pengambilan keputusan yang dibuat. Pengembangan kreativitas memerlukan 

komitmen atas ruang, baik secara fisik maupun konsep. 

1. Pengertian Berpikir Kreatif  

Berpikir kreatif adalah anugerah sang Maha Pencipta kepada manusia, 

manusia dianugerahi kecerdasan Intelektual selain kecerdasan emosi dan 

kecerdasan spiritual. Dengan mengoptimalkan ketrampilan berpikir kreatif 

membuat manusia tidak hanya dapat bertahan dari semua tantangan tetapi 

juga membuat manusia mampu membuat hidupnya menjadi lebih berkualitas. 

Berpikir kreatif adalah keniscayaan dari ungkapan syukur kepada sang Maha 

Pencipta, dengan mengoptimalkan ketrampilan "berpikir kreatif" manusia 

mampu menjalankan amanah mengelola dunia.Berdasarkan pengertian 

diatas, penulis menyimpulkan bahwa berpikir kreatif adalah kemampuan 

menganalisis sesuatu berdasarkan data atau informasi untuk menghasilkan 

ide-ide baru dalam memahami sesuatu.40 

Berpikir kreatif adalah cara berpikir yang membawa sesuatu yang baru 

(inovasi). Proses berpikir yang mendasari produk inovasi adalah sama dengan 

proses berpikir yang mendasari kegiatan sehari-hari (ordinary thinking). Dan 

orang kreatif adalah seseorang yang memproduksi inovasi. Kreativitas adalah 

kemampuan untuk memikirkan sesuatu dengan cara-cara yang baru dan tidak 

biasa serta melahirkan suatu solusi yang unik terhadap masalah-masalah 

dihadapi.41 

Berpikir Kreatif adalah sebuah proses yang mengembangkan ide-ide 

yang tidak biasa dan menghasilkan pemikiran yang baru yang memiliki ruang 

lingkup yang luas. Berpikir kreatif dapat menghasilkan pemikiran yang 

 
40Bramantyo, Teknik Berpikir Kreatif, (Cet. I; Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 

2021), h.1. 
41Taruli Marito Silalahi, Peran Emosi dalam Membangun Keterampilan Berpikir Kreatif 

Anak Usia Dini, (Cet. I; Jawa Tengah: Lakeisha, 2020), h. 9. 
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bermutu, proses kreatif tersebut tentunya tidak dapat dilaksanakan tanpa 

adanya pengetahuan yang didapat dengan pengembangan pemikiran dengan 

baik. Berpikir kreatif memberikan dukungan kepada peserta didik sehingga 

peserta didik lebih terpacu untuk lebih kreatif. Berpikir kreatif dapat 

mengembangkan daya pikir yang mencakup wawasan dengan unsur-unsur 

yang luas. Indikator dalam berpikir kreatif yang menjadi acuan yaitu 

keterampilan lancar, luwes, orisinil, rinci, dan keterampilan mengevaluasi.42 

2. Keterampilan Berpikir Kreatif 

Keterampilan berpikir kreatif, yaitu keterampilan individu dalam 

menggunakan proses berpikirnya untuk menghasilkan suatu ide yang baru, 

konstruktif, dan baik, berdasarkan konsep-konsep yang rasional, persepsi, dan 

intuisi individu. Berpikir kreatif melibatkan rasio dan intuisi. Dalam hal ini kita 

dapat mengembangkan kapasitas untuk mengenal pola-pola baru dan prinsip-

prinsip baru, menyatukan fenomena yang berbeda-beda, dan 

menyederhanakan situasi yang kompleks. Inilah hakikat berpikir kreatif dan 

produktif, yang memungkinkan seseorang dapat memecahkan masalah. Guna 

menjaga eksistensi dalam menghadapi perubahan dunia yang sangat cepat 

dan kompleks, kita harus mau menerima informasi baru, kita harus 

menyimpan dan memprosesnya, dan kita harus terus memantau perubahan 

yang terjadi. Jika hanya menerima informasi yang sesuai dengan model-model 

yang telah kita miliki, maka proses belajar berhenti. Proses belajar terjadi jika 

kita mau menerima informasi yang tidak sesuai dengan model-model kita 

miliki. Proses belajar terjadi jika pertentangan yang ditimbulkan oleh 

 
42Yeyen Febrianti Yulia dan Sitti “Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Peserta Didik 

dengan Memanfaatkan Lingkungan pada Mata Pelajaran Ekonomi di SMA Negeri 6 
Palembang”. Jurnal Provit Vol, 3. No. 1 (2016). h. 121-122. 
<https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jp/article/view/5561>. 

https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jp/article/view/5561
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informasi yang tidak cocok dengan model yang kita miliki menyebabkan kita 

mengubahnya.43 

Tabel 2. 1  Indikator Berpikir Kreatif 

Indikator Deskriptif 

Kelancaran 

(fluency) 

a. Mencetuskan banyak ide, banyak jawaban, 

banyak penyelesaian masalah, banyak 

pertanyaan dengan lancar; 

b. Memberikan banyak cara atau saran untuk 

melakukan berbagai hal, 

c. Memikirkan lebih dari satu jawaban 

Keluwesan 

(flexibility) 

a. Menghasilkan gagasan, jawaban, atau pertanyaan 

yang bervariasi. 

b. Melihat suatu masalah dari sudut pandang yang 

berbeda-beda. 

c. Mencari banyak alternative atau arah yang 

berbeda- beda. 

Keaslian 

(originality) 

a. Mampu melahirkan ungkapan yang baru dan 

unik. 

b. Memikirkan cara yang tidak lazim. 

c. Mampu membuat berbagai kombinasi yang tidak 

lazim dari bagian-bagiannya. 

Elaborasi 

(elaboration) 

a. Mampu memperkaya dan mengembangkan 

suatu gagasan atau produk. 

 
43 Darmiyati Zuchdi, Humanisasi Pendidikan. (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 

128.  
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b. Menambah atau merinci berbagai detail dari 

suatu objek, gagasan. Atau situasi sehingga 

menjadi lebih menarik.44 

Kemampuan berpikir kreatif tergolong kompetensi tingkat tinggi 

(higher order competencies) dan dapat dipandang sebagai kelanjutan dari 

kompetensi dasar (basic skills). Kemampuan berpikir kreatif memang penting 

karena kemampuan ini merupakan salah satu kemampuan yang dikehendaki 

dunia kerja. Pernyataan-pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa 

kemampuan berpikir kreatif adalah kemampuan yang penting. Kemampuan 

berpikir kreatif adalah kemampuan menciptakan sesuatu yang baru atau 

mengkombinasikan sejumlah objek secara berbeda yang berasal dari 

pemikiran seseorang. Kemampuan berpikir kreatif menurut merupakan 

kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik kerupa 

gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang telah ada 

sebelumnya. Pentingnya kemampuan berpikir kreatif mulai ditumbuhkan 

pada peserta didik mulai dari jenjang sekolah harusnya menjadi perhatian 

sebagai pelaku pendidikan. Mengingat dengan kemampuan ini tentunya akan 

melahirkan generasi penerus bangsa kreatif yang mampu menciptakan 

peluang bagi kehidupannya kelak.45 

Kelancaran (fluency) merupakan kemampuan untuk mencetuskan 

banyak ide, jawaban, penyelesaian masalah ataupun pertanyaan dengan 

lancar serta mampu memberikan banyak cara atau saran dalam 

menyelesaikan permasalahan tersebut serta mampu memikirkan lebih dari 

 
44Pratiwi Bernadetta Purba, Ketrampilan berpikir tingkat tinggi, (Cet. I; Jakarta: 

Yayasan Kita Menulis, 2022), h. 8-9. 
45Afrah Fatina Nasir, Busnawir, dan Latief Sahidin “Pengaruh Model Pembelajaran 

Team Assisted Individualization Terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Matematika Ditinjau 
dari Sikap Peserta didik”. Jurnal Pendidikan Matematika Vol, 13. No. 2, (2022). h. 189. 
<https://doi.org/10.36709/jpm.v13i2.13>. 

https://doi.org/10.36709/jpm.v13i2.13
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satu jawaban. Kelenturan (flexibility) merupakan kemampuan untuk 

menghasilkan beragam gagasan, jawaban, pertanyaan dan arah alternatif 

penyelesaian suatu permasalahan. Fleksibel berarti melihat suatu 

permasalahan dari beragam sudut pandang serta mampu mengubah cara 

pendekatan maupun pemikiran terhadap solusi dari suatu permasalahan 

matematika. Keaslian (originality) adalah kemampuan untuk melahirkan 

ungkapan baru dan unik serta mampu memikirkan cara atau kombinasi 

penyelesaian masalah yang tidak lazim. Sedangkan elaborasi (elaboration) 

adalah kemampuan untuk mengembangkan suatu gagasan ataupun produk 

dengan menambah dan memperinci detil-detil dari suatu objek, gagasan dan 

situasi permasalahan.46 

Keterampilan berpikir yang diperlukan salah satunya adalah 

kemampuan berpikir analitis, biasanya digunakan para ilmuwan dan birokrat 

dalam memecahkan suatu persoalan. Kemampuan berpikir analitis dapat 

dilakukan dengan cara; Berpikir secara linear, logis, dan step by step, Berpikir 

dengan cara hipotesis dan berdasarkan ilmu pengetahuan. Hipotesis bisa 

dilakukan dengan mengajukan pertanyaan "bagaimana jika?", Berpikir secara 

deduktif yaitu dengan menghubungkan semua fakta yang ada untuk diambil 

sebuah kesimpulan.47 

 

 

 

 

 
46Eline Yanty Putri Nasution “Interaksi Antara Peningkatan Kemampuan Berpikir 

Kreatif Siswa Dengan Pendekatan Open-Ended dan Kemampiuan Awal Matematis Peserta 
didik”. Jurnal Penelitian Matematika dan Pendidikan Matematika Vol 1, no. 2 (2018) h. 4. 
<https://www.e-journal.my.id/proximal/article/view/205>. 

47Yoris Sebastian, Oh My Goodness! Buku Pintar Seorang Creative Junkies, (Jakarta: PT 
Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 5. 

https://www.e-journal.my.id/proximal/article/view/205
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Tabel 2. 2 Tingkat dan Karakteristik Berpikir Kreatif 

Tingkat Karakteristik 

Tingkat 4 (Sangat Kreatif) Peserta didik mampu 

menunjukkan kefasihan, 

fleksibilitas, dan kebaruan atau 

kebaruan dan fleksibilitas dalam 

memecahkan maupun mengajukan 

masalah. 

Tingkat 3 (Kreatif) Peserta didik mampu 

menunjukkan kefasihan dan 

kebaruan atau kefasihan dan 

fleksibilitas dalam memecahkan 

maupun mengajukan masalah. 

Tingkat 2 (Cukup Kreatif) Peserta didik mampu 

menunjukkan kebaruan atau 

fleksibilitas dalam memecahkan 

maupun mengajukan masalah. 

Tingkat 1 (Kurang Kreatif) Peserta didik mampu 

menunjukkan kefasihan dalam 

memecahkan maupun mengajukan 

masalah. 

Tingkat 0 (Tidak Kreatif) Peserta didik tidak mampu 

menunjukkan ketiga aspek indikator 

berpikir kreatif.48 

 
48Tatag Yuli Eko Siswono, ‘Berpikir Kritis Dan Berpikir Kreatif Sebagai Fokus 

Pembelajaran Matematika’, Seminar Nasional Matematika Dan Pendidikan Matematika, 5.2 
(2016), h. 22. 
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D. Materi Perubahan dan Pelestarian Lingkungan Hidup 

Masalah lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan bukan 

hanya menjadi perhatian suatu negara akan tetapi sudah menjadi pusat 

perhatian dunia internasional, tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan hidup 

kita saat ini tergolong dalam keadaan kritis. Hal ini dapat dilihat secara nyata 

seperti krisis air, tanah, udara, bahkan iklim. Demikian juga krisis lingkungan 

biologis dan sosial. Krisis lingkungan biologis dapat dilihat dari semakin tidak 

produktifnya tanah-tanah pertanian dan kemusnahan flora fauna langka di 

sekitar kita. Keadaan ini berlaku diakibatkan keperluan kegiatan ekonomi. 

Akibat eksploitasi lingkungan dengan tidak memikirkan kemampuan yang 

dimiliki, lingkungan pun akhirnya dikorbankan. Berbagai bencana alam 

menjadi fenomena yang sering kita temui yang mengakibatkan penderitaan 

dan kerugian. Permasalahan lingkungan semakin meningkat dan semakin 

kompleks, meliputi berbagai aspek seperti sektor pembangunan, wilayah 

pembangunan, dan berbagai sektor yang berkaitan.  

1. Perubahan Lingkungan 

Lingkungan hidup adalah suatu sistem kehidupan di dalamnya ada 

interaksi elemen fisik, biologis dan budaya yang saling terkait dalam berbagai 

cara, baik secara individu maupun kolektif atau lebih sederhana, lingkungan 

hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia. Bentuk lingkungan 

hidup itu bisa beragam, seperti makhluk hidup yang diwakili oleh manusia, 

hewan, dan tanaman. Kemudian, ada lingkungan abiotik alias non makhluk 

hidup yang bentuknya bisa berupa bangunan atau hal lain yang tidak 

bernyawa. Jadi, lingkungan hidup bukanlah sekedar gunung, hutan, lautan, 

sungai, tetapi apa yang ada di sekeliling kita itupun adalah lingkungan hidup.49 

 
49Kasman Jaya dan Ratnawati, Kependudukan Lingkungan Hidup, (Cet. I; Bandung: CV 

Veniks Muda Sejahtera, 2022), h. 82. 



35 
 

 
 

Paradigma perilaku manusia terhadap lingkungan seharusnya memiliki 

karakteristik menyukai lingkungan, mencintai alam, percaya pada batas-batas 

pertumbuhan, yakin bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem, dan sadar 

bahwa terdapat saling ketergantungan dan keterkaitan antara manusia 

dengan alam.50 Kerusakan daya dukung alam perlu dilestarikan karena kita 

sangat bergantung pada alam. Ada dua faktor yang menyebakan terjadinya 

kerusakan lingkungan yaitu 1) faktor pertama (faktor dalam atau internal) dan 

2) faktor luar (eksternal). Faktor dalam meliputi kerusakan yang berasal dari 

alam sendiri. Kerusakan yang terjadi jika lingkungan mulai tidak seimbang 

karena adanya peristiwa alam yang dahsyat seperti gunung meletus, gempa 

bumi, banjir bandang, dan kebakaran hutan yang cukup hebat di lahan-lahan 

yang luas. Akibat yang ditimbulkan karena faktor internal ini diterima karena 

dianggap adalah sebuah musibah alam. Kerusakan ini umumnya terjadi dalam 

waktu singkat tapi akibat yang ditimbulkannya memerlukan waktu perbaikan 

yang cukup lama.51 

2. Perubahan Keseimbangan Lingkungan 

Suatu ekosistem dikatakan seimbang apabila semua komponen dalam 

ekosistem tersebut berperan sesuai dengan fungsi masing-masing. 

Lingkungan yang seimbang di dalamnya terdapat rantai makanan, jaring-

jaring makanan, dan piramida makanan. Untuk menjaga agar selalu terjadi 

keseimbangan lingkungan, maka penurunan dan kenaikan populasi pada tiap 

jenis hewan atau tumbuhan harus dalam batas-batas tertentu. Seperti yang 

kita lihat pada gambar berikut: 

 
50Moh. Ahsan Mandra, Ashar Pramono dan Sunardi, Kajian Perilaku dan Limbah 

Bengkel Kendaraan Bermotor Berwawasan Lingkungan. (Cet.I; Rzmedia Pustaka Indonesia), 
h. 22. 

51Efri Roziaty, Annur Indra, Kusumadani dan Ima Aryani, Biologi Lingkungan. (cet. I; 
Surakarta: Muhammad Unyversity Press, 2017), h. 10. 
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Keseimbangan lingkungan merupakan keseimbangan yang dinamis, 

yaitu keseimbangan yang dapat mengalami perubahan. Keseimbangan 

lingkungan dapat terganggu jika terjadi perubahan lingkungan berupa 

pengurangan fungsi dari komponen yang dapat menyebabkan putusnya mata 

rantai dalam ekosistem.52 Faktor penyebab perubahan lingkungan dapat 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu faktor alam dan faktor manusia.53 

a. Perubahan Lingkungan Akibat Faktor Alam 

Lingkungan tempat tinggal di mana kita berada, sebenarnya selalu 

berubah, ada yang berlangsung lamban dan ada yang secara drastis. Beberapa 

faktor alam yang mempengaruhi perubahan kondisi lingkungan misalnya: 

tanah longsor, banjir, kebakaran hutan, gunung meletus, dan bencana alam. 

Perhatikan pada gambar berikut: 

 
52Resyi Gani, dkk, Bumi dan Antariksa. (Yogyakarta: Deepublish, 2021), h. 131.  
53Heribertus Suardi, Alam Sebagai Sumber Belajar. (Nusa Tenggara Barat: Penerbit 

P4I, 2021), h. 32.  

Gambar 2. 1 Keseimbangan dan Pelestarian Lingkungan 
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b. Perubahan Lingkungan Karena Faktor Perbuatan Manusia 

Manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya 

memanfaatkan sumber daya alam yang disediakan alam, jumlah pemakaian 

sumber daya alam sebanding dengan banyaknya manusia. Proses 

pengambilan, pengolahan, dan pemanfaatan sumber daya alam menghasilkan 

limbah yang berpotensi mencemari lingkungan, akibatnya merusak 

lingkungan. Dampak kerusakan lingkungan berakibat terhadap menurunnya 

tingkat kesehatan manusia dan bencana alam. Berikut aktivitas manusia yang 

mempunyai kecenderungan merusak lingkungan, meliputi: 

1) Penebangan hutan, 

2) Penambangan liar, 

3) Pembangunan perumahan, dan 

4) Penerapan intensifikasi pertanian 

Perubahan lingkungan dikarenakan faktor manusia dapat kita lihat 

pada hambar berikut: 

Gambar 2. 2 Bencana Akibat Faktor Alam 
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 Begitu pentingnya mempelajari tentang lingkungan disertai dengan 

banyaknya pemikiran untuk mengetahui situasi yang sebenarnya terjadi di 

lingkungan dan mengetahui siapa yang berkontribusi di dalamnya sehingga 

muncul terjadinya berbagai bencana, seperti yang dijelaskan dalam QS. Ar-

Rum/30: 41 yang berbunyi: 

هُمْ 
َّ
عَل

َ
 ل

۟
وا

ُ
ذِى عَمِل

َّ
هُم بَعْضَ ٱل

َ
اسِ لِيُذِيق

ا
يْدِى ٱلن

َ
 أ

ْ
سَبَت

َ
بَحْرِ بِمَا ك

ْ
ِّ وَٱل بََ

ْ
ِ ٱل

 فن
ُ
سَاد

َ
ف

ْ
هَرَ ٱل

َ
ظ

 
َ
( ٤١) يَرْجِعُون  

Terjemahnya: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 
perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Sehingga Allah membuat 
mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar 
mereka kembali (ke jalan yang benar). (44) (QS. Ar-Rum, Ayat 41).54 

 Ayat di atas telah dijelaskan pada tafsir Al-Misbah, bahwa Sikap kaum 
musyrikin yang diuraikan ayat-ayat yang lalu, yang intinya adalah 
mempersekutukan Allah, dan mengabaikan tuntunan-tuntunan agama, 
berdampak buruk terhadap diri mereka, masyarakat dan lingkungan. Ini 
dijelaskan oleh ayat di atas dengan menyatakan: Telah tampak kerusakan di 
darat seperti kekeringan, paceklik, hilangnya rasa aman, dan di laut seperti 
ketertenggelaman, kekurangan hasil laut dan sungai, disebabkan karena 
perbuatan tangan manusia yang durhaka, sehingga Allah membuat mereka 
merasakan sebagian dari perbuatan yakni merasakan sedikit kepada mereka 

 
54 Ariyadi, ‘Al-Qur’an Views Relating To Enviromental Conservation’, 5.1 (2018), h.4. 

Gambar 2. 3 Perubahan Lingkungan dari Faktor Manusia 
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sebagian dari akibat perbuatan dosa dan pelanggaran mereka, agar mereka 
kembali ke jalan yang benar.55 

c. Kategori Jenis Limbah 

Jenis-jenis limbah dapat dibedakan dalam tiga kategori, yaitu 

berdasarkan wujudnya, berdasarkan sumbernya, berdasarkan senyawanya. 

Adapun penjelasan macam-macam limbah adalah sebagai berikut:56 

1. Jenis Limbah Berdasarkan Wujudnya 

Jenis limbah berdasarkan wujudnya ada tiga kategori, yaitu limbah 

padat, cair dan limbah gas dapat dilihat dari penjelasan berikut: 

a) Limbah padat, limbah ini tidak bisa berubah wujud dengan mudah. 

Contoh limbah padat termasuk sampah rumah tangga (seperti plastik, 

kertas, dan logam), limbah industri (sisa produksi pabrik), serta limbah 

konstruksi (seperti puing bangunan). 

b) Limbah cair, yaitu limbah yang wujudnya cair, dapat larut dalam air, dan 

dapat berpindah sendiri. Contohnya; air cucian piring, air bekas 

pencucian kendaraan, dan lainnya.  

c) Limbah gas, yaitu limbah zat yang wujudnya gas yang yang mengandung 

racun (CO2, HCL, SO2, dan lainnya) yang tersebar di udara dan dapat 

berpindah-pindah. Contohnya asap kendaraan bermotor, asap pabrik, 

dan lainnya. 

Berdasarkan wujudnya, limbah dapat dibedakan menjadi tiga macam, 

yaitu limbah padat, limbah cair dan limbah gas. Limbah yang merupakan sisa 

kegiatan manusia tidak selalu berupa bahan yang mengganggu lingkungan, 

melainkan ada pula berupa barang yang masih bermanfaat dan memiliki nilai 

ekonomi. Limbah yang masih bermanfaat, contohnya ampas tahu dan ampas 

 
55 M. Quraish Shihab. ‘Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an’, Tafsir Al-Misbah, Pesan 

Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, (2002), h.237. 
56Desi Fitria, dkk, Limbah. (Jawa Barat: Media Sains Indonesia, 2021), h. 24-25.  
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kacang dapat dimanfaatkan untuk membuat oncom dan makanan ternak; 

limbah kayu dari industri furnitur dapat digunakan untuk membuat mainan 

anak-anak; dan sisa bahan makanan dan sayuran, sampah daun, dan koran 

ternak dapat dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos. 

2. Jenis Limbah Berdasarkan Sumbernya 

Jenis limbah berdasarkan sumbernya dapat dikategorikan menjadi 

beberapa kelompok utama, yaitu limbah industri, limbah pertanian, limbah 

pertambangan, limbah domestik, dan limbah medis. Berikut penjelasan 

masing-masing kategori: 

a) Limbah industri, yaitu limbah yang berasal dari pembuangan atau sisa 

kegiatan industri. Contohnya termasuk limbah padat, cair, dan gas. 

b) Limbah pertanian, yaitu limbah yang timbul sebagai akibat dari kegiatan 

pertanian. Contohnya termasuk sisa tanaman, limbah peternakan dan 

lainnya. 

c) Limbah pertambangan, yaitu limbah yang timbul karena kegiatan 

pertambangan. Contohnya Tailing (sisa hasil pengolahan biji), limbah 

batuan, dan air asam tambang. 

d) Limbah domestik, yaitu limbah yang disebabkan oleh kegiatan rumah 

tangga, restoran, pasar, dan lainnya. 

e) Limbah medis, limbah ini dihasilkan dari kegiatan pelayanan kesehatan 

seperti rumah sakit, klinik, dan laboratorium. Contohnya termasuk limbah 

infeksius (Jarum suntik bekas, perban, dan kapas bekas), limbah farmasi 

dan limbah kimia. 

Setiap jenis limbah ini membutuhkan penanganan dan pengelolaan 

yang spesifik sesuai dengan karakteristik dan potensi dampaknya terhadap 



41 
 

 
 

lingkungan. Pengellaan limbah yang efektif melibatkan upaya pengurangan, 

pemanfaatan kembali, daur ulang, dan pembuangan yang aman. 

3. Jenis Limbah Berdasarkan Senyawanya 

Jenis limbah berdasarkan senyawanya dapat dikategorikan menjadi 

dua kelompok utama: yaitu limbah organik dan anorganik. Berikut penjelasan 

masing-masing kategori: 

a) Limbah organik, yaitu jenis limbah yang dapat diuraikan (mudah 

membusuk) secara alami oleh mikroorganisme dan berbaur dengan 

alam. Misalnya kotoran hewan dan kotoran manusia. 

b) Limbah anorganik, yaitu jenis limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak 

dapat diuraikan secara alami oleh mikroorganisme atau membutuhkan 

waktu yang sangat lama untuk terurai. Misalnya sampah logam, dan lain-

lain. 

a. Dampak Pencemaran Lingkungan 

Setiap pencemaran terjadi tentunya mempunayi dampaknya yang 

berbeda-beda bagi keberlangsungan hidup manusia dan alam semesta. 

Adapun dampak pencemaran lingkungan adalah sebagai berikut: 57 

1) Meningkatkan karbon monoksida, Kondisi ini menjadi dampak dari 

pencemaran udara. Tingginya polusi udara bisa menyebabkan 

meningkatkan karbon monoksida di udara. Zat kimia ini sangat 

berbahaya terutama bagi kesehatan manusia. Jika tubuh terlalu 

sering menghirup karbon monoksida bisa mengalami gangguan 

pernapasan. Oleh karena itu sangat disarankan untuk mengenakan 

masker jika di daerah tersebut terlalu banyak polusi udara. 

 
57Muhammad Ali, dkk, Pencemaran Lingkungan. (Cet. I; Padang: PT Global Eksekutif 

Teknologi, 2022), h. 130. 
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2) Merusak kondisi perairan Pencemaran lingkungan terjadi di 

wilayah perairan bisa menyebabkan rusaknya ekosistem di dalam 

air. Selain itu air yang ada di tempat tersebut menjadi tidak bersih 

bahkan bisa beracun. Hal ini tentu saja akan sangat berbahaya 

untuk makhluk hidup terutama manusia. 

3) Pencemaran bisa menyebabkan kerusakan tanah. Tanah bisa 

kehilangan kandungan unsr hara jika sudah demikian maka tanah 

menjadi tidak subur akibatnya budidaya tanaman akan terhambat. 

Untuk membuat tanah tersebut menjadi produktif lagi butuh waktu 

dan beragam cara misalnya dengan menggunakan fitoremediasi 

atau bioremediasi. 

4) Menyebabkan aroma tidak sedap Lingkungan yang sudah tercemar 

seringkali menyebabkan aroma tidak sedap misalnya saja ketika 

kita melewati sungai yang banyak sampahnya tentu akan membuat 

pernapasan kita terganggu dan jika dihirup terus menerus bisa 

menyebabkan masalah kesehatan pada organ pernapasan. 

b. Pengelolaan Pencemaran Lingkungan 

Secara umum tindakan yang dapat dilakukan guna mengatasi 

pencemaran lingkungan dapat dilakukan melalui manajemen lingkungan 

antara lain pencegahan, enforcement atau pelaksanaan peraturan, monitoring 

dan edukasi. Strategi tersebut dapat dijadikan upaya untuk mengatasi 

pencemaran lingkungan di Indonesia antara lain:58 

1) Gerakan nasional peningkatan kesadaran para pemangku 

kepentingan. Gerakan nasional ini berupa sosialisasi mengenai 

dampak negatif dari pencemaran lingkungan (sampah, penurunan 

 
58Richard Andreas Palilingan, dkk, Dasar Kesehatan Lingkungan. (Sukajaya: PT Sada 

Kurnia Pustaka, 2023), h. 22.  
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kualitas air, emis dll) plastik bagi kesehatan dan ekosistem, serta 

sosialisasi terkait pengelolaan lingkungan secara terpadu. Program 

kolaborasi penanganan lingkungan antara Pemerintah (KLHK) 

dengan berbagai pemangku kepentingan seperti dunia usaha, 

media massa, kelompok masyarakat, dan lembaga adat/agama. 

2) Pengendalian pencemaran lingkungan pada industri di sektor hulu 

dan hilir, melibatkan langkah-langkah konkret untuk mengurangi 

atau menghilangkan sumber-sumber polusi di udara, air, dan 

tanah. Termasuk penerapan peraturan yang ketat tentang emisi 

industri, penggunaan teknologi ramah lingkungan, pengelolaan 

limbah yang efektif, serta monitoring dan penegakan hukum yang 

ketat terhadap pelanggaran lingkungan. 

3) Pengelolaan lingkungan, seperti pengelolaan Sumber Daya Alam, 

edukasi dan kesadaran masyarakat. 

4) Mekanisme pendanaan, penguatan kelembagaan, pengawasan, dan 

penegakan hukum. Pendanaan pengelolaan lingkungan dilakukan 

melalui kerja sama pemerintah swasta (KPS), hibah corporate 

social responsibility (CSR), dana masyarakat, dan sumber dana 

lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. pemberian reward and punishment kepada pemerintah 

daerah pengelola, dan masyarakat atas ketaatan dan pelaksana 

pengelolaan pencemaran di lingkungan. 

Pengelolaan lingkungan hidup yang dimaksudkan merupakan upaya 

terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, yang meliputi 

kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, 

pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Pembangunan 
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berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan 

terencana yang menghubungkan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke 

dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan 

mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa yang akan datang.59 

E. Kerangka Pikir 

Kerangka berpikir adalah dasar pemikiran penelitian yang disusun dari 

fakta, observasi, dan kajian kepustakaan. Kerangka ini memuat teori, atau 

konsep yang menjadi landasan penelitian. Dalam kerangka berpikir, variabel-

variabel penelitian dijelaskan secara mendalam dan relevan dengan masalah 

yang diteliti, sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah penelitian. 

Kerangka berpikir membantu peneliti menganalisis perencanaan dan 

berargumen mengenai arah penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, kerangka 

berpikir digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis.60 

Uraian dalam kerangka berpikir menjelaskan hubungan dan 

keterkaitan antar variabel penelitian. Variabel-variabel penelitian dijelaskan 

secara mendalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga 

dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan penelitian. Kerangka 

berpikir juga menggambarkan alur pemikiran penelitian dan memberikan 

penjelasan kepada pembaca mengenai alasan anggapan yang dinyatakan 

dalam hipotesis. Kerangka berpikir dapat disajikan dengan bagan yang 

menunjukkan alur pikir peneliti serta keterkaitan antar variabel yang diteliti. 

Bagan tersebut disebut juga dengan nama paradigma atau model penelitian. 

Kerangka berpikir dalam penelitian kuantitatif sangat menentukan validitas 

 
59Tamaulina dan Sembiring, Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pabean Udik Indramayu: 

Penerbit Adab, 2022). 
60Addini Zahra Syahputri, Fay Della Fallenia, and Ramadani Syafitri, ‘Kerangka 

Berfikir Penelitian Kuantitatif’, Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran, 2.1 (2023), 
h. 2. 
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proses penelitian secara keseluruhan.61 Adapun kerangka pikir penelitian ini 

dapat digambarkan pada bagan berikut: 

 

 
61Arif Arif, Sukuryadi Sukuryadi, and Fatimaturrahmi Fatimaturrahmi, ‘Pengaruh 

Ketersediaan Sumber Belajar Di Perpustakaan Sekolah Terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada 
Mata Pelajaran Ips Terpadu Smp Negeri 1 Praya Barat’, JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan 
Pendidikan), 1.2 (2019), h. 4 <https://doi.org/10.58258/jisip.v1i2.184>. 

Sumber Masalah 
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Landasan Teori 

Rumusan Hipotesis 

Populasi Pembuatan Hipotesis 

Sampel Pengujian Instrumen 

Pengumpulan Data 
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Kesimpulan 

Gambar 2. 4 Kerangka Berpikir Penelitian 



 

46 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, 

yang merupakan data dalam bentuk angka-angka yang bersifat kuantitatif, 

untuk dapat meramalkan kondisi populasi, atau kecenderungan masa datang. 

Penelitian kuantitatif memungkinkan adanya generalisasi untuk hasilnya, 

yang dihitung dengan analisis statistik.62 Adapun jenis penelitian yang peneliti 

gunakan yakni jenis penelitian eksperimen semu (quasi eksperimental), yang 

berarti terdapat kelompok kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Jenis 

penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan hubungan sebab akibat 

dengan cara melibatkan kelompok kontrol disamping 

kelompok eksperimen.63 Penelitian kelas eksperimen akan diterapkan 

perlakuan yakni model pembelajaran ERCORE, adapun kelas kontrol akan 

diterapkan dengan perlakuan model pembelajaran Kooperatif. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini akan bertempat di SMA 3 Soppeng, Kecamatan 

Donri-donri, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan. 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi merupakan semua komponen yang dianggap memiliki satu 

atau lebih ciri yang sama, sehingga menjadi satu kelompok. Karakteristik 

kelompok ini ditentukan oleh peneliti, tergantung fokus penelitiannya. 

 
62Abd Mukhid, Metodologi Penelitian (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021). 
63Irfan Abraham dan Yetti Supriyati. “Desain Kuasi Eksperimen Dalam Pendidikan: 

Literatur Review”, Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) 8, no. 3 (Agustus 2022), h. 2480. 
<http://dx.doi.org/10.58258/jime.v8i3.3800>. 

http://dx.doi.org/10.58258/jime.v8i3.3800
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Populasi adalah keseluruhan kelompok individu-individu, kelompok, atau 

objek yang ingin digeneralisasikan hasil penelitian.64 

Kumpulan data yang terdiri dari objek dan subjek dengan karakteristik 

yang sama agar menghasilkan suatu kesimpulan dari data yang diteliti.65 

Selain daripada itu, populasi dapat diartikan sebagai keseluruhan jumlah data 

yang karakteristiknya hendak diteliti.66 Adapun populasi pada penelitian ini 

yaitu keseluruhan peserta didik Fase E SMA Negeri 3 Soppeng Makassar Tahun 

Ajaran 2024/2025. 

Tabel 3. 1 Populasi Penelitian 

No Kelas 
Jumlah Peserta 

Didik 

1 E 1 36 Peserta didik 

2 E 2 35 Peserta didik 

3 E 3 27 Peserta didik 

4 E 4 27 Peserta didik 

Jumlah    125 Peserta didik 

Sumber: Dokumentasi data peserta didik Fase E SMA 3 Soppeng. 

2. Sampel  

Sampel merupakan bagian dari populasi yang karakteristiknya akan 

diteliti. Agar dapat menentukan sampel, maka digunakanlah teknik purposive 

sampling. Teknik ini mempunyai kriteria untuk menetapkan sampel dengan 

seleksi khusus atau memiliki pertimbangan tertentu.67 

 
64I Ketut Swarjana, Populasi-Sampel,Teknik Sampling & Bias Dalam Penelitian 

(Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2022). 

65Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Bandung: Alfabeta, 2015), h.119. 

66Muhammad Arif Tiro, Dasar-dasar Statistika (Makassar: Adhira Publisher, 2014) 
h.3. 

67Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi Media 
Publishing, 2015), h. 66. 
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Berdasarkan uraian data di atas maka sampel pada penelitian ini terdiri 

atas 2 rombel yaitu Fase E3 dan E4 secara keseluruhan berjumlah 54 orang 

peserta didik. Di bawah ini terdapat tabel jumlah peserta didik. 

Tabel 3. 2 Sampel Penelitian 

No Kelas Jumlah Peserta Didik 

1 E 3 27 

2 E 4 27 

Jumlah 54 

Sumber: Dokumentasi data peserta didik Fase E SMA Negeri 3 Soppeng. 

C. Variabel dan Desain Penelitian 

1. Variabel Penelitian 

 Variabel merupakan misi dari suatu penelitian yang akan diukur yang 

di dalamnya terdapat hubungan sebab-akibat dari suatu objek dan subjek yang 

akan diteliti. Variabel dapat dibedakan menjadi variabel independen (variabel 

bebas) yang penentuannya tergantung dari keinginan si peneliti sendiri dan 

berpengaruh serta menjadi sebab penentuan ukuran dari variabel dependen. 

Sedangkan variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel yang mana 

hasil pengukurannya dipengaruhi karena adanya akibat dari variabel bebas. 

Penentuan suatu variabel dapat dipengaruhi oleh tujuan penelitian yang akan 

dilakukan.68 

 Adapun variabel yang akan diteliti, antara lain: 

Variabel X : Model Pembelajaran ERCORE  

Variabel Y : Kemampuan Berpikir Kreatif 

 

 

 
68Muri Yusuf, Metode Penelitian  (Jakarta: Kencana, 2012), h. 73. 
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2. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah Non-equivalent Control Group 

Design yang didalamnya terdapat pretest dan posttest, dimana pretest 

dilaksanakan sebelum diberi treatment dan posttest yang dilakukan sesudah 

treatment, maka hasilnya dapat dilihat lebih akurat sehingga bisa melihat 

perbedaan sebelum dan sesudah diberikan treatment. Adapun teknik yang 

digunakan dalam pengambilan sampel adalah dengan teknik Purposive 

Sampling. Penelitian ini dilakukan di Fase E SMAN 3 Soppeng yang dibagi 

menjadi dua kelas yaitu Fase E4 sebagai kelas eksperimen dan Fase E3 sebagai 

kelas kontrol. Jumlah peserta didik yang terlibat yaitu 54 dengan Fase E3 27 

peserta didik dan Fase E4 27 peserta didik. 69 Penentuan sampel dalam 

penelitian ini dilakukan dengan teknik Purposive Sampling yaitu teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan kelas yang 

ditetapkan oleh peneliti yaitu, kelas yang memiliki varians yang relatif sama, 

dan kelas tersebut diajar oleh guru mata pelajaran yang sama.70 

Desain pada penelitian terbagi menjadi 2 kelas, yakni kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. Kelas eksperimen dan kelas kontrol awalnya diberikan pre-

test (O1, O3). Lalu, kelas eksperimen diajar dengan menggunakan model 

pembelajaran ERCORE (X), sedangkan kelas kontrol diajar dengan 

menggunakan model pembelajaran Kooperatif (-). Kemudian, kedua kelas 

diberikan post-test (O2, O4) untuk menunjukkan seberapa jauh akibat 

perlakuan. Terakhir, hasil yang diperoleh dibandingkan untuk melihat adanya 

 
69Indah Yuliarti Sari dan Alberth Supriyanto Manurung, “Pengaruh Penggunaan Media 

Pembelajaran Berbasis Animasi Powton Terhadap Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif 
Peserta Didik Kelas III SDN Gudang Tigaraksa”. Jurnal Inovasi Penelitian Vol.2, no.3 (2021) h. 
1019. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i3.809>. 

70Afrah Fatina Nasir,Busnawir, dan Latief Sahidin, “Pengaruh Model Pembelajaran 
Team Assisted Individualization Terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Matematika Ditinjau 
dari Sikap Peserta didik”. Jurnal Pendidikan Matematika Vol.13, no.2 (2022) h. 192. 
<https://doi.org/10.36709/jpm.v13i2.13>. 

https://doi.org/10.47492/jip.v2i3.809
https://doi.org/10.36709/jpm.v13i2.13
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pengaruh yang didapatkan pada kelas eksperimen dengan menggunakan 

model pembelajaran ERCORE. Rancangannya dapat dilihat pada tabel berikut 

: 

Tabel 3. 3 Desain Penelitian 

Kelompok Pretest Perlakuan Posttest 

E O1 X O2 

K O3 - O4 
Keterangan: 

E : Kelompok eksperimen  
K : Kelompok kontrol  
X : Pemberian Perlakuan Model ERCORE  
- : Pemberian Perlakuan Model Kooperatif 
O1 : Tes awal kelas eksperimen (pretest) 
O2 : Tes akhir kelas eksperimen (posttest) 
O3 : Tes awal kelas kontrol (pretest) 
O4 : Tes akhir kelas kontrol (posttest).71 

D. Prosedur Penelitian 

Cara atau langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti dalam 

melakukan suatu penelitian untuk memperoleh hasil data yang relevan dan 

memenuhi standar data yang telah ditetapkan, dapat dilakukan langkah 

sebagai berikut: 

1. Tahap Perencanaan  

 Langkah awal yang dilakukan dalam tahap perencanaan yaitu dengan 

melakukan observasi awal untuk mengamati situasi dan kondisi pada sekolah 

tersebut yaitu SMAN 3 Soppeng. Kemudian melakukan perumusan masalah, 

dan menentukan sampel sekaligus memilih kelas kontrol dan kelas 

eksperimen yang akan diteliti. Mulai menyusun draf penelitian serta 

menyiapkan instrumen penelitian yang akan digunakan. 

 

 

71Sugiyono, Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif’ dan R & D 
(Cet. 19; Bandung: Alfabet, 2013), h 79. 
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2. Tahap Persiapan 

 Pada tahap ini, peneliti menyiapkan susunan proposal penelitian dan 

vidio pembelajaran atau ATP (Alur Tujuan Pembelajaran) sebagai perangkat 

pembelajaran. Peneliti juga mulai menyusun instrumen penelitian yang telah 

diuji validitas dan reabilitasnya. 

3. Tahap Pelaksanaan 

 Tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan data melalui beberapa 

langkah yaitu: 

a. Pada kelas eksperimen, pelaksanaan penelitian dimulai dengan 

perkenalan antara pendidik dan peserta didik dan dilanjutkan dengan 

memberikan tes awal (pretest) kepada peserta didik. Selanjutnya pendidik 

melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan model ERCORE. 

Terakhir, pendidik memberikan tes (post-test) kepada peserta didik sebagai 

pembanding antara nilai pretest dan posttest untuk mengetahui kemampuan 

berpikir kreatif dari peserta didik. 

b. Pada kelas kontrol, pelaksanaan penelitian dimulai dengan perkenalan 

antara pendidik dan peserta didik dan dilanjutkan dengan memberikan tes 

awal (pretest) kepada peserta didik. Selanjutnya pendidik melaksanakan 

proses pembelajaran secara kooperatif. Terakhir, pendidik memberikan tes 

(posttest) kepada peserta didik sebagai pembanding antara nilai pretest dan 

posttest untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif dari peserta didik. 

4. Tahap Pengambilan Data 

 Pada tahap ini, peneliti mengambil data dari hasil tes yang telah 

diberikan kepada peserta didik. Tes yang digunakan adalah objektif tes 

sebagai alat ukur untuk menilai tingkat pengetahuan peserta didik saat proses 

pembelajaran. Dalam penelitian ini digunakan soal isian tes.  Peserta didik 
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dituntut untuk menjawab pertanyaan dengan benar dengan memunculkan 

ide-ide baru. 

5.  Tahap Analisis Data dan Penyusunan Laporan 

 Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah mengolah data yang 

telah dikumpulkan sebelumnya. Adapun teknik pengolahan data yang 

digunakan yaitu analisis data deskriptif dan inferensial. Kemudian, membuat 

kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang disusun secara sistematis lalu 

dituangkan dalam bentuk tulisan. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti berupa: 

1. Data mengenai berpikir kreatif peserta didik selama proses belajar 

mengajar di kelas diperoleh dengan menggunakan tes berpikir 

kreatif sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran 

ERCORE. 

2. Data mengenai kemampuan berpikir kreatif melalui penerapan 

model pembelajaran ERCORE dilakukan dengan pemberian tes. 

Tes kemampuan berpikir kreatif peserta didik terdiri dari soal open-

ended yang masing-masing soal mewakili satu aspek kemampuan berpikir 

kreatif yaitu berpikir lancar (fluency), berpikir luwes (flexibility), berpikir 

orisinil (originality) dan elaborasi (elaboration) dengan masing-masing skor 

maksimal 4.  

Pengumpulan data dengan teknik tes tertulis dalam bentuk isian 

digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif peserta didik yang 

terdiri dari soal pada materi Perubahan lingkungan. Tes tertulis akan 

dilaksanakan sebanyak dua kali tes pada setiap kelompok. Tes tersebut berupa 

pretest dan posttest.  Pretest dilaksanakan sebelum proses pembelajaran 
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dengan tujuan agar diketahui seberapa jauh penguasaan materi yang dikuasai 

peserta didik sebelum diberi perlakuan, sedangkan posttest dilaksanakan 

setelah proses pembelajaran dengan tujuan agar diketahui sudah sejauh apa 

penguasaan materi yang dimiliki peserta didik setelah diberi perlakuan. Nilai 

dari pretest dan posttest tersebut selanjutnya akan dianalisis agar efektifitas 

dari pembelajaran dapat diketahui sebab hasil tes tersebut mampu 

medeskripsikan kemampuan berpikir kreatif peseta didik. 

Data tes terdiri pretest dan posttest yang terlebih dahulu diujicobakan 

kepada peserta didik sehingga diperoleh data berupa jawaban-jawaban 

peserta didik terhadap soal isian tersebut dengan teknik penilaian 

berdasarkan pedoman penskoran yang telah dipersiapkan sebelumnya.  

Kemudian diperiksa validitas dan reliabilitas soal. Selanjutnya melihat nilai N 

Gain Score dari data yang diperoleh, yaitu peningkatan kemampuan berpikir 

kreatif peserta didik melalui data hasil pretest dan posttest tersebut. Kemudian 

dilakukan analisis terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik 

mengenai perubahan lingkungan dengan menggunakan model pembelajaran 

ERCORE. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen Penelitian merupakan perangkat yang dipakai dalam proses 

mengumpulkan data untuk pemecahan masalah dalam penelitian atau dengan 

kata lain untuk mencapai tujuan penelitian, dalam hal ini perangkat digunakan 

yang digunakan disebut instrumen penelitian.72 Instrumen penelitian ini yang 

digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini berupa instrumen 

 

72Muh. Khalifah Mustami, Metode Penelitian Pendidikan (Yogyakarta: Aynat 
Publishing, 2015), h.100.  
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tes berupa soal berbentuk isian singkat untuk mengukur kemampuan berpikir 

kreatif peserta didik setelah mengikuti pembelajaran.73 

Instrumen ini bertujuan untuk mengetahui keterampilan berpikir 

kreatif peserta didik. Soal yang akan diberikan sebelum dan setelah perlakuan 

menggunakan materi yang sama. Tes yang pertama diberikan sebelum 

diberlakukan perlakuan (pretest) dan tes kedua diberikan setelah 

diberlakukan perlakuan (posttest). Instrumen kemampuan berpikir yang 

digunakan terdiri dari 5 unit sub tes yaitu: (1) Permulaan kata, (2) Menyusun 

kata, (3) Sifat-sifat yang sama, (4) Penggunaan luar biasa dan (5) Apa 

akibatnya.  

Sub tes permulaan kata, peserta didik memikirkan sebanyak mungkin 

kata yang dimulai dengan susunan huruf tertentu sebagai rangsangan. Tes ini 

mengukur kelancaran dengan kata, yaitu kemampuan peserta didik dalam 

menemukan kata yang memenuhi persyaratan struktural tertentu. Pemberian 

skor dalam tes ini didasarkan pada jumlah kata-kata yang ditemukan untuk 

melengkapi huruf awal yang ditentukan pada tes. 

Sub tes menyusun kata, disini peserta didik harus menyusun sebanyak 

mungkin kata dengan menggunakan huruf-huruf dari satu kata yang diberikan 

sebagai rangsang seperti pada tes permulaan kata, tes ini mengukur 

kelancaran kata. Tes ini juga menuntut kemampuan reorganisasi persepsi. 

Pemberian skor untuk tes ini didasarkan atas jumlah kata-kata yang benar 

yang dihasilkan oleh seluruh peserta didik. 

Sub tes sifat-sifat yang sama, disini peserta didik harus dapat 

menemukan sebanyak mungkin objek, hal mana keduanya memiliki dua sifat 

 
73 Kartika Yuni Purwanti, Game Based Learning Dengan Perfect Number Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa SD (Boyolali: Penerbit Lakeisha, 2022), h. 
19. 
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yang sama seperti yang telah ditentukan. Sub tes ini juga dimaksudkan untuk 

mengukur kelancaran dalam memberikan gagasan, berupa kemampuan untuk 

mencetuskan gagasan yang memenuhi persyaratan tertentu dalam waktu 

terbatas. Pemberian skor didasarkan pada jumlah respons yang benar dan 

dapat diterima. 

Sub tes penggunaan luar biasa; disini peserta didik harus memikirkan 

sebanyak mungkin gagasan yang tidak lazim, terhadap penggunaan dari 

benda/ organisme sehari-hari yang diberikan atau istilah yang terkait dengan 

materi. Sub tes ini dimaksudkan untuk mengukur keaslian dan Keluwesan 

dalam berpikir. Hal mana dalam tes ini, peserta didik harus melepaskan diri 

dari kebiasaan melihat benda/organisme sabagai alat untuk melakukan hal 

tertentu saja. Selain itu, tes ini juga dimaksudkan mengukur orisinalitas dalam 

berpikir. Orisinalitas dilihat dari kelangkaan respons yang berbeda jenisnya, 

maka pada kelangkaan respons secara statistic, maka yang diukur adalah 

originalitas dalam mengemukakan gagasan. Dalam penelitian ini, kedua cara 

pemberian skor digunakan dengan demikian keluwesan dan originalitas 

dalam mengemukakan gagasan terukur. 

Sub tes apa akibatnya; disini peserta didik harus memikirkan segala 

sesuatu yang mungkin terjadi dari suatu kejadian hipotesis yang telah 

ditentukan sebagai rangsang fenomena yang dihipotesiskan sebenarnya tidak 

akan terjadi, namun demikian peserta didik harus mengendalikan hal tersebut 

terjadi dan apa akibat jika benar-benar terajdi. Tes ini merupakan ukuran dari 

kelancaran dalam mengemukakan gagasan digabung dengan mengelaborasi. 

Artinya, kemampuan untuk dapat mengembangkan suatu gagasan, merincinya 

dengan mempertimbangkan macam-macam pendapat. Pemberian skor tes ini 
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didasarkan pada jumlah akibat atau kemungkinan- kemungkinan yang 

dihasilkan. 

Pada instrumen disertai petunjuk dan contoh cara mengerjakan serta 

batas waktu untuk mengerjakan setiap sub tes. Adapun batas waktu 

mengerjakan masing- masing sub tes yaitu: (1) sub tes permulaan kata 

dikerjakan 7 menit, (2) sub tes menyusun kata dikerjakan 7 menit, (3) sifat-

sifat sama dikerjakan 10 menit, (4) sub tes penggunaan luar biasa dikerjakan 

selama 10 menit, dan (5) sub tes apa akibatnya dikerjakan selama 15 menit. 

Dengan demikian waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan tes ini selama 

49 menit. 

Instrumen tes kemampuan berpikir kreatif disusun dalam bentuk soal 

essay. Tes ini mengukur kelancaran (Fluency), keluwesan (Flexibility), keaslian 

(Originality) dan elaborasi (Elaboration) dalam berpikir. Setiap sub tes terdiri 

atas 2 butir soal. Kisi-kisi instrumen tes kemampuan berpikir kreatif yaitu: 

Tabel 3. 4 Kisi-kisi Instrumen 

No Indikator 
Nomor 

Item 

Jumlah 

soal 

1 Kelancaran (Fluency): 

Peserta didik dapat mencetuskan 

banyak gagasan, jawaban, dan penyelesaian 

masalah. 

1,2 2 

2 Keluwesan (Fexibility): 

Peserta didik dapat menghasilkan 

jawaban yang bervariasi, mengubah cara 

atau pendekatan, arah pemikiran yang 

berbeda-beda. 

3 1 
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3 Keaslian (Originality): 

Peserta didik dapat memberikan 

jawaban yang tidak lazim dan jarang 

diberikan kebanyakan orang. 

4 1 

4 Elaborasi (Elaboration) 

Peserta didik dapat menentukan 

kebenaran suatu pernyataan penyelesaian 

masalah dengan benar dan rinci. 

5 1 

G. Validasi dan Reliabilitas Instrumen 

Analisis Validitas isi mencakup tentang isi dan bentuk alat tes, termasuk 

penggunaan bahasa yang baik dan benar. Analisis validitas konstruk dan 

reliabilitas soal mencakup tentang pengukuran tingkat kesukaran butir soal, 

daya beda, indeks pengecoh, dan reliabilitas butir soal. Hal ini untuk 

mengetahui tingkat kesukaran butir-butir soal, untuk menyeleksi peserta 

didik yang memiliki prestasi tinggi atau rendah, untuk mengetahui lemah atau 

kuat pengecoh soal, dan untuk mempertimbangkan kelayakan butir-butir soal. 

Sedangkan Reliabilitas alat ukur dikatakan baik atau reliabel jika dalam 

mengukur suatu gejala pada waktu yang berlainan senantiasa menunjukkan 

gejala yang sama. Jadi alat yang reliabel secara konsistesi memberi hasil 

ukuran yang sama. Selain validitas dan reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya 

pembeda pada soal juga tidak kalah penting untuk diketahui, agar pembuat tes 

dapat menggali informasi mengenai hubungan antara tingkat kemampuan 

peserta tes, dengan tingkat kesulitan pada soal. Instrumen yang tidak 

dilakukan uji kualitas soal akan mengakibatkan penilain semu yang 

berdampak kemampuan peserta didik tidak terukur secara tepat. Soal yang 
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mudah membuat kemampuan peserta didik seolah-olah tinggi. Dan soal yang 

sulit akan membuat kemampuan peserta didik seolah-olah rendah.74 

Terdapat dua jenis uji instrumen, untuk analisis kuantitatif digunakan 

untuk melihat tingkat kesulitan butir, daya beda butir, dan keberfungsian 

distraktor. Validitas dan reliabilitas merupakan uji instrumen yang sangat 

penting dalam penelitian ilmiah. Validitas mengacu pada sejauh mana sebuah 

instrumen mampu mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur, sedangkan 

reliabilitas menunjukkan konsistensi hasil pengukuran jika instrumen 

tersebut digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama. Pembahasan ini 

akan menggali lebih dalam mengenai bagaimana kedua aspek ini saling 

berkaitan dalam penelitian.  

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Peneliti menggunakan teknik analisis data berupa statistik deskriptif 

dan statistik diferensial: 

1. Analisis Deskriptif Kuantitatif 

Analisis deskriptif adalah penelitian dengan metode untuk 

menggambarkan suatu hasil penelitian. Jenis penelitian deskriptif memiliki 

tujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, juga validasi mengenai 

fenomena yang tengah diteliti.75 Teknik analisis ini akan memberikan 

gambaran awal pada setiap variabel penelitian, dimana pada gambaran data 

tersebut setiap variabelnya bisa dilihat dari nilai mean, maksimum, minimum, 

standar deviasi, varians dan persentase. Agar dapat memperoleh data deskriptif 

maka dibutuhkan statistik deskriptif melalui tahapan diantaranya:  

a. Menentukan Nilai Rentang (Range), dengan rumus: 

 
74 Endro Suseno dan Purwo Susongko, Mengukur Validitas Tes (Kediri: Pemeral 

Edukatif, 2021). 
75Muhammad Ramdhan, Metode Penelitian (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021). 
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R = Xt - Xr      

Keterangan: 

R : range/nilai rentang 
Xt : nilai tertinggi dari data 
Xr : nilai terendah dari data 

b. Menetukan banyaknya kelas interval dengan rumus: 

K = 1 + (3,3) log n 

Keterangan: 

K : Banyaknya kelas 
n : Banyaknya jumlah sampel 

c. Menghitung panjang interval kelas dengan rumus: 

𝐏 =  
𝐑

𝐊
 

Keterangan: 

P: Panjang/Interval kelas 
R: Rentang nilai 
K: Kelas interval. 76 

d. Menghitung rata-rata 

�̅� =
∑ 𝒇𝒊𝑿𝒊

∑ 𝒇𝒊
                  .....77 

Keterangan: 

�̅�  : Rata-rata 
𝑓𝑖  : Jumlah subjek  
∑   ∶ Frekuensi nilai 
 𝑥𝑖  : Titik tengah 

 

76Iqbal Hasan, Pokok -pokok Materi Statistik 2 Statistik Inferensial (Cet. 2; Jakarta: 
Bumi Aksara, 2003), h. 102. 

77Muh.Arif Tiro, Dasar-dasar statistik (Makassar: Andirapublisher, 2008), h. 133. 
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e. Menghitung standar deviasi 

SD= √
∑𝒇𝒊(𝒙ᵢ−𝒙)²

(𝒏−𝟏)
         …..78 

Keterangan: 

SD : Simpangan baku (standar deviasi) 
∑ 𝑓𝑖 : Jumlah frekuensi nilai 
𝑋𝑖 : Nilai tengah 
X : Nilai rata-rata 
n : Jumlah sampel 

f. Menghitung varians 

    𝑺𝟐 = 
∑ 𝒇

𝒊 ( 𝑿𝒊−𝑿)𝟐

𝒏−𝟏
          .....79 

Keterangan: 

∑ 𝑓𝑖 : Jumlah frekuensi nilai 
𝑋𝑖 : Nilai tengah 
X : Nilai rata-rata 
n : Jumlah sampel 

g. Persentase (%) nilai rata-rata 

P = 
𝑓𝑖

𝑛
 x 100%          ....80 

Keterangan:   

P : Angka persentase 
𝑓𝑖  : Frekuensi nilai 
n : Jumlah sampel 

 

 

 

78Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi (Edisi XXVI; Bandung: Alfabeta, 2005), h.  
57. 

79Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, h.57. 

80Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar mengajar (Cet VII; Bandung: Sinar Baru 
Algesindo, 2004), h. 130. 
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 Kriteria dari penilaian berpikir kreatif peserta didik secara umum 

dapat dilihat pada tabel berikut:81 

Tabel 3. 5 Kriteria Berpikir Kreatif 

Interval Nilai Kualifikasi 

<   0-39 Sangat Rendah 

> 40- 55 Rendah 

> 56- 65 Sedang 

> 66- 79 Tinggi 

> 80-100 Sangat Tinggi 

2. Analisis Statistik Inferensial 

Teknik analisis data dengan statistik inferensial digunakan untuk 

pengujian hipotesis. Untuk pengujian hipotesis digunakan statistik parametrik 

dengan uji-t data independent. Fungsi uji-t yaitu untuk menguji bagaimana 

pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap 

variabel terikatnya. Sebelum dilakukan uji-t independent terlebih dahulu 

dilakukan uji persyaratan statistik parametrik yang meliputi: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas data adalah uji untuk mengukur apakah data yang 

didapatkan memiliki distribusi normal atau tidak. Tujuan uji normalitas 

adalah untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mendekati distribusi 

normal, yakni distribusi data yang mempunyai pola seperti 

distribusi normal.82 Karena belum tentu data yang lebih dari 30 bisa 

dipastikan berdistribusi normal, demikian sebaliknya data yang banyaknya 

kurang dari 30 belum tentu tidak berdistribusi normal, untuk itu perlu 

 
81Eko Putro Widoyoko, Evaluasi Program Pembelajaran, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2019), h. 242. 
82Diah Wijayati Sutha, Biostatistika (Cet I; Malang: Media Nusa Creative, 2019), h. 75.  
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suatu pembuktian.83 Data dalam penelitian ini akan diuji kenormalannya 

adalah kemampuan berpikir kreatif dengan menggunakan model 

pembelajaran ERCORE dan Kooperatif. 

 Pengujian ini dilaksanakan untuk mengenal apakah data pada variabel 

terdistribusi secara normal ataupun tidak dengan menggunakan uji One-

Sampel Kolmogorof-Smirnov test karena metode ini cocok digunakan untuk 

data yang berjumlah > 50 sampel. sedangkan kemampuan berpikir kreatif dari 

sampel akan berdistribusi normal apabila p > α. Dengan taraf nyata α = 0,5.  

Dengan menggunakan program software Stasistical Product and Service 

Solution (SPSS versi 26). Jika nilai p value > tingkat signifikansi 0,05 (p>0,05) 

maka dapat dikatakan normalitas data dipenuhi atau data berasal dari 

populasi berdistribusi normal dipenuhi, sedangkan jika nilai value < tingkat 

signifikansi 0,05 (p < 0,05) maka dapat dikatakan normalitas data tidak 

terpenuhi atau data berasal dari populasi berdistribusi normal tidak dipenuhi. 

84 

b. Uji Homogenitas 

Pengujian ini dilakukan agar dapat menentukan bahwa data kedua 

kelompok apakah berasal dari populasi yang homogen atau heterogen. Maka 

digunakan uji homogenitas dengan uji Levene’s Test of Error Variance dengan 

menggunakan program SPSS versi 26 dan kriteria pengujian yang digunakan 

adalah nilai sign > α dengan taraf α = 0.05. 

Adapun kriteria pengujian dengan taraf signifikansinya yaitu 0,05 jika 

nilai sign  > α maka data populasi memiliki varians yang homogen dan jika nilai 

 
83Ivan Fanani Qomusuddin, Statistik Pendidikan (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 

33. 
 84Victor Trismanjaya Hulu dan Taruli Rohana Sinaga, Analisis Data Statistik 

Parametrik Aplikasi SPSS dan Statcal (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019), h. 45-46. 
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sign < α maka data populasi memiliki varians yang heterogen.85 Untuk 

penelitian ini pengolahan data dilakukan memakai program software 

Stasistical Product and Service Solution (SPSS versi 26). 

c. Uji Hipotesis 

Statistik hipotesis dapat menggambarkan keadaan suatu populasi atau 

sebagai patokan untuk diuji kebenarannya dari data sampel penelitian 

statistik yang didapatkan. Artinya, taksiran atau dugaan mengenai suatu 

populasi dapat dilihat dari data sampel yang didapatkan.86  

Uji hipotesis penelitian ini dengan uji-t melalui tabel independen 

(independent sample t-test). Hipotesisnya yaitu: 

Hipotesis penelitian akan diuji dengan kriteria pengujian sebagai 

berikut: 

1) Jika sign < 0,05 maka 𝐻1 diterima 

2) Jika sign > 0,05 maka 𝐻0 diterima 

Derajat kebebasan (df) yang digunakan dalam penelitian ini yakni 

sebesar 5% atau = 0,05.87 

 

 

 

 

 
85 Nurhaswinda, dkk,  Statistik Pendidikan, Guepedia, h.73. 

86Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D  
(Bandung: Alfabeta, 2016), h. 260. 

87Kadir, Statistika Untuk Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Jakarta: Roesmata Sampurna, 
2010), h. 111.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini merupakan jawaban dari rumusan masalah yang 

telah ditetapkan sebelumnya yang dapat menguatkan sebuah hipotesis atau 

jawaban sementara. Berikut ini hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti di 

SMA Negeri 3 Soppeng. 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

a. Analisis Deskriptif Kemampuan Berpikir Kreatif Peserta Didik pada Fase 

E yang Diajar dengan Menggunakan Model Pembelajaran ERCORE (Kelas 

Eksperimen) 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menggunakan tes 

kemampuan berpikir kreatif, maka diperoleh tingkat kemampuan berpikir 

kreatif peserta didik pada fase E SMA Negeri 3 Soppeng adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. 1 Data Hasil Analisis Berpikir Kreatif Peserta Didik Pretest dan 
Posttest Kelas Eksperimen 

Parameter Nilai Pretest Nilai Posttest 

Nilai Maksimum 40 100 

Nilai Minium 20 80 

Rata-rata 29,6 90,3 

Standar Deviasi 0,83 1,20 

Varians 3,51 7,45 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada tabel 4.1, dapat dilihat 

bahwa rata-rata nilai peserta didik pada kelas esperimen mengalami 

peningkatan dari 29,6 menjadi 90,3 yang artinya terdapat selisih nilai sebesar 

60,7. Hal itu juga ditandai dengan standar deviasi yang semakin meningkat 
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dari 0,83 menjadi 1,20 dan nilai varians yang semakin besar dari 3,51 menjadi 

7,45 yang artinya sebaran data semakin mendekati rata-rata. 

Data keseluruhan kemampuan berpikir kreatif pretest kelas 

eksperimen dapat dilihat pada perhitungan berikut;  

1) Membuat tabel distribusi frekuensi, dengan langkah-langkah berikut 

ini. 

a) Rentang kelas 

R = 𝑋𝑡𝑋𝑟 

 = 40-20 

 = 20 

b) Banyak kelas 

K = 1+ (3,3) 𝐿𝑜𝑔𝑛 

 = 1+ (3,3) 𝐿𝑜𝑔54 

 = 1+ (3,3) 1,7 

 = 1+ 5,61 

 = 6,61 

Jadi, banyak kelas yang diambil jika dibulatkan 6,61menjadi 7 kelas. 

c) Panjang kelas 

𝑃 =
𝑅

𝐾
 

𝑃 =
20

6,61
 

 = 3 

Jadi, panjang kelas yang digunakan yaitu 3. 
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2) Menghitung rata-rata 

x̅ =
∑ fiXi

∑ fi
    

x̅ =
801

27
  

 = 29,6 

3) Menghitung standar deviasi 

SD= √
∑fi(xᵢ−x)²

(n−1)
          

SD= √
322

(27−1)
          

SD= √
322

(26)
          

 SD= √0,69          

SD= 0, 83       

4) Menghitung variansi 

    S2 = 
∑ f

i ( Xi−X)2

n−1
 

    S2 = 
322

27−1
 

S  = √12,38 

S  = 3,51 

Tabel 4. 2 Distribusi Frekuensi Nilai Kemampuan Berpikir Kreatif 
Pretest Kelas Eksperimen 

Interval Fi Fk Xi Fi.Xi (Xi-X)² Fi(Xi-X)² 
Persentase 

(100%) 

20-22 6 6 21 126 17,2 103,2 22,22% 

23-25 5 11 24 120 11,2 56 18,51% 

26-28 0 11 27 0 5,2 0 0% 

29-31 6 17 30 180 0,8 4,8 22,22% 

32-34 0 17 33 0 6,8 0 0% 

34-37 5 22 36 180 12,8 64 18,51% 

38-40 5 27 39 195 18,8 94 18,51% 

Jumlah 27 111 210 801 72,8 322 100% 
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Tabel distribusi frekuensi 6 merupakan frekuensi tertinggi dengan 

persentase 22,2% dan frekuensi 5 merupakan frekuensi sedang dengan 

persentase 18,5% serta frekuensi 0 merupakan frekuensi yang paling rendah 

dengan persentase 0%. 

Tabel 4. 3 Kategorisasi Kemampuan Berpikir Kreatif Pretest pada Kelas 
Eksperimen 

Tingkat 
Penguasaan 

Kriteria 
Frekuensi 

Pretest 
20-22 Sangat Rendah 6 

23-25 Cukup Rendah 5 

26-28 Rendah 0 

29-31 Sedang 6 

32-34 Cukup Tinggi  0 

34-37 Tinggi 5 

38-40 Sangat Tinggi 5 

 Berdasarkan tabel 4.3 dapat diperoleh sebaran kemampuan berpikir 

kreatif peserta didik pretest kelas eksperimen, dimana terdapat hasil sangat 

rendah 6; cukup rendah 5; rendah 0; sedang 6; cukup tinggi 0; tinggi 5; dan 

sangat tinggi 5. 

Data keseluruhan kemampuan berpikir kreatif posttest kelas 

eksperimen dapat dilihat pada perhitungan berikut;  

1) Membuat tabel distribusi frekuensi, dengan langkah-langkah berikut 

ini. 

a) Rentang kelas 

R = 𝑋𝑡𝑋𝑟 

 = 100-80 

 = 20 

b) Banyak kelas 

K = 1+ (3,3) 𝐿𝑜𝑔𝑛 
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 = 1+ (3,3) 𝐿𝑜𝑔54 

 = 1+ (3,3) 1,7 

 = 1+ 5,61 

 = 6,61 

Jadi, banyak kelas yang diambil jika dibulatkan 6,61menjadi 7 kelas. 

c) Panjang kelas 

𝑃 =
𝑅

𝐾
 

𝑃 =
20

6,61
 

 = 3 

Jadi, panjang kelas yang digunakan yaitu 3. 
 
 
 

2) Menghitung rata-rata 

x̅ =
∑ fiXi

∑ fi
    

x̅ =
2439

27
  

 = 90,3 

3) Menghitung standar deviasi 

SD= √
∑fi(xᵢ−x)²

(n−1)
          

SD= √
1.446,5

(27−1)
          

SD= √
1.446,5

(26)
          

 SD= √1,46          

SD= 1,20       

4) Menghitung variansi 
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    S2 = 
∑ f

i ( Xi−X)2

n−1
 

    S2 = 
1.446,5

27−1
 

S  = √55,63 

S  = 7,45 

Tabel 4. 4 Distribusi Frekuensi Nilai Kemampuan Berpikir Kreatif 
Posttest Kelas Eksperimen 

Interval Fi Fk Xi Fi.Xi (Xi-X)² Fi(Xi-X)² 
Persentase 

(100%) 

80-82 5 5 81 405 86,49 432,45 18,51% 

83-85 5 10 84 420 39,69 396,9 18,51% 

86-88 0 10 87 0 10,89 0 0% 

89-91 6 16 90 540 0,09 0,54 22,22% 

92-94 0 16 93 0 7,29 0 0% 

95-97 5 21 96 480 32,49 162,45 18,51% 

98-100 6 27 99 594 75,69 454,18 22,22% 

Jumlah 27 105 630 2439 252,63 1.446,52 100% 

Tabel distribusi frekuensi 6 merupakan frekuensi tertinggi dengan 

persentase 22,2% dan frekuensi 5 merupakan frekuensi sedang dengan 

persentase 18,5% serta frekuensi 0 merupakan frekuensi yang paling rendah 

dengan persentase 0%. 

Tabel 4. 5 Kategorisasi Kemampuan Berpikir Kreatif Posttest Kelas 
Eksperimen 

Tingkat 
Penguasaan 

Kriteria 
Frekuensi 

Pretest 
80-82 Sangat Rendah 5 

83-85 Cukup Rendah 5 

86-88 Rendah 0 

89-91 Sedang 6 

92-94 Cukup Tinggi  0 

95-97 Tinggi 5 

98-100 Sangat Tinggi 6 

 Berdasarkan tabel 4.5 dapat diperoleh sebaran kemampuan berpikir 

kreatif peserta didik posttest kelas eksperimen, dimana terdapat hasil sangat 
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rendah 5; cukup rendah 5; rendah 0; sedang 6; cukup tinggi 0; tinggi 5; dan 

sangat tinggi 6. 

Berdasarkan hasil frekuensi dan kategorisasi yang ditemukan pada 

perhitungan pretest-posttest di atas maka dapat disimpulkan melalui tabel 

berikut dengan mengacu pada kriteria yang terdapat pada halaman 61 yaitu: 

 

Tabel 4. 6 Kategorisasi Kemampuan Berpikir Kreatif Pretest dan 
Posttest Kelas Eksperimen 

Tingkat 
Penguasaan 

Kriteria Frekuensi Pretest Frekuensi Posttest 

0-39 Sangat Rendah 22 0 
40-55 Rendah 5 0 
56-65 Sedang 0 0 
66-79 Tinggi 0 0 
80-100 Sangat Tinggi 0 27 

 Berdasarkan tabel 4.6 dapat diperoleh sebaran kemampuan berpikir 

kreatif peserta didik kelas eksperimen, dimana pada pretest sebagian besar 

peserta didik berada pada kategori sangat rendah. Sedangkan pada posttest 

terjadi perubahan frekuensi, dimana sebagian besar peserta didik berada pada 

kategori sangat tinggi, artinya terdapat peningkatan nilai dari tes kemampuan 

berpikir kreatif peserta didik. 
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Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan pada Fase E 

IV (Kelas Eksperimen), maka diperoleh perbandingan hasil Pretest dan 

Posttest sebagai berikut:  

Berdasarkan diagram 4.1 dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan 

antara hasil pretest dan posttest peserta didik pada fase E IV (kelas 

eksperimen). Pada kemampuan berpikir kreatif pretest yang dilakukan, 

diketahui bahwa nilai peserta didik didominasi pada kategori sangat rendah 

(0-39) yaitu sebanyak 22 orang. Sedangkan kemampuan berpikir kreatif pada 

posttest nilai peserta didik didominasi pada kategori sangat tinggi (80-100) 

yaitu sebanyak 27 orang. 

Setelah analisis jumlah dan pengkategorian, juga dilakukan analisis 

skor tiap butir soal. Analisis ini juga untuk mengetahui ada tidaknya 

perbedaan keterampilan berpikir kreatif peserta didik setelah pembelajaran 

dalam menjawab setiap butir soal berpikir kreatif yang mengukur empat 

dimensi yaitu kelancaran (fluecy), keluwesan (flexibility), keaslian (origiality), 

0
5

10
15
20
25
30

0-39
(Sangat
Rendah)

40-55
(Rendah)

56-65
(Sedang)

66-79
(Tinggi)

80-100
(Sangat
Tinggi)

Kelas Eksperimen

Pretest Posttest

22

5

 

0 0 0 0 0 0 0 

27 

Diagram 4. 1 Kriteria Penilaian Kecakapan Akademik Pretest dan 
Posttest Fase E IV 
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dan keterampilan merinci (elaboration). Adapun deskripsi skor dalam empat 

dimensi yang tertuang dalam tiap tes dapat dilihat pada Tabel berikut. 

Tabel 4. 7 Data Deskripsi Skor Tiap Tes Keterampilan Berpikir Kreatif 
pada Kelas Eksperimen dengan Penerapan Model Pembelajaran 

ERCORE 

No Indikator Pretest Posttest 

1 Permulaan kata (fluency)  1,22 3,56 

2 Menyusun kata (fluency) 1,11 3,70 

3 Sifat-sifat yang sama (fluency) 1,19 3,52 

4 Penggunaan luar biasa (flexibility & 

originality) 
1,15 3,70 

5 Apa akibatnya (elaboration) 1,26 3,59 

Dari Tabel 4.5 menunjukkan bahwa secara umum tiap indikator 

keterampilan berpikir kreatif mengalami peningkatan dari hasil pretest dan 

Posttest. Pada pretest indikator yang paling tinggi adalah apa akibatnya 

(elaboration) dengan rata-rata 1,26 dan yang paling rendah adalah menyusun 

kata (fluency) dengan rata-rata 1,11. Sedangkan pada posttest indikator yang 

paling tinggi ada dua yaitu menyusun kata (fluency) dan Penggunaan luar biasa 

(flexibility & originality) dengan rata-rata  3,70 dan indikator yang memiliki 

rata-rata terendah yaitu sifat-sifat yang sama (fluency) dengan nilai 3,52. 

b. Analisis Deskriptif Kemampuan Berpikir Kreatif Peserta Didik pada Fase 

E yang Diajar Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif (Kelas 

Kontrol) 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menggunakan tes 

kemampuan berpikir kreatif, maka diperoleh tingkat kemampuan berpikir 

kreatif peserta didik di fase E3 SMA Negeri 3 Soppeng adalah: 
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Tabel 4. 8 Data Hasil Analisis Berpikir Kreatif Peserta Didik Pretest dan 
Posttest Kelas Kontrol 

Parameter Nilai Pretest Nilai Posttest 

Nilai Maksimum 40 95 

Nilai Minium 20 75 

Rata-rata 29,3 85,6  

Standar Deviasi 1,17 1,17 

Varians 7,12 7,12  

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada tabel 4.6 dapat dilihat bahwa 

rata-rata nilai peserta didik pada kelas kontrol mengalami peningkatan dari 

29,3 menjadi 85,6 yang artinya terdapat selisih nilai sebesar 56,3. Terjadi 

peningkatan nilai kemampuan berpikir kreatif peserta didik, namun selisih 

nilai pretest dan posttestnya masih rendah. Hal itu ditandai dengan nilai 

standar deviasi yang sama yaitu 1,17 dan nilai varians yang sama pula yaitu 

7,12 yang artinya data memiliki tingkat variasi yang relatif stabil sebelum dan 

setelah intervensi. 

Data keseluruhan kemampuan berpikir kreatif pretest kelas kontrol 

dapat dilihat pada perhitungan berikut;  

1) Membuat tabel distribusi frekuensi, dengan langkah-langkah berikut 

ini. 

a) Rentang kelas 

R = 𝑋𝑡𝑋𝑟 

 = 40-20 

 = 20 

b) Banyak kelas 

K = 1+ (3,3) 𝐿𝑜𝑔𝑛 

 = 1+ (3,3) 𝐿𝑜𝑔54 
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 = 1+ (3,3) 1,7 

 = 1+ 5,61 

 = 6,61 

Jadi, banyak kelas yang diambil jika dibulatkan 6,61menjadi 7 kelas. 

c) Panjang kelas 

𝑃 =
𝑅

𝐾
 

𝑃 =
20

6,61
 

 = 3 

Jadi, panjang kelas yang digunakan yaitu 3. 

2) Menghitung rata-rata 

x̅ =
∑ fiXi

∑ fi
    

x̅ =
792

27
  

 = 29,3 

3) Menghitung standar deviasi 

SD= √
∑fi(xᵢ−x)²

(n−1)
          

SD= √
1.320,03

(27−1)
          

SD= √
1.320,03

(26)
          

 SD= √1,39          

SD= 1,17       

4) Menghitung variansi 

    S2 = 
∑ f

i ( Xi−X)2

n−1
 

    S2 = 
1.320,03

27−1
 

S  = √50,77 
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S  = 7,12 

Tabel 4. 9 Distribusi Frekuensi Nilai Kemampuan Berpikir Kreatif 
Pretest Kelas Kontrol 

Interval Fi Fk Xi Fi.Xi (Xi-X)² Fi(Xi-X)² 
Persentase 

(100%) 
20-22 7 7 21 147 68,89 482,23 25,92% 

23-25 5 12 24 120 28,09 140,45 18,51% 

26-28 0 12 27 0 5,29 0 0% 

29-31 5 17 30 150 0,49 2,45 18,51% 

32-34 0 17 33 0 13,69 0 0% 

34-37 5 22 35 180 44,89 224,45 18,51% 

38-40 5 27 39 195 94,09 470,45 18,51% 

Jumlah 27 114 210 792 255,43 1320,03 100% 

Tabel distribusi frekuensi 7 merupakan frekuensi tertinggi dengan 

persentase 25,92% dan frekuensi 5 merupakan frekuensi sedang dengan 

persentase 18,5% serta frekuensi 0 merupakan frekuensi yang paling rendah 

dengan persentase 0%. 

Tabel 4. 10 Kategorisasi Kemampuan Berpikir Kreatif Pretest Kelas 
Kontrol 

Tingkat 
Penguasaan 

Kriteria 
Frekuensi 

Pretest 
20-22 Sangat Rendah 7 

23-25 Cukup Rendah 5 

26-28 Rendah 0 

29-31 Sedang 5 

32-34 Cukup Tinggi  0 

34-37 Tinggi 5 

38-40 Sangat Tinggi 5 

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diperoleh sebaran kemampuan berpikir 

kreatif peserta didik pretest kelas eksperimen, dimana terdapat hasil sangat 

rendah 7; cukup rendah 5; rendah 0; sedang 5; cukup tinggi 0; tinggi 5; dan 

sangat tinggi 5. 
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Data keseluruhan kemampuan berpikir kreatif posttest kelas kontrol 

dapat dilihat pada perhitungan berikut;  

1) Membuat tabel distribusi frekuensi, dengan langkah-langkah berikut 

ini. 

a) Rentang kelas 

R = 𝑋𝑡𝑋𝑟 

 = 95-75 

 = 20 

b) Banyak kelas 

K = 1+ (3,3) 𝐿𝑜𝑔𝑛 

 = 1+ (3,3) 𝐿𝑜𝑔54 

 = 1+ (3,3) 1,7 

 = 1+ 5,61 

 = 6,61 

Jadi, banyak kelas yang diambil jika dibulatkan 6,61menjadi 7 kelas. 

c) Panjang kelas 

𝑃 =
𝑅

𝐾
 

𝑃 =
20

6,61
 

 = 3 

Jadi, panjang kelas yang digunakan yaitu 3. 

2) Menghitung rata-rata 

x̅ =
∑ fiXi

∑ fi
    

x̅ =
2.313

27
  

 = 85,6 
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3) Menghitung standar deviasi 

SD= √
∑fi(xᵢ−x)²

(n−1)
          

SD= √
1.319,85

(27−1)
          

SD= √
1.319,85

(26)
          

 SD= √1,39          

SD= 1,17      

4) Menghitung variansi 

    S2 = 
∑ f

i ( Xi−X)2

n−1
 

    S2 = 
1.319,85

27−1
 

S  = √50,76 

S  = 7,12 

Tabel 4. 11 Distribusi Frekuensi Nilai Kemampuan Berpikir Kreatif 
Posttest Kelas Kontrol 

Interval Fi Fk Xi Fi.Xi (Xi-X)² Fi(Xi-X)² 
Persentase 

(100%) 
75-77 5 5 76 380 93,31 466,55 18,51% 

78-80 5 10 79 395 44,35 221,75 18,51% 

81-83 0 10 82 0 13,39 0 0% 

84-86 5 15 85 425 0,43 2,15 18,51% 

87-89 0 15 88 0 5,47 0 0% 

90-92 5 20 91 455 28,51 142,55 18,51% 

93-95 7 27 94 658 69,55 486,85 25,92% 

Jumlah 27 102 595 2313 255,01 1319,85 100% 

Tabel distribusi frekuensi 7 merupakan frekuensi tertinggi dengan 

persentase 25,92% dan frekuensi 5 merupakan frekuensi sedang dengan 

persentase 18,5% serta frekuensi 0 merupakan frekuensi yang paling rendah 

dengan persentase 0%. 
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Tabel 4. 12 Kategorisasi Kemampuan Berpikir Kreatif Posttest  Kelas 
Kontrol 

Tingkat 
Penguasaan 

Kriteria 
Frekuensi 

Pretest 
75-77 Sangat Rendah 5 

78-80 Cukup Rendah 5 

81-83 Rendah 0 

84-86 Sedang 5 

87-89 Cukup Tinggi  0 

90-92 Tinggi 5 

93-95 Sangat Tinggi 7 

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diperoleh sebaran kemampuan berpikir 

kreatif peserta didik posttest kelas eksperimen, dimana terdapat hasil sangat 

rendah 5; cukup rendah 5; rendah 0; sedang 5; cukup tinggi 0; tinggi 5; dan 

sangat tinggi 7. 

Berdasarkan hasil frekuensi dan kategorisasi yang ditemukan pada 

perhitungan pretest-posttest di atas maka dapat disimpulkan melalui tabel 

berikut dengan mengacu pada kriteria yang terdapat pada halaman 61 yaitu: 

Tabel 4. 13 Kategorisasi Kemampuan Berpikir Kreatif Pretest dan 
Posttest Kelas Kontrol 

Tingkat 
Penguasaan 

Kriteria Frekuensi Pretest Frekuensi Posttest 

0-39 Sangat Rendah 22 0 

40-55 Rendah 5 0 

56-65 Sedang 0 0 

66-79 Tinggi 0 5 

80-100 Sangat Tinggi 0 22 

Berdasarkan tabel 4.13 dapat diperoleh sebaran kemampuan berpikir 

kreatif peserta didik kelas kontrol, dimana pada pretest sebagian besar peserta 

didik berada pada kategori sangat rendah. Sedangkan pada posttest terjadi 

perubahan frekuensi dimana sebagian besar peserta didik pada kategori 

sangat tinggi. 
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Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan pada fase E3 

(Kelas kontrol), maka perbandingan hasil pretest dan posttest sebagai berikut: 

Berdasarkan diagram 4.2 dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan 

antara hasil pretest dan posttest peserta didik pada fase E3 (kelas kontrol). 

Pada pretest keterampilan berpikir kreatif yang telah dilakukan, diketahui 

bahwa nilai peserta didik didominsi pada kategori sangat rendah (0-39) yaitu 

sebanyak 22 orang. Sedangkan posttest pada keterampilan berpikir kreatif 

peserta didik didominasi pada kategori sangat tinggi (80-100) yaitu sebanyak 

22 orang. 
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Diagram 4. 2 Kriteria Penilaian Kecakapan Akademik Pretest dan 
Posttest Fase E III 
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Tabel 4. 14 Data Deskripsi Skor Tiap Tes Keterampilan Berpikir Kreatif 
pada Kelas Kontrol dengan Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif 

No Indikator Pretest Posttest 

1 Permulaan kata (fluency)  1,19 3,41 

2 Menyusun kata (fluency) 1,19 3,44 

3 Sifat-sifat yang sama (fluency) 1,11 3,44 

4 Penggunaan luar biasa (flexibility & 

originality) 
1,15 3,41 

5 Apa akibatnya (elaboration) 1,22 3,44 

Dari Tabel 4.14 menunjukkan bahwa secara umum tiap indikator 

keterampilan berpikir kreatif mengalami peningkatan dari hasil pretest dan 

Posttest. Pada pretest indikator yang paling tinggi adalah apa akibatnya 

(elaboration) dengan rata-rata 1,22 dan yang paling rendah adalah sifat-sifat 

yang sama (fluency) dengan rata-rata 1,11. Sedangkan pada posttest indikator 

yang paling tinggi ada tiga yaitu menyusun kata (fluency),  sifat-sifat yang sama 

(fluency) dan apa akibatnya (elaboration) dengan rata-rata  3,44 dan indikator 

yang memiliki rata-rata terendah yaitu permulaan kata (fluency) dan 

penggunaan luar biasa (flexibility & originality) dengan nilai 3,41. 

2.   Analisis Statistik Inferensial 

Pada bagian ini dilakukan analisis statistik inferensial untuk 

mengetahui apakah terdapat pengaruh terhadap penggunaan model 

pembelajaran ERCORE terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik. 

Untuk mengetahui hal tersebut maka terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat, 

sebagai berikut: 
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a. Uji Normalitas 

Data berpikir kreatif peserta didik pada materi perubahan dan 

pelestarian lingkungan hidup terdistribusi normal atau tidak, hal itu dapat 

diketahui dengan menggunakan uji normalitas. Berikut ini hasil uji normalitas 

dengan menggunakan rumus Kolmogorov-Smirnov: 

Tabel 4. 15 Uji Normalitas Kemampuan Berpikir Kreatif Kelas 
Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Kelas 
Kolmogorov-Smirnov 

Statistik Df Sig. 

Pretest (eksperimen) 0, 147 27 0, 137 

Posttest (eksperimen) 0, 147 27 0, 137 

Pretest (kontrol) 0,161 27 0, 070 

Posttest (kontrol) 0,161 27 0,070 

Berdasarkan tabel 4.15 data hasil analisis Kolmogorov-Smirov dengan 

bantuan program Software Statistical Product and Service Solution (SPSS Versi 

26) pada data kelompok eksperimen (Fase E4) yang diajar dengan 

menggunakan model pembelajaran ERCORE, diperoleh nilai sig.= 0,137 pada 

pretest dan pada posttest diperoleh nilai sig.= 0,137 sedangkan nilai α = 0,05, 

hal ini menunjukkan bahwa sig. > α yang artinya data kemampuan berpikir 

kreatif peserta didik untuk kelas eksperimen (Fase E4) yang diajar 

menggunakan model pembelejaran ERCORE adalah berdistribusi normal. 

Adapun hasil analisis untuk kelas kontrol (Fase E3) yang diajar menggunakan 

model pembelajaran kooperatif, diperoleh nilai sig.= 0,070 pada pretest dan 

pada posttest diperoleh nilai sig.= 0,070 sedangkan nilai α = 0,05 yang artinya 

kemampuan berpikir kreatif peserta didik untuk kelas kontrol (Fase E3) yang 

diajar menggunakan model pembelajaran kooperatif adalah berdistribusi 
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normal. Sehingga data dari kedua kelas yaitu kelas eksperimen (Fase E4) dan 

kelas kontrol (Fase E3) adalah berdistribusi normal. Hasil analisis data uji 

normalitas dapat dilihat pada lampiran. 

b. Uji Homogenitas 

Pengujian homogenitas varians bertujuan untuk mengetahui bahwa 

kedua sampel yang dibandingkan tersebut berasal dari kelompok yang 

mempunyai varian sama atau homogen. Berikut hasil uji homogenitas varians 

pada penelitian ini: 

Tabel 4. 16 Uji Homogenitas Kemampuan Berpikir Kreatif pada Kelas 
Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Levene Statistik Df1 Df2 Sig. 
0,097 3 104 0,962 

Berdasarkan tabel 4.16, hasil analisis uji homogenitas menggunakan 

program Sofware Statistic Product and Service Solution (SPSS versi 26), 

diperoleh nilai sig. sebesar 0,962 sedangkan nilai α sebesar 0,05, sehingga nilai 

sig. > α. Hal ini berarti kedua kelompok tersebut berasal dari populasi yang 

homogen. Hasil analisis data uji homogenitas dapat dilihat pada lampiran. 

c. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji pra-syarat berupa uji normalitas dinyatakan 

terdistribusi normal serta uji homogenitas dinyatakan berasal dari varian 

yang sama atau homogen, maka selanjutnya dilakukan uji hipotesis. Adapun 

uji hipotesis yang digunakan pada penelitian ini yakni independent sample t-

test. Berikut ini uji hipotesis yang menggunakan bantuan fitur aplikasi IBM 

SPSS (Statistical Product and Service Solution) Statistics Version 26: 

Tabel 4. 17 Uji Independent Sample t-test 

Independent sample t-test 
𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 Sig. (2-tailed) 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

31,014 0,000 0,279 
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Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 

penggunaan model pempelajaran ERCORE terhadap kemampuan berpikir 

kreatif peserta didik berdasarkan hasil tes pada kelas eksperimen (Fase E4) 

dengan kelas kontrol (Fase E3). Pengujian hipotesis data kemampuan berpikir 

kreatif peserta didik dianalisis dengan menggunakan uji-t pada sampel 

independen (independent sample t-test). Berdasarkan tabel 4.13 data hasil 

analisis uji hipotesis menggunakakn program sofware Statistical Product and 

Service Solution (SPSS versi 26), diperoleh nilai sig. (2-tailed) = 0.000 

sedangkan nilai α sebesar 0,05, sehingga nilai sig. < α atau dengan melihat nilai 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 31,014 sedangkan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 0,279 dengan demikian 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 . Jadi dapat disimpulkan bahwa 𝐻0 ditolak dan 𝐻1 diterima pada 

taraf signifikan 5% (α = 0.05). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

signifikan dari pembelajaran yang menggunakan model ERCORE terhadap 

kemampuan berpikir kreatif peserta didik pada materi perubahan dan 

pelestarian lingkungan hidup.  Hasil analisis data uji hipotesis dapat dilihat 

pada lampiran.  

B. Pembahasan 

Penelitian ini mengukur kemampuan berpikir kreatif peserta didik 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen pada Fase E4 yang 

diajar menggunakan model pembelajaran ERCORE, sedangkan kelas kontrol 

pada Fase E3 yang diajar menggunakan model pembelajaran kooperatif. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode ini disebut kuantitatif 

karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan 

statistik. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode 

penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 
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kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan. 

Penelitian ini melibatkan dua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas 

kontrol yang diberikan perlakuan yang berbeda. Kelas eksperimen sebagai 

kelas yang diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran ERCORE, dan 

kelas kontrol yang diajarkan menggunakan model pembelajaran kooperatif. 

Sebelum kedua kedua kelas diberi perlakuan mengajar yang berbeda, 

kedua kelas terlebih dahulu diberikan tes uji coba awal (pretest) yang 

bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik pada masing 

mesin kelas. Hasil penelitian ini dapat kita lihat pada penjelasan berikut; 

1. Kemampuan Berpikir Kreatif Peserta Didik pada Materi 

Perubahan dan Pelestarian Lingkungan Hidup yang Diajar 

Menggunakan Model Pembelajaran ERCORE 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Fase E4 yang diajar 

menggunakan model pembelajaran ERCORE untuk mengetahui kemampuan 

berpikir kreatif peserta didik, diajar selama 2 (dua) kali pertemuan, peneiti 

memperoleh data dari pengujian analisis deskriptif yaitu rata-rata nilai pretest 

mean sebesar 29,63 dengan nilai maksimum 40 dan minimum 20. Kemudian 

nilai rata-rata posttest mean sebesar 90,37 dengan nilai maksimum 100 dan 

minimum 80. Pada tes kemampuan berpikir kreatif yang diajar menggunakan 

model pembelajaran ERCORE dapat dikategorisasikan berdasarkan nilai 

posttesnya terdapat 27 peserta didik pada kategori sangat tinggi. 

Hasil penelitian yang didapatkan, secara umum dikatakan bahwa 

pencapaian hasil tes kemampuan berpikir kreatif peserta didik pada kelas 

eksperimen mengalami kenaikan sebesar 60,7 jika dibandingkan dengan hasil 

pretest - posttest yang dilakukan. Kemampuan berpikir kreatif peserta didik 
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pada kelas eksperimen berada pada kategori yang sangat tinggi dibandingkan 

sebelum perlakuan, karena model pembelajaran ERCORE dalam pembelajaran 

dapat melatih peserta didik melakukan berbagai macam aktivitas, yaitu 

membaca, membuat mind map, diskusi, dan merefleksi pengetahuannya, 

sehingga dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengkonstruk pengetahuan mereka dan dapat mengembangkan 

keterampilan berpikir.88 Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh 

Mustaqim bahwa melalui pembelajaran ERCORE, peserta didik akan 

mengkontruksi pengetahuannya dalam bentuk peta pikiran individu ataupun 

kelompok. Selain itu terdapat beberapa aktivitas dalam model ERCORE yang 

berpengaruh terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi.89 

Kontribusi model pembelajaran ERCORE  yang prosesnya terdapat 

strategi pembelajaran mind map dalam memberdayakan keterampilan 

berpikir kreatif  peserta didik dapat terlihat pada langkah-langkah 

penerapannya. Model Pembelajaran ERCORE merupakan model belajar yang 

efektif, efisien, kreatif, dan menarik dalam meningkatkan keterampilan 

berpikir kreatif serta kemampuan mengingat materi pembelajaran. Hal ini 

dapat terjadi karena model ERCORE menuntut dalam sintaks untuk membaca, 

menonton berbagai macam artikel maupun vidio yang terkait materi ajar, dan 

menggunakan berbagai macam warna dan bentuk yang berdampak positif 

serta menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik 

untuk di tuangkan ke dalam mind map adalah strategi yang cocok dipadukan 

 
88Rezki Eka Pratiwi, Nurhayati. B, dan Hartati, “Inovasi Pembelajaran IPA Melalui Model 

ERCORE Terhadap Keterampilan Metakognitif Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Pare-pare”. 
Jurnal Ipa Terpadu 4, no.1 (2020), h. 4. https://doi.org/10.35580/ipaterpadu.v4i1.14515. 

89Mustaqim and Aloysius Aloysius Duran Corebima dan Susriyati Mahanal, ERCoRe 
Learning Model in Improving Students’ Critical Thinking Skills, 7.4 (2019), h. 4 
<http://journal.um.ac.id/index.php/jps/article/view/12894>. 

 

https://doi.org/10.35580/ipaterpadu.v4i1.14515
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dengan model ERCORE karena dikatakan sebagai salah satu strategi belajar 

kreatif, mind map dapat memberdayakan seluruh keterampilan yang 

berhubungan dengan berpikir, khususnya keterampilan berimaginasi, 

keterampilan menghubungkan antara ide satu dengan ide lain, dan 

keterampilan fleksibilitas Peserta didik yang membuat mind map cenderung 

lebih cepat dan efisien dalam menghasilkan dan menyusun ide-idenya, serta 

dapat menghasilkan lebih banyak ide dalam sebuah tulisan dibanding peserta 

didik yang tidak menggunakan mind map. Keterampilan-keterampilan 

tersebut sejalan dengan indikator berpikir kreatif seperti kelancaran dalam 

memunculkan ide, keluwesan dalam menghasilkan ide yang variatif, dan 

kemampuan untuk menggabungkan berbagai macam ide.90 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan model 

pembelajaran ERCORE efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir 

kreatif peserta didik pada materi perubahan dan pelestarian lingkungan 

hidup. Peningkatan tersebut terbukti dari hasil pretest-posttest yang 

menunjukkan peningkatan nilai kemampuan berpikir kreatif peserta didik 

yang secara signifikan. Hal ini juga dapat dilihat pada data deskripsi skor tiap 

tes keterampilan berpikir kreatif pada kelas eksperimen dengan penerapan 

model pemebelajaran ERCORE yang mana masing-masing terdapat 

peningkatan nilai rata-rata pada setiap soalnya. Dapat diketahui bahwa pada 

kelas eksperimen peserta didik cenderung memiliki nilai rata-rata yang tinggi 

pada bagian soal menyusun kata (fluency) dan Penggunaan luar biasa 

(flexibility & originality) yaitu 3,70 dibandingkan soal lainnya seperti 

permulaan kata (fluency), sifat sifat yang sama (fluency), dan apa akibatnya 

 
90Siti Zubaidah, dkk, ‘Improving Creative Thinking Skills of Students through 

Differentiated Science Inquiry Integrated with Mind Map’, Journal of Turkish Science Education, 
14.4 (2017), h. 77-91 <https://doi.org/10.12973/tused.10214a>. 
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(elaboration), masing-masing memiliki nilai rata-rata secara berturut-turut 

yaitu, 3,56; 3,52; dan 3,59 yang pada dasarnya tidak jauh berdeda dengan 3,70. 

2. Kemampuan Berpikir Kreatif Peserta Didik yang Diajar 

Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif pada Materi 

Perubahan dan Pelestarian Lingkungan Hidup 

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan pada Fase E3 yang diajar 

menggunakan model pembelajaran kooperatif  karena sintaks dari model ini 

serupa atau hampir sama dengan model ERCORE, keduanya memungkinkan 

kita untuk melihat pengaruh dari kedua model pembelajaran tersebut dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik pada materi 

perubahan dan pelestarian lingkungan hidup, dengan demikian kelas kontrol 

diajar selama 2 (dua) kali pertemuan, peneliti memperoleh data dari 

pengujian analisis statistik deskriptif yaitu rata-rata nilai pretest sebesar 29,3 

dengan nilai maksimum 40 dan nilai minimum 20. Kemudian nilai rata-rata 

postest sebesar 85,6 dengan nilai maksimum 95 dan nilai minimum 75. Pada 

tes kemampuan berpikir kreatif yang diajar dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif dapat dikategorisasikan berdasarkan nilai tes, 

terdapat 5 peserta didik pada kategori tinggi dan 22 peserta didik pada 

kategori sangat tinggi. Dari data tersebut, diketahui bahwa hasil tes 

kemampuan berpikir kreatif mengalami peningkatan pada kategori tinggi. 

Hasil penelitian ini, secara umum dapat dikatakan bahwa pencapaian 

hasil tes kemampuan berpikir kreatif peserta didik pada kelas kontrol 

mengalami kenalikan sebesar 56,3 jika dibandingkan dengan hasil pretest - 

posttest yang dilakukan, namun demikian kenaikan yang terjadi tidak 

sebanding dengan kelas yang diajar dengan menggunakan model 

pembelajaran ERCORE khususnya materi perubahan dan pelestarian 
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lingkungan hidup di SMA Negeri 3 Soppeng. Rendahnya hasil tes kemampuan 

berpikir kreatif dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya 

kesulitan memahami materi pembelajaran, kurangnya motivasi dalam belajar, 

kurangnya keaktifan dalam proses belajar mengajar, kurang bervariasinya 

model pembelajaran sehingga mudah bosan dalam belajar, dan 

pembelajaranya terlalu monoton serta ketidaktepatan pendidik dalam 

merancang dan melaksanakan pembelajaran.91 Hal ini juga didukung oleh 

Ariska Juwita yang menyatakan bahwa rendahnya kemampuan berpikir 

kreatif peserta didik yaitu masih cenderung berpusat pada cara yang diberikan 

pendidik, kurang memberikan latihan-latihan soal, bacaan, dan media 

pendukung lainnya, sehingga peserta didik hanya terpaku pada penjelasan 

dan buku cetak saja.92 

Model pembelajaran ERCORE dan model pembelajaran kooperatif. 

Adapun perbedaan yaitu terletak pada pendekatannya. Pembelajaran 

koperatif fokus pada penyelidikan kelompok dengan penugasan yang 

terstruktur, sedangkan ERCORE menekankan pada refleksi individual dan 

kolaborasi dalam menyusun konsep baru.  

3. Pengaruh Model Pembelajaran ERCORE Terhadap Kemampuan 

Berpikir Kreatif Peserta Didik pada Materi perubahan dan 

Pelestarian Lingkungan Hidup Fase E SMA Negeri 3 Soppeng 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh model 

pembelajaran ERCORE terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik 

 
91Tasya Nabillah and Agung Prasetyo Abadi, ‘Faktor Penyebab Rendahnya Hasil 

Belajar Siswa’, Prosiding Seminar Nasional Matematika Dan Pendidikan Matematika 
Sesiomadika 2019, 2019, h. 3 
<https://journal.unsika.ac.id/index.php/sesiomadika/article/view/2685>. 

92Ariska Juwita Wijaya, Heni Pujiastuti, dan Aan Hendrayana ‘Kemampuan Berpikir 
Kreatif Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Open Ended’, Asimtot : Jurnal Kependidikan 
Matematika, 11.1 (2022), h. 12-13 <https://doi.org/10.30822/asimtot.v3i2.1374>.  
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pada materi perubahan dan pelestarian lingkungan hidup Fase E di SMA 

Negeri 3 Soppeng. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis dengan menggunakan 

uji hipotesis. Berdasarkan hasil analisis, didapatkan nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 

31,014 dan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 0,279. Hasil pengujian yang diperoleh ini menunjukkan 

bahwa 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (31, 014 > 0,279). Dengan demikian 𝐻0 ditolak dan 𝐻1 

diterima pada taraf signifikan 5% (α = 0,05). Oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari model 

pembelajaran ERCORE terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik. 

Pengaruh yang signifikan antara kemampuan berpikir kreatif peserta 

didik pada kelas eksperimen dan kontrol yaitu pada pembelajaran yang 

menggunakan model ERCORE secara sistematis dan dilengkapi dengan tugas-

tugas mind map yang akan mengembangkan keterampilan berpikir kreatif 

peserta didik. Model pembelajaran ini dinilai lebih menarik oleh peserta didik 

karena proses pembelajaran terstruktur dengan baik dan diselingi dengan 

media-media yang dapat peserta didik akses dengan mudah. Selain itu, peserta 

didik juga melibatkan refleksi, eksplorasi ide, dan pembentukan hubungan 

konseptual yang mendalam. Melalui model pembelajaran ERCORE peserta 

didik didorong untuk memvisualisasikan dan mengorganisasikan gagasan 

mereka secara kreatif, membangun hubungan antar konsep, serta 

mengeksplorasi kemungkinan solusi inovatif, dan mengaplikasikan 

pengetahuan mereka dalam konteks yang berbeda. 

Sedangkan pada kelas kontrol yang diajar menggunakan model 

kooperatif, memiliki sintaks yang hampir sama dengan ERCORE, tetapi pada 

model pembelajaran kooperatif cenderung lebih terstruktur dan fokus pada 

penyelidikan kelompok, penerapan konsep yang telah diajarkan dalam 

konteks tugas yang terorganisir. Peserta didik cenderung pasif karena 
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pembelajaran yang barlangsung membosankan, kepadatan konsep-konsep 

yang diberikan dapat menyebabkan peserta didik tidak mampu menerima 

dengan baik. Berdasrkan hal tersebut, maka penelitian ini membuktikan 

bahwa terdapat pengaruh yang positif pada pembelajaran model ERCORE 

terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik pada materi perubahan 

dan pelestarian lingkungan hidup Fase E SMA Negeri 3 Soppeng. Dalam 

konteks perbedaan ini dapat memengaruhi cara peserta didik memahami dan 

mengaplikasikan konsep-konsep yang dipelajari. ERCORE, dengan penekanan 

pada refleksi individu dan kolaboratif serta eksplorasi konsep secara 

mendalam, sehingga lebih efektif dalam merangsang pemikiran kreatif dan 

penemuan solusi inovatif untuk tantangan lingkungan. 

Model pembelajaran ERCORE terhadap kemampuan berpikir kreatif 

peserta didik dapat dibandingkan dengan model kooperatif. Nilai rata-rata 

model ERCORE adalah 90,3, sedangkan model kooperatif memiliki nilai rata-

rata 85,6. Keseluruhan kontrol juga memiliki pengaruh, tetapi tidak lebih 

tinggi dari nilai kelas eksperimen. Model ERCORE merupakan model 

pembelajaran yang menggunakan teknologi yang canggih untuk mengubah 

pendidikan tradisional menjadi pendidikan yang lebih efektif dan efisien. 

Model ini menggunakan sistem elektronik dan teknologi informasi untuk 

membantu pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Model ini 

dikembangkan untuk membantu peserta didik memahami materi yang lebih 

cepat, mengurangi kekurangan dan kelemahan, serta memperkuat 

kemampuan berpikir kreatif. 

Model kooperatif adalah model pembelajaran yang menggunakan 

sistem kerja yang berbasis grup. Dalam model ini, peserta didik bekerja secara 

bersamaan dalam grup kecil. Model ini dikembangkan untuk membantu 
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peserta didik mengembangkan kemampuan sosial, komunikasi, dan 

kerjasama. Keseluruhan kelas kontrol juga memiliki pengaruh, tetapi tidak 

lebih tinggi dari nilai kelas eksperimen. Keseluruhan kontrol merupakan 

faktor yang mengatur kinerja pendidikan secara keseluruhan. Faktor ini 

mempengaruhi kinerja pendidik, peserta didik, dan pendidikan secara 

keseluruhan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini, maka 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kemampuan berpikir kreatif peserta didik pada kelas eksperimen 

(Fase E4) pada materi perubahan dan pelestarian lingkungan hidup 

mengalami peningkatan. Nilai rata-rata 29,6 menjadi 90,3 yaitu 

berada pada kategori sangat tinggi. 

2. Kemampuan berpikir kreatif peserta didik pada kelas kontrol (Fase 

E3) pada materi perubahan dan pelestarian lingkungan hidup 

mengalami peningkatan. Nilai rata-rata 29,3 menjadi 85,6 yaitu 

berada pada kategori tinggi. 

3. Terdapat pengaruh signifikan dari pembelajaran yang menggunakan 

model pembelajaran ERCORE. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

pengujian hipotesis yang diperoleh yaitu sig. (2-tailed) = 0.000 

sedangkan nilai α sebesar 0,05, sehingga nilai sig. < α atau dengan 

melihat 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔> 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (31,014 > 0,279). Dengan demikian Ho ditolak 

dan Ha diterima pada taraf signifikan 5% (α = 0.05). Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari 

pembelajaran yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran 

ERCORE. Pada dasarnya, model ERCORE lebih efektif dalam 

membantu peserta didik memahami materi dan mengembangkan 

kemampuan berpikir kreatif, karena model ini menggunakan 

teknologi yang canggih untuk membantu pembelajaran. Oleh karena 

itu model ERCORE dapat dikatakan memiliki pengaruh terhadap 
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kemampuan berpikir kreatif peserta didik pada materi perubahan 

dan pelestarian lingkungan hidup. 

B. Implikasi Penelitian  

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan implikasi secara 

teoritis dan praktis sebagai berikut: 

1. Bagi peserta didik, dapat memperoleh kemudahan dalam memahami 

dan mengingat materi serta bisa membantu peserta didik 

mendapatkan hasil yang maksimal. 

2. Bagi pendidik, pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

ERCORE dapat dijadikan referensi dalam menerapkan pembelajaran 

karena dapat membangkitkan kemampuan berpikir kreatif peserta 

didik dalam menerima pembelajaran. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan tentang tata cara mengajar yang efektif dan sesuai 

dengan keinginan peserta didik. 
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A.1 MODUL AJAR 

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN 

DINAS PENDIDIKAN 

SMA NEGERI 3 SOPPENG 

JL. PENDIDIKAN NO.1 DARE AJUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODUL AJAR 

KURIKULUM MERDEKA 

 

Nama Penyusun : Ermy Amelia 

Nama Sekolah  : SMA Negeri 3 Soppeng 

Mata Pelajaran  : Biologi 

Fase E / Semester : IV / II (Genap) 

Tahun Ajaran  : 2024/2025 
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MODUL AJAR BIOLOGI 

 Fase E IV 

Perubahan dan Pelestarian Lingkungan Hidup 

A. INFORMASI UMUM 

1. Identitas Sekolah  

Nama Penyusun : Ermy Amelia 

Mata Pelajaran : Biologi 

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 3 Soppeng 

Jenjang Sekolah : SMA 

Fase/Kelas : E/X 

Materi Pokok :  Perubahan dan Pelestarian Lingkungan     

Hidup 

Total Alokasi Waktu : 6 JP (2 X Pertemuan) 

Alokasi Waktu Pertemuan 1 : 3 JP X 45 

Alokasi Waktu Pertemuan 2 : 3 JP X 45 

2. Capaian Pembelajaran 

Elemen 
 

Capaian Pembeajaran 

Penguasaan 

Konsep 

Peserta didik memiliki kemampuan menciptakan 

solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu 

lokal, nasional atau global terkait pemahaman 

keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya, virus 

dan peranannya, inovasi teknologi biologi, komponen 

ekosistem dan interaksi antar komponen serta perubahan 

lingkungan. 

Keterampilan 

Proses 

1. Mengamati 

Mampu memilih materi yang tepat untuk 

dituangkan ke dalam Mind Mappping. Memperhatikan 
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detail yang relevan dari artikel maupun vidio yang 

diamati. 

2. Mempertanyakan dan memprediksi 

Mengidentifikasi pertanyaan dan permasalahan yang 

dapat diselidiki secara ilmiah. Peserta didik 

menghubungkan pengetahuan yang telah dimiliki 

dengan pengetahuan baru untuk membuat prediksi. 

3. Merencanakan dan melakukan penyelidikan 

Peserta didik merencanakan penyelidikan ilmia 

dan melakukan langkah-langkah operasional 

berdasarkan referensi yang benar untuk menjawab 

pertanyaan. Peserta didik melakukan pengukuran atau 

membandingkan variabel terikat dengan 

menggunakan alat yang sesuai, serta memperhatikan 

kaidah ilmiah. 

4. Memproses, menganalisis data dan informasi 

Menafsirkan informasi yang didapatkan dengan 

jujur dan bertanggung jawab. Menganalisis 

menggunakan alat dan metode yang tepat, menilai 

relevansi informasi yang ditemukan dengan 

mencantumkan referensi rujukan, serta 

menyimpulkan hasil penyelidikan. 

5. Mengevaluasi dan refleksi 

Mengevaluasi melalui perbandingan dengan 

teori yang ada. Menunjukkan kelebihan dan 

kekurangan proses penyelidikan dan efeknya pada 

data. Menunjukkan permasalahan pada metodologi 

dan mengusulkan saran perbaikan untuk proses 

penyelidikan selanjutnya. 

6. Mengomunikasikan hasil 
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Mengomunikasikan hasil penyelidikan secara 

utuh termasuk di dalamnya pertimbangan keamanan, 

lingkungan, dan etika yang ditunjang dengan argumen, 

bahasa serta konvensi sains yang sesuai konteks 

penyelidikan.  

3. Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran 

Tujuan Pembelajaran 

 

Indikator Ketercapaian 

Tujuan Pembelajaran 

TP.3 Menganalisis data perubahan 

dan pelestarian lingkungan, 

penyebab serta dampaknya 

bagi kehidupan. 

3.1 Peserta didik dapat menganalisis 

data hasil study dari berbagai 

laporan media mengenai 

perubahan dan pelestarian 

lingkungan hidup. 

3.2 Peserta didik dapat 

mengidentifikasi penyebab 

berbagai pencemaran. 

3.3 Peserta didik dapat 

mengidentifikasi pencemaran 

lingkungan hidup, serta 

menjelaskan penyebab dan 

dampaknya bagi kehidupan. 

3.4 Peserta didik dapat 

menyimpulkan hasil pengamatan 

diskusi, pengumpulan informasi 

serta study literatur tentang 

penyebab dan dampak kerusakan 

lingkungan. 
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TP.4  Merumuskan gagasan 

pemecahan masalah 

perubahan dan pelestarian 

lingkungan yang terjadi di 

lingkungan sekitar. 

3.11 Peserta didik mampu merumuskan 

pemecahan masalah perubahan 

dan pelestarian lingkungan yang 

terjadi di lingkungan sekitar 

menggunakan Mind mapping. 

4. Profil Pelajar Pancasila 

Setelah mengkaji materi perubahan lingkungan seperti perubahan 

lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan serta pengolahannya, 

diharapkan peserta didik dapat menerapkan karakter Profil Pelajar Pancasila 

dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut :  

Bernalar Kritis : Merefleksikan pemikiran dan proses berpikir dalam 

mengambil keputusan serta berargumen. 

Kreatif : Memiliki kebebasan dalam berpikir untuk 

mendapatkan ide dalam mencari solusi 

permasalahan. 

Bergotong Royong :  Kolaborasi dengan teman, bekerja sama dalam 

menghadapi sebuah permaalahan.  

5. Sarana dan Prasarana 

• Sarana :  

a. Laptop 

b. Handphone 

c. Jaringan internet 

d. Peralatan pembuatan Mind Mapping (alat tulis, alat 

mewarnai, lem/perekat, gunting, kertas HVS). 

• Prasarana : Kelas 

6. Target Peserta Didik 

• 27 Peserta didik 

• Peserta didik reguler/tipikal: umum, tidak ada kesulitan dalam 

mencerna dan memahami materi ajar. 
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7. Model, Strategi, Metode, dan Media 

Model : ERCORE (Elicitation, Restructuring, Confirmation, 

Reflection). 

Strategi  : Reading dan Video 

Metode  : Presentasi, Diskusi. 

Media :   Mind Mapping, Handphone dan Rubrik Penilaian 

8. Media dan Bahan Pembelajaran 

Media 

Vidio 

1. QR Code Permasalahan lingkungan hidup yang 

melanda Indonesia. 

 

2. QR Code Masalah sampah di Indonesia. 

 

LKPD Terlampir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

 
 

B. KOMPETENSI INTI 

Peremuan Ke  : 1 

Kegiatan Pendahuluan (20 Menit) 

Tahapan 

Kegiatan 

Aktivitas Pendidik/Bantuan yang 

diberikan Pendidik 

Aktivitas Peserta 

didik/Prediksi 

Respons yang 

Mungkin 

dimunculkan Peserta 

didik 

Kegiatan 

Pembuka 

- Pendidik mengucapkan salam dan 

bertanya kabar kepada  peserta 

didik. 

- Pendidik meminta ketua kelas 

memimpin doa bersama. 

- Pendidik memeriksa kehadiran 

peserta didik. 

- Peserta didik 

menjawab salam 

dan kabarnya. 

- Peserta didik berdoa  

bersama. 

- Peserta didik 

mengikuti alur 

absensi. 

Apersepsi 

- Pendidik bertanya materi 

sebelumnya sebagai pengantar 

materi. 

- Pada akhir-akhir ini sering terjadi 

banjir dan longsor, menurut kalian 

mengapa hal tersebut dapat 

terjadi? 

- Apakah kalian membuang sampah 

sudah pada tempatnya sesuai 

jenisnya? 

- Peserta didik 

menjawab 

pertanyaan 

pendidik. 
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- Bagaimana kalian mananggulangi 

sampah? 

Motivasi 

- Pendidik menjelaskan manfaat 

mempelajari materi dikaitkan  

dengan global warming dan cinta 

lingkungan. 

- Pendidik melakukan ice breaking 

“potong bebek angsa” dimana kata-

katanya diganti dengan 

“wakwakwak”, “wekwekwek” dan 

“wokwokwok” pada tiap baris. 

Nanti Pendidik akan mengecoh 

konsentrasi dengan menunjuk tiap 

baris secara acak. 

- Peserta didik 

mendengarkan, 

menanggapi isu yang 

dibangun pendidik. 

- Peserta didik 

melakukan ice 

breaking. 

Menjelaskan 

Tujuan 

Pembelajaran 

Melalui PowerPoint yang dikirim 

pada Gadget Peserta didik, pendidik 

menyampaikan teknik penilaian 

yang akan dinilai. 

Adapun tujuan pembelajaran kali ini 

sebagai berikut : 

1. Peserta didik dapat 

menganalisis data hasil study 

dari berbagai laporan media 

mengenai perubahan dan 

pelestarian lingkungan hidup. 

2. Peserta didik dapat 

mengidentifikasi penyebab 

berbagai pencemaran. 

3. Peserta didik dapat 

mengidentifikasi pencemaran 

Peserta didik menyimak 

penjelasan pendidik. 
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lingkungan hidup, serta 

menjelaskan penyebab dan 

dampaknya bagi kehidupan. 

Adapun hal-hal yang akan dinilai 

adalah: Nilai kognitif dan 

sikap/kerjasama kelompok serta 

produk yang dihasilkan. 

Kegiatan Inti ( 100 menit ) 

Sintaks 

(Model) / 

Tahapan 

Kegiatan 

Aktivitas Pendidik / 

Bantuan yang diberikan 

Pendidik 

Aktivitas Peserta didik 

/ Prediksi Respons 

yang mungkin 

dimunculkan peserta 

didik. 

Elicitation 

- Pendidik menayangkan video 

youtube  dan mengintruksikan 

peserta didik untuk membaca 

artikel tambahan dari pendidik 

dan referensi lain untuk 

menunjang vidio yang di 

tampilkan sebagai inspirasi  

dalam menggali ide awal dalam 

membuat Mind Mapping. 

QR Code youtube :  

- Pendidik memiliki tujuan yaitu 

peserta pendidik menganalisis 

data hasil study dari berbagai 

laporan media mengenai 

perubahan dan pelestarian 

lingkugan hidup, mengidentifikasi 

- Peserta didik 

mengamati masalah 

yang disajikan oleh 

Pendidik. 

- Peserta didik 

mengamati vidio, 

membaca dan 

mencari artikel lain 

sebagai pendukung. 

- Peserta didik 

mencatat 

pertanyaan esensial 

yang telah 

diberikan oleh  

Pendidik. 
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penyebab berbagai pencemaran, 

dan mengidentifikasi pencemaran 

lingkungan hidup serta 

menjelaskan penyebab dan 

dampaknya bagi kehidupan. 

Berikut vidio sebagai bahan 

pengantar peserta didik dalam 

melakukan proses pembelajaran! 

 

- Pendidik memberikan 

pertanyaan esensial terkait 

vidio  sebagai berikut : 

“Bagaimana tanggapannya 

terhadap video tersebut? Apakah 

yang akan kalian lakukan setelah 

melihat vidio tersebut? 

- Pendidik membagi peserta 

didik sebanyak 5 kelompok. 

- Peserta didik   

berpikir terhadap 

pertanyaan 

tersebut. 

- Menanggapi vidio 

yang ditampilkan. 

- Peserta didik 

membentuk 5 

kelompok yang 

terdiri masing-

masing 7/8 orang. 

 

Restructuring 

- Pendidik membagikan LKPD.  

- Pendidik memonitor dan 

memandu Peserta didik dalam 

mengerjakan LKPD. 

- Pendidik menginstruksikan 

peserta didik mengisi  LKPD 

dengan membuat Mind mapping. 

- Peserta didik bekerja 

sama mengerjakan 

LKPD. 

- Peserta didik 

berdiskusi untuk 

menentukan dan 

mendesain suatu 
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proyek untuk 

menjawab 

pertanyaan esensial 

yang telah Pendidik 

berikan. 

- Peserta didik 

mengisi  LKPD dan 

membuat Mind 

Mapping. 

Confirmation 

- Pendidik menginstruksikan 

peserta didik 

mempresentasikan hasil kerja 

kelompok. 

- Pendidik memberi saran dan 

kritik terhadap Mind mapping 

dipresentasikan. 

 

- Peserta didik 

membuat Mind 

mapping Secara 

kreatif sesuai 

intruksi pada 

LKPD. 

- Peserta didik 

mempresentasika

n hasil kerjanya. 

- Peserta didik 

mencatat segala  

saran dan kritik. 

Kegiatan Penutup (15 Menit) 

Tahapan 

Kegiatan 

Aktivitas Pendidik / 

Bantuan yang diberikan 

Pendidik 

Aktivitas Peserta     

didik / Prediksi 

Respons yang 

Mungkin 

dimunculkan 

Peserta didik 

Reflection - Pendidik menginstruksikan - Peserta didik 
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peserta didik untuk 

menyimpulkan kesimpulan dari 

pembelajaran hari ini. 

- Pendidik menyampaikan 

instruksi untuk mengerjakan 

jurnal belajar guna merefleksi 

kembali pembelajaran yang 

telah dilaksanakan dan 

dikumpulkan pada pertemuan 

berikutnya. 

menyimpulkan 

pembelajaran hari ini. 

- Peserta didik 

mencatat instruksi 

yang diberikan oleh 

pendidik. 

Menutup 

kegiatan 

pembelajaran 

Pendidik menutup pembelajaran 

dengan salam. 

Peserta didik menjawab 

salam  pendidik. 

Pertemuan Ke  : 2 

Kegiatan Pendahuluan (20 Menit) 

Tahapan 

Kegiatan 

Aktivitas Pendidik / 

Bantuan yang diberikan 

Pendidik 

Aktivitas Peserta didik 

/ Prediksi Respons 

yang Mungkin 

dimunculkan Peserta 

didik 

Kegiatan 

Pembuka 

- Pendidik mengucapkan salam 

dan bertanya kabar kepada 

peserta didik. 

- Pendidik menyuruh ketua kelas 

memimpin doa bersama. 

- Pendidik mengecek kehadiran 

peserta didik. 

- Peserta didik 

menjawab salam dan 

kabarnya. 

- Peserta didik berdoa 

bersama. 

- Peserta didik 

mengikuti alur absensi. 

Apersepsi Pendidik bertanya bagaimana Peserta didik menjawab 
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pekerjaan sebelumnya. 

- Sudah sejauh mana pekerjaan 

kalian ? 

- Ada kendala atau tidak? 

- Pendidik merefleksi 

pembelajaran sebelumnya. 

pertanyaan Pendidik: 

- Sudah selesai 

mengerjakan nya. 

- Alhamdulilah tidak ada 

kendala. 

- Peserta didik menjawab 

pertanyaan dari pendidik. 

Motivasi 

- Pendidik menjelaskan manfaat 

mempelajari materi hari ini yaitu 

belajar untuk mampu menjadikan 

peluang sebagai sumber 

penghasilan dari berpikir kreatif. 

Peserta didik 

mendengarkan dan 

mencatat motivasi dari 

pendidik. 

Menjelaskan 

Tujuan 

Pembelajaran 

Pendidik menjelaskan tujuan 

pembelajaran yang ditampilkan 

melalui PowerPoint pada Gadget 

serta pendidik menyampaikan 

teknik penilaian yang akan    dinilai. 

Adapun tujuan pembelajaran kali ini 

sebagai berikut : 

1. Peserta didik dapat 

menyimpulkan hasil 

pengamatan diskusi, 

pengumpulan informasi serta 

study literatur tentang 

penyebab dan dampak 

kerusakan lingkungan. 

2. Peserta didik mampu 

merumuskan pemecahan 

masalah perubahan dan 

Peserta didik 

menyimak penjelasan 

pendidik. 
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pelestarian lingkungan yang 

terjadi di lingkungan sekitar 

menggunakan Mind Mapping. 

Adapun hal-hal yang akan 

dinilai adalah: Nilai kognitif, 

psikomotorik, dan sikap / 

kerjasama kelompok serta Mind 

mapping yang dihasilkan. 

Kegiatan Inti (100 menit) 

Sintaks 

(Model)/Taha

pan Kegiatan 

Aktivitas 

Pendidik/Bantuan yang 

diberikan Pendidik 

Aktivitas Peserta 

didik/ Prediksi Resons 

yang mungkin 

dimunculkan peserta 

didik. 

Elicitation 

- Pendidik menayangkan video 

youtube  dan mengintruksikan 

peserta didik untuk membaca 

artikel tambahan dari pendidik 

dan referensi lain untuk 

menunjang vidio yang di 

tampilkan sebagai inspirasi  

dalam menggali ide awal dalam 

membuat Mind Mapping. 

 QR Code youtube :  

- Pendidik memiliki tujuan yaitu 

peserta pendidik dapat 

menyimpulkan hasil pengamatan 

diskusi, pengumpulan informasi 

- Peserta didik 

mengamati vidio, 

membaca dan mencari 

artikel lain sebagai 

pendukung. 

- Peserta didik mencatat 

pertanyaan esensial 

yang telah diberikan 

oleh  Pendidik. 

- Peserta didik dapat 

melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan rencana 

yang telah ditentukan. 
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dan study literatur tentang 

penyebab dan dampak kerusakan 

lingkungan, mampu merumuskan 

pemecahan masalah perubahan 

dan pelestarian lingkungan yang 

terjadi di lingkungan sekitar 

menggunakan Mind mapping. 

Berikut vidio sebagai bahan 

pengantar peserta didik dalam 

melakukan proses pembelajaran! 

 

- Pendidik memberikan 

pertanyaan esensial terkait 

video  sebagai berikut : 

- “Bagaimana tanggapannya 

terhadap video tersebut? Apakah 

yang akan kalian lakukan setelah 

melihat vidio tersebut? 

- Pendidik membagi peserta didik 

membentuk 5 kelompok. 

- Peserta didik membagi 

kelompok menjdi 6 yang 

masing-masing 

anggotanya terdiri dari 

6/7 orang. 

Restructuring 

- Pendidik membagikan LKPD 

kepada peserta didik. 

- Pendidik menginstruksikan 

kepada peserta didik untuk 

membuat Mind mapping sesuai 

dengan pemikiran yang 

Peserta didik 

mengerjakan tugas dari 

pendidik. 
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didapatkan peserta didik dalam 

artikel maupun vidio hasil 

penelusurannya. 

Confirmation 

- Pendidik menginstruksikan 

peserta didik untuk 

mempresentasikan Mind 

mapping yang telah didiskusikan. 

- Pendidik menginstruksikan 

seluruh peserta didik yang lain 

untuk memberikan tanggapan 

terkait hasil Mind mapping yang 

dipresentasikan rekannya. 

- Peserta didik melakukan 

presentasi untuk 

memastikan bahwa 

produknya telah 

memenuhi pertanyaan 

esensial. 

- Peserta didik lain 

memberikan tanggapan 

seperti kelebihan dan 

kekurangan dari konteks 

Mind mapping kelompok 

lain. 

Kegiatan Penutup (15 menit) 

Tahapan 

Kegiatan 

Aktivitas Pendidik / 

Bantuan yang diberikan 

Pendidik 

Aktivitas Peserta didik / 

Prediksi Respons yang 

Mungkin dimunculkan 

Peserta didik 

Reflection 

Pendidik menyampaikan 

kepada peserta didik mengenai 

informasi/penugasan/instruksi 

untuk pertemuan selanjutnya yaitu 

pelaporan tertulis dari Mind 

mapping yang telah dilakukan. 

Peserta didik mencatat 

informasi/tugas/instruksi 

yang diberikan oleh 

pendidik. 
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Menutup 

kegiatan 

pembelajaran 

- Pendidik memberikan 

kesempatan pada peserta didik 

untuk menyimpulkan hasil 

pembelajaran hari ini. 

- Pendidik menutup pembelajaran 

dengan salam. 

- Peserta didik memberi 

kesimpulan 

pembelajaran hari ini. 

- Peserta didik menjawab 

salam pendidik. 

9. Assesmen 

a) Penilaian Afektif 

Teknik Penilaian/Instrumen: Skala sikap (terlampir) 

b) Instrumen Penilaian Pengetahuan (Kognitif) 

Teknik Penilaian/Instrumen: Isian Tes 

c) Penilaian Psikomotorik 

Teknik Penilaian/Instrumen: Penilaian presentasi, 

Kerjasama dalam kelompok, dan Penilaian Mind Mapping. 

C. LAMPIRAN 

Berisi dokumen: 

1. LKPD 

2. Instrumen Penilaian, Rubrik, dan Soal Kognitif.   

 

Soppeng,  15  Februari 2024 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

 

Drs. H. Hamzah, M.Pd. 

NIP. 196704081992031007 

 

 

Peneliti 

 

 

 

Ermy Amelia 

Nim: 20500120011 
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PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN 

DINAS PENDIDIKAN 

SMA NEGERI 3 SOPPENG 

JL. PENDIDIKAN NO.1 DARE AJUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODUL AJAR 

KURIKULUM MERDEKA 

 

Nama Penyusun : Ermy Amelia 

Nama Sekolah  : SMA Negeri 3 Soppeng 

Mata Pelajaran  : Biologi 

Fase E / Semester : III / II (Genap) 

Tahun Ajaran  : 2024/2025 
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MODUL AJAR BIOLOGI 

 Fase E III 

Perubahan dan Pelestarian Lingkungan Hidup 

A. INFORMASI UMUM 

1. Identitas Sekolah  

Nama Penyusun : Ermy Amelia 

Mata Pelajaran : Biologi 

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 3 Soppeng 

Jenjang Sekolah : SMA 

Fase/Kelas : E/X 

Materi Pokok :  Perubahan dan Pelestarian Lingkungan     

Hidup 

Total Alokasi Waktu : 6 JP (2 X Pertemuan) 

Alokasi Waktu Pertemuan 1 : 3 JP X 45 

Alokasi Waktu Pertemuan 2 : 3 JP X 45 

B. Capaian Pembelajaran 

Elemen 
 

Capaian Pembeajaran 

Penguasaan 

Konsep 

Peserta didik memiliki kemampuan menciptakan 

solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu 

lokal, nasional atau global terkait pemahaman 

keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya, virus 

dan peranannya, inovasi teknologi biologi, komponen 

ekosistem dan interaksi antar komponen serta perubahan 

lingkungan. 

Keterampilan 

Proses 

1. Mengamati 

Mampu memilih materi yang tepat untuk 

dituangkan ke dalam Jurnal belajar. Memperhatikan 
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detail yang relevan dari artikel maupun vidio yang 

diamati. 

2. Mempertanyakan dan memprediksi 

Mengidentifikasi pertanyaan dan permasalahan 

yang dapat diselidiki secara ilmiah. Peserta didik 

menghubungkan pengetahuan yang telah dimiliki 

dengan pengetahuan baru untuk membuat prediksi. 

3. Merencanakan dan melakukan penyelidikan 

Peserta didik merencanakan penyelidikan ilmia 

dan melakukan langkah-langkah operasional 

berdasarkan referensi yang benar untuk menjawab 

pertanyaan. Peserta didik melakukan pengukuran atau 

membandingkan variabel terikat dengan 

menggunakan alat yang sesuai, serta memperhatikan 

kaidah ilmiah. 

4. Memproses, menganalisis data dan informasi 

Menafsirkan informasi yang didapatkan dengan 

jujur dan bertanggung jawab. Menganalisis 

menggunakan alat dan metode yang tepat, menilai 

relevansi informasi yang ditemukan dengan 

mencantumkan referensi rujukan, serta 

menyimpulkan hasil penyelidikan. 

5. Mengevaluasi dan refleksi 

Mengevaluasi melalui perbandingan dengan teori 

yang ada. Menunjukkan kelebihan dan kekurangan 

proses penyelidikan dan efeknya pada data. 

Menunjukkan permasalahan pada metodologi dan 

mengusulkan saran perbaikan untuk proses 

penyelidikan selanjutnya. 

6. Mengomunikasikan hasil 
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Mengomunikasikan hasil penyelidikan secara utuh 

termasuk di dalamnya pertimbangan keamanan, 

lingkungan, dan etika yang ditunjang dengan argumen, 

bahasa serta konvensi sains yang sesuai konteks 

penyelidikan.  

2.  Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran 

Tujuan Pembelajaran 

 

Indikator Ketercapaian 

Tujuan Pembelajaran 

TP.3 Menganalisis data perubahan 

dan pelestarian lingkungan, 

penyebab serta dampaknya 

bagi kehidupan. 

3.4 Peserta didik dapat menganalisis 

data hasil study dari berbagai 

laporan media mengenai 

perubahan dan pelestarian 

lingkungan hidup. 

3.5 Peserta didik dapat 

mengidentifikasi penyebab 

berbagai pencemaran. 

3.6 Peserta didik dapat 

mengidentifikasi pencemaran 

lingkungan hidup, serta 

menjelaskan penyebab dan 

dampaknya bagi kehidupan. 

3.4 Peserta didik dapat 

menyimpulkan hasil pengamatan 

diskusi, pengumpulan informasi 

serta study literatur tentang 

penyebab dan dampak kerusakan 

lingkungan. 
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TP.4  Merumuskan gagasan 

pemecahan masalah 

perubahan dan pelestarian 

lingkungan yang terjadi di 

lingkungan sekitar. 

• Peserta didik mampu merumuskan 

pemecahan masalah perubahan 

dan pelestarian lingkungan yang 

terjadi di lingkungan sekitar 

menggunakan jurnal belajar. 

3. Profil Pelajar Pancasila 

Setelah mengkaji materi perubahan lingkungan seperti perubahan 

lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan serta pengolahannya, 

diharapkan peserta didik dapat menerapkan karakter Profil Pelajar Pancasila 

dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut :  

Bernalar Kritis : Merefleksikan pemikiran dan proses berpikir dalam 

mengambil keputusan serta berargumen. 

Kreatif : Memiliki kebebasan dalam berpikir untuk 

mendapatkan ide dalam mencari solusi 

permasalahan. 

Bergotong Royong :  Kolaborasi dengan teman, bekerja sama dalam 

menghadapi sebuah permaalahan.  

4. Sarana dan Prasarana 

• Sarana :  

a. Laptop 

b. Handphone 

c. Jaringan internet 

• Prasarana : Kelas 

5. Target Peserta Didik 

• 27 Peserta didik 

• Peserta didik reguler/tipikal: umum, tidak ada kesulitan dalam 

mencerna dan memahami materi ajar. 

6. Model, Strategi, Metode, dan Media 

Model : GI (Group Investigation) 
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Strategi  : Reading dan Video 

Metode  : Presentasi, Diskusi. 

Media :   Rubrik Penilaian 

7. Media dan Bahan Pembelajaran 

Media 

Vidio 

1. QR Code Permasalahan lingkungan hidup yang 

melanda Indonesia. 

 

2. QR Code Masalah sampah di Indonesia. 

 

LKPD Terlampir 
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C. KOMPETENSI INTI 

Peremuan Ke  : 1 

Kegiatan Pendahuluan (20 Menit) 

Tahapan 

Kegiatan 

Aktivitas 

Pendidik/Bantuan yang 

diberikan Pendidik 

Aktivitas Peserta 

didik/Prediksi 

Respons yang 

Mungkin 

dimunculkan Peserta 

didik 

Kegiatan 

Pembuka 

- Pendidik mengucapkan salam dan 

bertanya kabar kepada  peserta 

didik. 

- Pendidik meminta ketua kelas 

memimpin doa bersama. 

- Pendidik memeriksa kehadiran 

peserta didik. 

- Peserta didik 

menjawab salam 

dan kabarnya. 

- Peserta didik berdoa  

bersama. 

- Peserta didik 

mengikuti alur 

absensi. 

Apersepsi 

- Pendidik bertanya materi 

sebelumnya sebagai pengantar 

materi. 

- Pada akhir-akhir ini sering terjadi 

banjir dan longsor, menurut kalian 

mengapa hal tersebut dapat 

terjadi? 

- Apakah kalian membuang sampah 

sudah pada tempatnya sesuai 

jenisnya? 

- Peserta didik 

menjawab 

pertanyaan 

pendidik. 
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- Bagaimana kalian mananggulangi 

sampah? 

Menjelaskan 

Tujuan 

Pembelajaran 

Melalui PowerPoint yang dikirim 

melalui Gadget Pendidik 

menyampaikan teknik penilaian 

yang akan dinilai. 

Adapun tujuan pembelajaran kali ini 

sebagai berikut : 

1. Peserta didik dapat 

menganalisis data hasil study 

dari berbagai laporan media 

mengenai perubahan dan 

pelestarian lingkungan hidup. 

2. Peserta didik dapat 

mengidentifikasi penyebab 

berbagai pencemaran. 

3. Peserta didik dapat 

mengidentifikasi pencemaran 

lingkungan hidup, serta 

menjelaskan penyebab dan 

dampaknya bagi kehidupan. 

Adapun hal-hal yang akan dinilai 

adalah: Nilai kognitif, psikomotorik, 

dan sikap/kerjasama kelompok serta 

produk yang dihasilkan. 

Peserta didik menyimak 

penjelasan pendidik. 

Kegiatan Inti ( 100 menit ) 

Sintaks 

(Model) / 

Tahapan 

Aktivitas Pendidik / 

Bantuan yang diberikan 

Pendidik 

Aktivitas Peserta 

didik / Prediksi 

Respons yang 
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Kegiatan mungkin 

dimunculkan peserta 

didik. 

Grouping 

(Menentukan 

materi serta 

membentuk 

peserta didik 

kedalam 

kelompok) 

- Pendidik membagi peserta didik 

sebanyak 5 kelompok. 

- Pendidik menyiapkan LKPD dan 

bahan ajar untuk setiap 

kelompok. 

 

 

- Peserta didik 

membentuk 5 

kelompok yang 

terdiri masing-

masing 6/7 orang 

yang sudah 

dibagikan pendidik. 

- Peserta didik 

menerima bahan 

yang sudah 

diberikan oleh 

pendidik. 

Pleanning 

(Merencanakan 

tugas-tugas 

belajar) 

 

- Pendidik menjelaskan langkah-

langkah dalam tugas kelompok. 

- Pendidik membagikan LKPD.  

- Pendidik memonitor dan 

memandu Peserta didik dalam 

mengerjakan LKPD. 

- Peserta didik 

mendengarkan 

penjelasan dari 

pendidik. 

- Peserta didik bekerja 

sama mengerjakan 

LKPD. 

- Peserta didik 

berdiskusi untuk 

menentukan dan 

mendesain suatu 

proyek untuk 

menjawab 

pertanyaan esensial 
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yang telah Pendidik 

berikan. 

Investigating 

(Melaksanakan 

investigasi) 

- Pendidik berkeliling saat 

peserta didik mengerjakan 

LKPD dan mengarahkan peserta 

didik agar mengerjakan sesuai 

dengan intruksi. 

- Pendidik membimbing peserta 

didik merumuskan pertanyaan 

yang ingin diketahui 

jawabannya. (Mengasosiasikan) 

- Setiap kelompok, 

peserta didik akan 

mengerjakan LKPD 

sesuai dengan 

intruksi yang 

diberikan pedidik. 

 

Organizing 

(Menyiapkan 

laporan akhir) 

- Pendidik membimbing peserta 

didik mempersiapkan 

investigasi terhadap 

pertanyaan yang telah 

dirumuskan sebelumnya. 

- Peserta didik 

mempersiapkan 

investigasi 

terhadap 

pertanyaan yang 

telah dirumuskan 

sebelumnya 

dengan bimbingan 

pendidik. 

Presenting 

(Mempresentasi

kan 

- Pendidik mengintruksikan 

peserta didik untuk 

mempresentarikan hasil diskusi 

kelompok. 

- Pendidik meminta dari 

kelompok lain mengajukan 

pertanyaan atas materi 

kelompok yang 

dipresentasikan. 

- Pendidik meminta peserta didik 

- Peserta didik 

mempresentasikan 

hasil diskusi 

kelompok. 

- Peserta didik dari 

kelompok lain 

mengajukan 

pertanyaan atas 

materi kelompok 

yang 
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menyimpulkan dari tiap 

jawaban permasalahan. 

- Pendidik memberikan apresiasi 

kepada peserta didik 

- Pendidik memberi penguatan 

terhadap diskusi kelompok. 

dipresentasikan. 

- Peserta didik 

membuat 

kesimpulan dari 

tiap jawaban 

permasalahan. 

- Pendidik 

menyimpulkan 

hasil diskusi 

kelompok. 

Kegiatan Penutup (15 Menit) 

Tahapan 

Kegiatan 

Aktivitas Pendidik / 

Bantuan yang diberikan 

Pendidik 

Aktivitas Peserta     

didik / Prediksi 

Respons yang 

Mungkin 

dimunculkan 

Peserta didik 

Evaluating 

- Pendidik menginstruksikan 

peserta didik untuk 

menyimpulkan kesimpulan dari 

pembelajaran hari ini. 

- Pendidik menyampaikan 

instruksi untuk mengerjakan 

jurnal belajar guna merefleksi 

kembali pembelajaran yang 

telah dilaksanakan dan 

dikumpulkan pada pertemuan 

berikutnya. 

- Peserta didik 

menyimpulkan 

pembelajaran hari ini. 

- Peserta didik 

mencatat instruksi 

yang diberikan oleh 

pendidik. 
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Menutup 

kegiatan 

pembelajaran 

Pendidik menutup pembelajaran 

dengan salam. 

Peserta didik menjawab 

salam  pendidik. 

Pertemuan Ke  : 2 

Kegiatan Pendahuluan (20 Menit) 

Tahapan 

Kegiatan 

Aktivitas 

Pendidik/Bantuan yang 

diberikan Pendidik 

Aktivitas Peserta 

didik/Prediksi 

Respons yang 

Mungkin 

dimunculkan Peserta 

didik 

Kegiatan 

Pembuka 

- Pendidik mengucapkan salam dan 

bertanya kabar kepada  peserta 

didik. 

- Pendidik meminta ketua kelas 

memimpin doa bersama. 

- Pendidik memeriksa kehadiran 

peserta didik. 

- Peserta didik 

menjawab salam 

dan kabarnya. 

- Peserta didik berdoa  

bersama. 

- Peserta didik 

mengikuti alur 

absensi. 

Apersepsi 

Pendidik bertanya bagaimana 

pekerjaan sebelumnya. 

- Sudah sejauh mana pekerjaan 

kalian ? 

- Ada kendala atau tidak? 

- Pendidik merefleksi pembelajaran 

sebelumnya. 

- Sudah selesai 

mengerjakan nya. 

- Alhamdulilah tidak 

ada kendala. 

- Peserta didik 

menjawab 

pertanyaan dari 

pendidik. 
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Menjelaskan 

Tujuan 

Pembelajaran 

Pendidik menjelaskan tujuan 

pembelajaran yang ditampilkan 

melalui PowerPoint yang dikirim pada 

Gadget serta pendidik menyampaikan 

teknik penilaian yang akan    dinilai. 

Adapun tujuan pembelajaran kali ini 

sebagai berikut : 

8. Peserta didik dapat 

menyimpulkan hasil 

pengamatan diskusi, 

pengumpulan informasi serta 

study literatur tentang 

penyebab dan dampak 

kerusakan lingkungan. 

9. Peserta didik mampu 

merumuskan pemecahan 

masalah perubahan dan 

pelestarian lingkungan yang 

terjadi di lingkungan sekitar 

menggunakan jurnal belajar. 

Adapun hal-hal yang akan dinilai 

adalah: Nilai kognitif, psikomotorik, 

dan sikap / kerjasama kelompok serta 

Mind mapping yang dihasilkan. 

Peserta didik menyimak 

penjelasan pendidik. 

Kegiatan Inti ( 100 menit ) 

Sintaks 

(Model) / 

Tahapan 

Kegiatan 

Aktivitas Pendidik / 

Bantuan yang diberikan 

Pendidik 

Aktivitas Peserta 

didik / Prediksi 

Respons yang 
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mungkin 

dimunculkan peserta 

didik. 

Grouping 

(Menentukan 

materi serta 

membentuk 

peserta didik 

kedalam 

kelompok) 

- Pendidik membagi peserta didik 

sebanyak 5 kelompok. 

- Pendidik menyiapkan LKPD dan 

bahan ajar untuk setiap 

kelompok. 

 

 

- Peserta didik 

membentuk 5 

kelompok yang 

terdiri masing-

masing 6/7 orang 

yang sudah 

dibagikan pendidik. 

- Peserta didik 

menerima bahan 

yang sudah 

diberikan oleh 

pendidik. 

Pleanning 

(Merencanakan 

tugas-tugas 

belajar) 

 

- Pendidik menjelaskan langkah-

langkah dalam tugas kelompok. 

- Pendidik membagikan LKPD.  

- Pendidik memonitor dan 

memandu Peserta didik dalam 

mengerjakan LKPD. 

- Peserta didik 

mendengarkan 

penjelasan dari 

pendidik. 

- Peserta didik bekerja 

sama mengerjakan 

LKPD. 

- Peserta didik 

berdiskusi untuk 

menentukan dan 

mendesain suatu 

proyek untuk 

menjawab 

pertanyaan esensial 
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yang telah Pendidik 

berikan. 

Investigating 

(Melaksanakan 

investigasi) 

- Pendidik berkeliling saat 

peserta didik mengerjakan 

LKPD dan mengarahkan peserta 

didik agar mengerjakan sesuai 

dengan intruksi. 

- Pendidik membimbing peserta 

didik merumuskan pertanyaan 

yang ingin diketahui 

jawabannya. (Mengasosiasikan) 

- Setiap kelompok, 

peserta didik akan 

mengerjakan LKPD 

sesuai dengan 

intruksi yang 

diberikan pedidik. 

 

Organizing 

(Menyiapkan 

laporan akhir) 

- Pendidik membimbing peserta 

didik mempersiapkan 

investigasi terhadap 

pertanyaan yang telah 

dirumuskan sebelumnya. 

- Peserta didik 

mempersiapkan 

investigasi 

terhadap 

pertanyaan yang 

telah dirumuskan 

sebelumnya 

dengan bimbingan 

pendidik. 

Presenting 

(Mempresenta

sikan) 

- Pendidik mengintruksikan 

peserta didik untuk 

mempresentarikan hasil diskusi 

kelompok. 

- Pendidik meminta dari 

kelompok lain mengajukan 

pertanyaan atas materi 

kelompok yang 

dipresentasikan. 

- Pendidik meminta peserta didik 

- Peserta didik 

mempresentasikan 

hasil diskusi 

kelompok. 

- Peserta didik dari 

kelompok lain 

mengajukan 

pertanyaan atas 

materi kelompok 

yang 
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menyimpulkan dari tiap 

jawaban permasalahan. 

- Pendidik memberikan apresiasi 

kepada peserta didik 

- Pendidik memberi penguatan 

terhadap diskusi kelompok. 

dipresentasikan. 

- Peserta didik 

membuat 

kesimpulan dari 

tiap jawaban 

permasalahan. 

- Pendidik 

menyimpulkan 

hasil diskusi 

kelompok. 

Kegiatan Penutup (15 Menit) 

Tahapan 

Kegiatan 

Aktivitas Pendidik / Bantuan yang 

diberikan Pendidik 

Aktivitas Peserta     

didik / Prediksi 

Respons yang 

Mungkin 

dimunculkan 

Peserta didik 

Evaluating 

- Pendidik menginstruksikan 

peserta didik untuk 

menyimpulkan kesimpulan dari 

pembelajaran hari ini. 

- Pendidik menyampaikan 

instruksi untuk mengerjakan 

jurnal belajar guna merefleksi 

kembali pembelajaran yang 

telah dilaksanakan dan 

dikumpulkan pada pertemuan 

berikutnya. 

- Peserta didik 

menyimpulkan 

pembelajaran hari ini. 

- Peserta didik 

mencatat instruksi 

yang diberikan oleh 

pendidik. 
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Menutup 

kegiatan 

pembelajaran 

Pendidik menutup 

pembelajaran dengan salam. 

Peserta didik menjawab 

salam  pendidik. 

10. Assesmen 

a) Penilaian Afektif 

Teknik Penilaian/Instrumen: Skala sikap (terlampir) 

b) Instrumen Penilaian Pengetahuan (Kognitif) 

Teknik Penilaian/Instrumen: Isian Tes 

c) Penilaian Psikomotorik 

Teknik Penilaian/Instrumen: Penilaian presentasi, 

Kerjasama dalam kelompok, dan Penilaian Jurnal Belajar. 

D. LAMPIRAN 

Berisi dokumen: 

1. LKPD 

2. Instrumen Penilaian, Rubrik, dan Soal Kognitif.    

 

 

Soppeng, 15 Februari 2024 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

 

Drs. H. Hamzah, M.Pd. 

NIP. 196704081992031007 

 

 

Peneliti 

 

 

 

Ermy Amelia 

Nim: 20500120011 
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TERLAMPIR… 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) KELAS EKSPERIMEN 
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MIND MAPPING INDIVIDU 
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2. RUBRIK PENILAIAN 

 

RUBRIK PENSKORAN UMUM 

Tabel 1.1 Tingkat dan Karakteristik Berpikir Kreatif. 

Tingkat Karakteristik 

Tingkat 4 (Sangat Kreatif) Peserta didik mampu 

menunjukkan kefasihan, 

fleksibilitas, dan kebaruan atau 

kebaruan dan fleksibilitas dalam 

memecahkan maupun mengajukan 

masalah. 

Tingkat 3 (Kreatif) Peserta didik mampu 

menunjukkan kefasihan dan 

kebaruan atau kefasihan dan 

fleksibilitas dalam memecahkan 

maupun mengajukan masalah. 

Tingkat 2 (Cukup Kreatif) Peserta didik mampu 

menunjukkan kebaruan atau 

fleksibilitas dalam memecahkan 

maupun mengajukan masalah. 

Tingkat 1 (Kurang Kreatif) Peserta didik mampu 

menunjukkan kefasihan dalam 

memecahkan maupun mengajukan 

masalah. 

Tingkat 0 (Tidak Kreatif) Peserta didik tidak mampu 

menunjukkan ketiga aspek indikator 

berpikir kreatif. 
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Penilaian Kognitif 

No Kriteria 
Penilaian 

Deskripsi Skor 

1. Kelancaran 
(fluency) 

Menghasilkan jumlah ide yang 
sangat banyak, jauh melebihi 
espektasi. 

4: Sangat Baik 
 

Menghasilkan jumlah ide yang 
baik dan memadai yang lebih 
dari yang diharapkan. 

3: Baik 

Menghasilkan beberapa ide 
yang sesuai dengan ekspektasi. 

2: Cukup 

Menghasilkan jumlah ide yang 
kurang dari ekspektasi. 

1: Kurang 

Tidak menghasilkan ide atau 
sangat sedikit yang tidak 
signifikan. 

0: Sangat Kurang 

2. Keluwesan 
(flexibility) 

Menghasilkan beragam ide 
yang luar biasa dalam 
pendekatan, kategori dan 
perspektif. 

4: Sangat Baik 
 

Menghasilkan beragam ide 
yang baik dalam pendekatan 
dan kategori. 

3: Baik 

Menghasilkan beragam ide 
yang memadai, dengan 
beberapa pendekatan yang 
berbeda. 

2: Cukup 

Menghasilkan beragam ide 
yang minimal, dengan sedikit 
perbedaan pendekatan. 

1: Kurang 

Tidak memunculkan ide, 
terpaku pada satu pendekatan.  

0: Sangat Kurang 

3. Keaslian 
(originality) 

Menghasilkan ide yang sangat 
inovatif dan unik, sangat jarang 
atau belum pernah terpikirkan 
sebelumnya. 

4: Sangat Baik 
 

Menghasilkan ide yang cukup 
unik dan jarang, menunjukkan 
tingkat kebaruan yang tinggi. 

3: Baik 

Menghasilkan ide yang 
memiliki beberapa kebaruan, 
tidak terlalu umum. 

2: Cukup 
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Menghasilkan ide yang kurang 
unik, kebanyakan umum atau 
sudah sering terlihat. 

1: Kurang 

Menghasilkan ide yang sangat 
umum atau merupakan klise 
yang sering dignakan. 

0: Sangat Kurang 

4. Elaborasi 
(elaboration) 

Pengembangan ide dilakukan 
dengat sangat rinci dan 
ekstensif, menunjukkan 
pemikiran yang sangat 
mendalam. 

4: Sangat Baik 

Pengembangan ide dilakukan 
dengan rinci, menunjukkan 
kedalaman yang baik. 

3: Baik 

Pengembangan ide cukup, 
dengan beberapa detail 
menambah pemahaman. 

2: Cukup 

Pengembangan ide minimal, 
kurang detail dan mendalam. 

1: Kurang 

Tidak ada pengembangan pada 
ide, sangat minim atau tidak 
detail. 

0: Sangat Kurang 

Rubrik Penilaian Kognitif 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 (20)
 𝑋 100 
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A.2 TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 

PRETEST KELAS EKSPERIMEN 
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POSTTEST KELAS EKSPERIMEN 
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LAMPIRAN B 
(ANALISIS VALIDASI INSTRUMEN, VALIDITAS 

DAN RELIABILITAS) 

 

B.1 : LEMBAR VALIDASI MODUL AJAR 

B.2 : LEMBAR VALIDASI SOAL KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 

B.3 : UJI VALIDITAS SOAL 

B.4 : UJI RELIABILITAS SOAL 
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B.1 LEMBAR VALIDASI MODUL AJAR 
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B.2 LEMBAR VALIDASI SOAL KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 
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B.3 UJI VALIDITAS SOAL 

 

Correlations 

 

SOAL_

1 

VSOAL

_2 

SOAL_

3 

SOAL_

4 

SOAL_

5 TOTAL 

SOAL_1 Pearson 

Correlation 

1 .849** .134 .764** .129 .819** 

Sig. (2-tailed)  .000 .141 .000 .154 .000 

N 123 123 123 123 123 123 

VSOAL_

2 

Pearson 

Correlation 

.849** 1 .170 .914** .162 .884** 

Sig. (2-tailed) .000  .059 .000 .074 .000 

N 123 123 123 123 123 123 

SOAL_3 Pearson 

Correlation 

.134 .170 1 .139 .146 .458** 

Sig. (2-tailed) .141 .059  .125 .106 .000 

N 123 123 123 123 123 123 

SOAL_4 Pearson 

Correlation 

.764** .914** .139 1 .191* .861** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .125  .034 .000 

N 123 123 123 123 123 123 

SOAL_5 Pearson 

Correlation 

.129 .162 .146 .191* 1 .469** 

Sig. (2-tailed) .154 .074 .106 .034  .000 

N 123 123 123 123 123 123 

TOTAL Pearson 

Correlation 

.819** .884** .458** .861** .469** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 123 123 123 123 123 123 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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B.4 UJI RELIABILITAS SOAL 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 123 87.9 

Excludeda 17 12.1 

Total 140 100.0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.736 5 
 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

SOAL_1 5.25 2.764 .687 .617 

VSOAL_2 5.24 2.563 .789 .571 

SOAL_3 5.40 3.635 .186 .800 

SOAL_4 5.28 2.579 .745 .587 

SOAL_5 5.20 3.606 .200 .795 
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LAMPIRAN C 
(DATA HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA) 

C.1 : DATA HASIL PENELITIAN 

C.2 : ANALISIS DESKRIPTIF 

C.3 : ANALISIS INFERENSIAL 
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C.1 DATA HASIL PENELITIAN 

Nilai Pretest dan Posttest Kelas Eksperimen (Fase E4) 

No Nama 
Pretest 

Jumlah Nilai Kategori 
Posttest 

Jumlah Nilai Kategori 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 ADHINA QANITAH 2 1 1 1 1 
6 

30 
Sangat 
Rendah 

4 3 4 4 4 
19 95 

Sangat Tinggi 

2 APRILIA WARDHANI 1 1 2 1 2 
7 

35 
Sangat 
Rendah 

3 3 3 3 4 
16 80 

Sangat Tinggi 

3 AYLA AURELIAH 1 1 1 2 1 
6 

30 
Sangat 
Rendah 

3 4 4 4 3 
18 90 

Sangat Tinggi 

4 AFRIANA 1 1 0 1 1 
4 

20 
Sangat 
Rendah 

3 3 3 4 3 
16 80 

Sangat Tinggi 

5 DESI 2 2 1 1 1 
7 

35 
Sangat 
Rendah 

4 3 3 4 3 
17 85 

Sangat Tinggi 

6 FARAH SASMITA 2 1 1 1 1 
6 

30 
Sangat 
Rendah 

4 4 4 4 4 
20 100 

Sangat Tinggi 

7 GITA NURATNI 1 1 1 2 1 
6 

30 
Sangat 
Rendah 

4 4 4 3 4 
19 95 

Sangat Tinggi 

8 JURANA RAMADHANI 1 1 1 1 1 
5 

25 
Sangat 
Rendah 

4 4 4 4 4 
20 100 

Sangat Tinggi 

9 MIRDA 1 1 1 1 1 
5 

25 
Sangat 
Rendah 

3 4 3 3 3 
16 80 

Sangat Tinggi 

10 NURUL NASMA 1 1 0 1 1 
4 

20 
Sangat 
Rendah 

3 4 4 4 3 
18 90 

Sangat Tinggi 

11 NUR HIKMA 2 2 2 1 1 8 40 Rendah 4 4 4 4 4 20 100 Sangat Tinggi 

12 PUTRI RAHAYU 1 2 1 1 1 
6 

30 
Sangat 
Rendah 

3 3 3 3 4 
16 80 

Sangat Tinggi 

13 RIRIN ARIYANTI 0 1 1 1 1 
4 

20 
Sangat 
Rendah 

4 4 4 4 4 
20 100 

Sangat Tinggi 

14 SHALSAFILA AULIA 1 1 1 1 1 
5 

25 
Sangat 
Rendah 

3 4 3 3 3 
16 80 

Sangat Tinggi 
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15 SAHRATUL AMALIA 2 1 2 2 1 8 40 Rendah 3 4 4 3 4 18 90 Sangat Tinggi 

16 USWATUN HASANAH 1 0 1 1 1 
4 

20 
Sangat 
Rendah 

4 3 3 4 3 
17 85 

Sangat Tinggi 

17 WILDA FAWZIYYAH 1 1 1 0 1 
4 

20 
Sangat 
Rendah 

3 4 3 4 3 
17 85 

Sangat Tinggi 

18 ZALSA ANANTA DEA 2 1 2 1 2 8 40 Rendah 4 4 3 4 4 19 95 Sangat Tinggi 

19 ALDIANSYAH 1 2 2 2 1 8 40 Rendah 3 4 4 3 4 18 90 Sangat Tinggi 

20 ADZAN YUSRAN 1 1 1 1 2 
6 

30 
Sangat 
Rendah 

3 4 3 4 3 
17 85 

Sangat Tinggi 

21 AHMAD AKBAR 2 2 1 1 2 8 40 Rendah 4 4 3 4 3 18 90 Sangat Tinggi 

22 BAYU JANUAR 1 1 2 2 1 
7 

35 
Sangat 
Rendah 

4 3 3 4 4 
18 90 

Sangat Tinggi 

23 RANDA RAMADANA 1 0 1 1 1 
4 

20 
Sangat 
Rendah 

4 4 4 4 4 
20 100 

Sangat Tinggi 

24 HARFANDHI 2 1 1 1 2 
7 

35 
Sangat 
Rendah 

4 4 3 4 4 
19 95 

Sangat Tinggi 

25 MUH AFGAN SUHARDI 1 1 1 1 1 
5 

25 
Sangat 
Rendah 

4 4 4 3 4 
19 95 

Sangat Tinggi 

26 MUH ASRUL 1 1 2 1 2 
7 

35 
Sangat 
Rendah 

4 4 4 4 4 
20 100 

Sangat Tinggi 

27 RIVALDO 0 1 1 1 2 
5 

25 
Sangat 
Rendah 

3 3 4 4 3 
17 85 

Sangat Tinggi 

Rata-rata 
1,2
2 

1,1
1 

1,1
9 

1,1
5 

1,2
6 

 29,63  3,5
6 

3,7
0 

3,5
2 

3,7
0 

3,5
9 

 90,37   
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Nilai Pretest dan Posttest Kelas Kontrol (Fase E3) 

No Nama 
Pretest 

Jumlah Nilai Kategori 
Posttest 

Jumlah Nilai Kategori 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 
ALIA 

APRILIA 
2 1 1 1 1 6 30 

Sangat 
Rendah 

4 3 4 3 4 18 90 Sangat Tinggi 

2 
ANDI NUR 
AMIRAH 
AFIFAH 

1 1 1 2 1 6 30 
Sangat 
Rendah 

4 4 3 4 4 19 95 Sangat Tinggi 

3 
INDRI 

JUNIATI 
1 1 1 1 1 5 25 

Sangat 
Rendah 

3 4 4 4 3 18 90 Sangat Tinggi 

4 JUMIATI 1 1 0 1 1 4 20 
Sangat 
Rendah 

3 4 4 4 4 19 95 Sangat Tinggi 

5 MARWAH 2 1 2 1 2 8 40 Rendah 3 3 4 3 3 16 80 Sangat Tinggi 

6 NUR FITRI 1 1 0 1 1 4 20 
Sangat 
Rendah 

4 4 4 4 3 19 95 Sangat Tinggi 

7 NURLIANA 1 1 1 1 2 6 30 
Sangat 
Rendah 

3 4 3 3 3 16 80 Sangat Tinggi 

8 NUR AZIZAH 2 1 2 2 1 8 40 Rendah 4 4 3 4 4 19 95 Sangat Tinggi 

9 
NUR 

FADILAH 
1 1 2 1 1 6 30 

Sangat 
Rendah 

3 4 3 3 3 16 80 Sangat Tinggi 

10 RESKI AULIA 1 1 0 1 1 4 20 
Sangat 
Rendah 

3 4 3 4 3 17 85 Sangat Tinggi 

11 
SALSABILA 
KHALISHAH 

2 1 1 1 1 6 30i8 
Sangat 
Rendah 

4 3 3 3 4 17 85 Sangat Tinggi 

12 
SABITA NUR 

RAHMAN 
1 2 1 1 2 7 35 

Sangat 
Rendah 

3 3 3 4 3 16 80 Sangat Tinggi 

13 
SRI 

WAHYUNI 
1 0 1 1 1 4 20 

Sangat 
Rendah 

3 3 4 3 4 17 85 Sangat Tinggi 
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14 
VALENSYIAH 

RAUF 
1 0 1 1 1 4 20 

Sangat 
Rendah 

3 4 3 4 3 17 85 Sangat Tinggi 

15 
AQRAM 

BUSTAM 
1 1 1 1 0 4 20 

Sangat 
Rendah 

4 4 4 3 3 18 90 Sangat Tinggi 

16 
ARIL 

YUDIANTO 
1 2 1 2 1 7 35 

Sangat 
Rendah 

4 3 4 3 4 18 90 Sangat Tinggi 

17 
ALDY 

SAPUTRA 
1 2 1 1 2 7 35 

Sangat 
Rendah 

3 4 4 4 4 19 95 Sangat Tinggi 

18 
ARIL AIDIL 
SAPUTRA 

1 1 2 2 1 7 35 
Sangat 
Rendah 

3 3 3 3 3 15 75 Tinggi 

19 
FAHRI FAJAR 
MUHARRAM 

1 2 2 1 1 7 35 
Sangat 
Rendah 

4 3 3 3 4 17 85 Sangat Tinggi 

20 
FATUR ARGA 

RIFANDI 
0 1 1 1 1 4 20 

Sangat 
Rendah 

3 3 3 3 3 15 75 Tinggi 

21 
HERLAN 

AZIZ 
2 2 1 1 2 8 40 Rendah 3 3 3 3 3 15 75 Tinggi 

22 
MUH FAJRI 

SYAWAL 
IBRAHIM 

1 1 1 1 1 5 25 
Sangat 
Rendah 

4 3 4 4 4 19 95 Sangat Tinggi 

23 
M TAHLIL 
SYAHRIL 

2 2 1 1 2 8 40 Rendah 3 4 4 4 4 19 95 Sangat Tinggi 

24 
RAMA 

PRATAMA 
1 1 1 1 1 5 25 

Sangat 
Rendah 

4 3 4 3 4 18 90 Sangat Tinggi 

25 REFKI 1 1 1 1 1 5 25 
Sangat 
Rendah 

3 3 3 3 3 15 75 Tinggi 

26 
TOMMY 
SUCIADI 

1 1 1 1 1 5 25 
Sangat 
Rendah 

4 3 3 3 3 16 80 Sangat Tinggi 

27 IRNA 1 2 2 1 2 8 40 Rendah 3 3 3 3 3 15 75 Tinggi 

Total 1,19 1,19 1,11 1,15 1,22  29,25  3,41 3,44 3,44 3,41 3,44  85,74  
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C.2 ANALISIS DESKRIPTIF 

Analisis Deskriptif Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Descriptive Statistics 

 N Range 

Minimu

m 

Maximu

m Mean 

Std. 

Deviation 

Varianc

e 

PretestEksperi

men 

27 20 20 40 29.63 7.196 51.781 

PosttestEksperi

men 

27 20 80 100 90.37 7.196 51.781 

PretestKontrol 27 20 20 40 29.26 7.430 55.199 

PostestKontrol 27 20 75 95 85.74 7.430 55.199 

Valid N 

(listwise) 

27 
      

C.3 ANALISIS INFERENSIAL 

Uji Normalitas Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

PretestEksperimen .147 27 .137 .892 27 .009 

PosttestEksperimen .147 27 .137 .892 27 .009 

PretestKontrol .161 27 .070 .879 27 .004 

PostestKontrol .161 27 .070 .879 27 .004 

a. Lilliefors Significance Correction 

Uji Homogenitas Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Test of Homogeneity of Variances 

 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

Kemampuan 

Berpikir Kreatif 

Based on Mean .097 3 104 .962 

Based on Median .082 3 104 .970 

Based on Median 

and with adjusted df 

.082 3 103.91

6 

.970 

Based on trimmed 

mean 

.098 3 104 .961 

 

 



 

219 
 

Uji Hipotesis Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 
 

 

 

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Kemampuan Berpikir Kreatif Equal variances assumed .000 1.00

0 

31.014 52 .000 -60.741 1.958 -64.671 -56.811 

Equal variances not 

assumed 
  

31.014 52.0

00 

.000 -60.741 1.958 -64.671 -56.811 
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LAMPIRAN D 
(PERSURATAN DAN DOKUMENTASI) 

D1 : PERSURATAN 

D2 : DOKUMENTASI 
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 D.1 PERSURATAN 
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D.2 DOKUMENTASI 

Kelas Eksperimen (Fase E4) 

Gambar 1.1 Peneliti menjelaskan model pembelajaran ERCORE kepada 

peserta didik. 

Gambar 1.2 Pada Tahap Elicitation. 
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Gambar 1.3 Pada Tahap restructuring. 

Gambar 1.4 Pada Tahap Confirmation. 
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Gambar 1.5 Pada Tahap Reflection. 
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Kelas Kontrol (Fase E3) 

Gambar 1.6 Tahap Grouping. 

Gambar 1.7 Tahap Planning. 

 

 



228 
 

 
 

Gambar 1.8 Tahap Investigating. 

Gambar 1.9 Tahap Organizing. 
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Gambar 1.10 Tahap Presenting. 

 

Gambar 1.11 Tahap Evaluating.  
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