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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin, 

sesuai SKB Menag dan Mendikbud Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 

0543b/U/1987, dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 
 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا
 

tidak 
dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
ba 
 

b 
 

be 
 ت 

 
ta 
 

t 
 

te 
 ث 

 
ṡa 
 

ṡ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
jim j 

 
je 
 ح 

 
ḥa 
 

ḥ 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
kha 
 

kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
dal 
 

d 
 

de 
 ذ 

 
żal 
 

ż 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
ra 
 

r 
 

er 
 ز 

 
zai 
 

z 
 

zet 
 س 

 
sin 
 

s 
 

es 
 ش 

 
syin 
 

sy 
 

es dan ye 
 ص 

 
ṣad 
 

ṣ 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
ḍad 
 

ḍ 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
ṭa 
 

ṭ 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
ẓa 
 

ẓ 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
‘ain 
 

‘ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
gain 
 

g 
 

ge 
 ف 

 
fa 
 

f 
 

ef 
 ق 

 
qaf 
 

q 
 

qi 
 ك 

 
kaf 
 

k 
 

ka 
 ل 

 
lam 
 

l 
 

el 
 م 

 
mim 
 

m 
 

em 
 ن 

 
nun 
 

n 
 

en 
 و 

 
wau 
 

w 
 

we 
 هـ 

 
ha 
 

h 
 

ha 
 ء 

 
hamzah 
 

’ 
 

apostrof 
 ى 

 
ya 
 

y 
 

ye 
 

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

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

tanda apostrof (’). 
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2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

َ
 
 fatḥah a a ا

 kasrah i i اَ 

َ
 
 ḍammah u u ا

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ى َ َـ  fatḥah dan yā’ ai a dan i 

و َ َـ  fatḥah dan wau au u dan u 

 Contoh: 

فََ  ي 
 
 kaifa : ك

لََ  و 
َ
 haula : ه

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 
Huruf 

Nama Huruf dan 
Tanda 

Nama 

ىَ|َ...َََاََ...ََ  fatḥahَdan alif atau yā’ ā 
a dan garis di 

atas 

ـىـ  ـ  kasrah dan yā’ ī ـــ
i dan garis di 

atas 

و ُـ  ḍammah dan wau ū 
u dan garis di 

atas 

 Contoh: 

َ
َ
 māta : مَات

 ramā : رَمََ

لََ  ي   qīla : ق 

َ
ُ
ت  yamūtu : يَمُو 
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4. Tā’ marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang 

hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

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

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

َ
ُ
ة
َ
ض ََُرَو  ال 

َ
ف
 
ط
َ
الأ  : rauḍah al-aṭfāl 

َ
ُ
ة
َ
ن ي  مَد 

ْ
ل
 
ََُا

ُ
ة
 
ل اض 

َ
ف
ْ
ل
 
ا  : al-madīnah al-fāḍilah 

َ
ْ
ك ح 

ْ
ل
 
َا

ُ
مَة  : al-ḥikmah 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd ( ـَ َّـ ), dalam transliterasi ini dilambangkan 

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

Contoh: 

َرََ
 
نا بَّ  : rabbanā 

َ
 
نا ي  جَّ

َ
 najjainā : ن

حَق َ
ْ
ل
 
 al-ḥaqq : ا

مََ عِّ
ُ
 nu“ima : ن

و َ
ُ
 aduwwun‘ : عَد

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

kasrah (َّـى  ـ  .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī ,(ـــ

Contoh: 
 َ
 Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَل 
 َ
 Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَب 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf َال  

(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransli-

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

huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
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Contoh: 

سَُ م 
َّ
لش
 
 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا

َ
ُ
ة
 
زَل
ْ
ل لزَّ
 
 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : ا

َ
ُ
ة
َ
سَف

ْ
ل
َ
ف
ْ
ل
 
 al-falsafah : ا

َ
ُ
د
َ
ب لا
ْ
ل
 
 al-bilādu : ا

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

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

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

berupa alif. 

Contoh: 

َ
َ
ن مُرُو 

ْ
أ
َ
 ta’murūna : ت

َ
ُ
و ع
َّ
لن
 
 al-naw‘u : ا

ءَ  ي 
َ  syai’un : ش 

َ
ُ
ت ر  م 

 
 umirtu : أ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

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

alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah (َُالل) 

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

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nomina), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh: 

نَُ ي  اللَ َد   dīnullāh   َالل    billāh ب 

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

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
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م َ
ُ
َ َه ي  

مَةَ َف 
اللَ َرَح    = hum fī raḥmatillāh 

10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia (PUEBI) yang berlaku. Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk 

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

pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), 

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, 

bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun 

dalam catatan rujukan. Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

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

Naṣīr al-Dīn al-Tūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

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

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 

referensi. Contoh: 

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

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

Naṣr Ḥamīd Abū) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subḥānahū wa ta‘ālā  

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-salām 
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H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama :  St. Rahma Miftahul Jannah 

NIM :  20800120045 
Judul :  Analisis Perbedaan Hasil Belajar IPA Berbasis Model Problem 

Based Learning (PBL) dan Project Based Learning (PjBL) Peserta 
Didik Kelas V UPT  SPF SD Inpres Tamamaung III Kota Makassar 

 
Penelitian ini menghadirkan tiga pokok rumusan masalah yaitu: 

Pertama, bagaimana hasil belajar IPA peserta didik kelas V UPT SPF SD Inpres 
Tamamaung III Kota Makassar yang diajar dengan menggunakan model 
Problem Based Learning (PBL)? Kedua, bagaimana hasil belajar IPA peserta 
didik kelas V UPT SPF SD Inpres Tamamaung III Kota Makassar yang diajar 
dengan menggunakan model Project Based Learning (PjBL)? Ketiga, 
bagaimana perbedaan hasil belajar IPA Peserta didik kelas V UPT SPF SD 
Inpres Tamamaung III Kota Makassar berdasarkan penerapan model Problem 
Based Learning (PBL) dan model Project Based Learning (PjBL)? 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode quasi experiment 
menggunakan desain Perbandingan Grup Statis (Static Group Comparison). 
Populasi dalam penelitian adalah peserta didik kelas V UPT SPF SD Inpres 
Tamamaung III Kota Makassar.  Teknik sampling yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah nonprobability sampling jenis boring sampling sehingga 
seluruh anggota populasi dijadikan sampel. Data diperoleh melalui instrumen 
tes hasil belajar dan lembar observasi. Analisis data dilakukan melalui tahap 
uji prasyarat kemudian setelahnya dilakukan analisis hipotesis dengan 
menggunakan uji independent sample t-test. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, hasil belajar IPA 
peserta didik UPT SPF SD Inpres Tamamaung III Kota Makassar yang diajar 
dengan menggunakan model Problem Based Learning (PBL) berada pada rata-
rata 73,33 dengan ketuntasan klasikalnya adalah 60%. Kedua, hasil belajar IPA 
peserta didik UPT SPF SD Inpres Tamamaung III Kota Makassar yang diajar 
dengan menggunakan model Project Based Learning (PjBL) berada pada rata-
rata 79,83 dengan ketuntasan klasikal mencapai 77%. Ketiga, terdapat 
perbedaan yang signifikan antara hasil belajar IPA peserta didik yang diajar 
dengan menerapkan model Problem Based Learning (PBL) dan peserta didik 
yang diajar dengan menerapkan model Project Based Learning (PjBL) 
berdasarkan hasil analisis independent sample t-test yakni diperoleh nilai 
signifikansi 0,020 < 0,05. 

Implikasi dari penelitian ini adalah setiap model pembelajaran 
memiliki keunggulan masing-masing yang akan berjalan dengan baik apabila 
model itu sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan dari peserta didik. Oleh 
karena itu, guru hendaknya memilih model pembelajaran yang disesuaikan 
dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk  kemajuan diri manusia 

agar dapat berkembang optimal dan maksimal baik secara fisik maupun psikis 

sesuai dengan kapasitasnya. Melalui pendidikan, seseorang diharapkan 

mengalami perubahan pada dirinya, seperti wawasan atau pengetahuan 

bertambah, perubahan persepsi, ataupun perubahan sikap dalam menghadapi 

sesuatu. Salah satu dasar bagi seseorang dalam menghadapi berbagai 

persoalan dan tantangan dalam kehidupan adalah pendidikan. Untuk 

membangun pribadi dengan mutu yang berkualitas, maka harus ditanamkan 

pendidikan yang bermutu tinggi dan berkualitas pula. Peningkatan mutu 

pribadi yang berkualitas inilah yang menjadi salah satu sasaran utama dalam 

pendidikan. 

Agama Islam yang merupakan agama di mana semua aspek dalam 

kehidupan ini telah di atur tak terkecuali tentang pendidikan itu sendiri,  Allah 

swt. menjelaskan bahwa pendidikan sangat penting dalam kehidupan 

manusia, bahkan keutamaan orang berilmu diabadikan di dalam QS al-

Muja dilah/58: 11.  

 َ ي  ب 
َ
َخ
َ
ون
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َ
ت مَاَ َب 

ُ ََۚوَٱللَّه تٍ َـٰ رَجَ
َ
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ْ
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۟
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ُ
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ينََأ ذ 

ه
َوَٱل م 
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۟
وا
ُ
ينََءَامَن ذ 

ه
َٱل ُ

ه
عَِٱللَّ

َ
ف  َ....يَر 

Terjemahnya: 

… Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah 
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.1 

                                                             

1 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI, “Al-Qur’a n al-Karī m,” 
2019. https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/58?from=11&to=11.  
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Penggalan ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt. menegaskan akan 

memberikan balasan berupa ketinggian dan perolehan martabat di sisi-Nya 

bagi orang-orang yang senantiasa berusaha mencari ilmu dalam rangka 

beribadah kepada-Nya. Perolehan martabat tersebut Allah janjikan tidak 

hanya di dunia saja, melainkan juga di akhirat, Allah akan mengangkat 

derajatnya dan memasyhurkan namanya. 

Ayat di atas juga diperkuat oleh hadis tentang pentingnya menuntut 

ilmu yang tercatat dalam Shahih Muslim hadis no. 2699, juga terdapat dalam 

Sunan Abu Dawud hadis no. 3643, al-Tirmidzi hadis no. 2636, dan Ibnu Majah 

hadis no. 225, yang bersumber dari Abu Hurairah. Hadis tersebut berbunyi: 

َ لََمَن 
 
مََقا

ه
َوَسَل ه 

ي 
 
َاُللَعَل

ه
َصَل ِّ ي ب  

َ
َعَنَِالن

ُ
ه
 
يضَاُللَعَن َرَض 

َ
رَة رَي 

ُ
َه ي  ب  

 
َا عَن 

َ ه  َب 
ُ
ه
 
لََاُللَل مًا،َسَهَّ

ْ
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ي  سَُف  م 
َ
ت
ْ
يَل اَ

ً
ق رِي 

َ
َط

َ
ك
 
َسَل

ْ
َال

 
لَ إ  اَ

ً
ق رِي 

َ
ةَ ط

َّ
جَن  

Artinya: 

Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, dari Nabi saw bersabda, “Barang 
siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah swt akan 
memudahkan baginya jalan ke surga” (HR. Muslim).2 

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menegaskan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa 
dan negara.3 

Pendidikan yang baik merupakan pendidikan yang menyiapkan peserta 

didik untuk dapat melewati dan menyelesaikan berbagai persoalan hidup yang 

dialaminya sehari-hari, bukan pendidikan yang sebatas menyiapkan para 

                                                             

2 Susan Noor Farida, ‘Hadis-Hadis Tentang Pendidikan (suatu Telaah tentang 
Pentingnya Pendidikan Anak)’, Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis, 1.1 (2016), hal. 38. 

3 Abdul Kadir dkk, Dasar-Dasar Pendidikan, Cet III (Jakarta: Kencana, 2015), h. 62. 
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peserta didiknya untuk suatu profesi atau jabatan.4 Dengan demikian, 

pembelajaran sejatinya diharapkan dapat melatih kemampuan berpikir kreatif 

peserta didik dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan permasalahan 

dalam kehidupan nyata. 

Intisari dari seluruh rangkaian proses pendidikan adalah kurikulum. 

Kurikulum mempunyai esensi sebagai pegangan dalam penyelenggaraan 

proses pendidikan sekolah, berupa acuan, rencana, dan norma-norma. Dalam 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

kurikulum diartikan sebagai: 

Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan 
pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara 
kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.5 

Berdasarkan pengertian kurikulum di atas, secara umum kurikulum 

terdiri atas empat komponen utama, yaitu tujuan, materi/bahan, proses 

belajar mengajar, dan evaluasi. 

Seiring perkembangan zaman, kurikulum di Indonesia telah mengalami 

banyak perkembangan disebabkan adanya pergeseran paradigma dalam 

pendidikan. Kurikulum haruslah disesuaikan dengan kebutuhan abad ke-21 di 

mana dari yang sebelumnya pembelajaran masih menjadikan guru sebagai 

figur yang paling berperan aktif di dalam pembelajaran (teacher centered) 

menjadi pembelajaran yang dapat mengarahkan peserta didik untuk dapat 

lebih berperan aktif dan mendominasi (student centered), dari pembelajaran 

bersifat lebih personal menjadi lebih mengedepankan kerja sama antar 

individu (team based learning), dari pembahasan yang dibahas dalam kelas 

                                                             

4 Trianto Ibnu Badar Al-Tabany, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif, Dan 
Kontekstual: Konsep, Landasan, Dan Implementasinya Pada Kurikulum 2013 (Kurikulum 
Tematik Integratif/KTI), Cet II (Jakarta: Kencana, 2015), h. 6. 

5 Syafruddin Nurdin dan Adriantoni, Kurikulum Dan Pembelajaran, Cet II (Jakarta: 
Rajawali Pers, 2016), h. 50. 
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lebih bersifat faktual bergeser menjadi pembahasan terhadap berbagai hal 

yang membutuhkan pemikiran kreatif dan berpikir kritis untuk 

menyelesaikannya (critical thinking). Sistem pendidikan Indoensia telah 

mengadaptasi paradigma tersebut ke dalam Kurikulum 2013. 

Kurikulum 2013 menetapkan pendekatan dan strategi pembelajaran 

sebagai hal yang paling menonjol dalam implementasinya. Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan No 81A Tahun 2013 memandang kalau 

pengetahuan tidak bisa dengan mudah dipindahkan dari guru ke anak didik.6 

Berdasar pada hal itu, Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik 

dalam proses pembelajaran. Pendekatan saintifik dalam penerapan kurikulum 

2013 merancang sedemikian rupa rangkaian pembelajaran yang bertujuan 

supaya  peserta didik dapat dengan aktif mengonstruksi konsep, hukum atau 

prinsip melalui lima alur proses yaitu mengamati, menanya, menghimpun 

informasi, mengasosiasi, serta mengomunikasikan.7 

Penetapan pendekatan pembelajaran tersebut selanjutnya diturunkan 

ke dalam strategi pembelajaran, metode, teknik, dan taktik pembelajaran yang 

mendukung tahapan-tahapan kegiatan saintifik. Rangkaian dari pendekatan, 

strategi, metode, teknik, dan taktik tersebut merupakan satu kesatuan yang 

membentuk model pembelajaran. Pada hakikatnya, model pembelajaran 

merupakan segala rangkaian dari proses pembelajaran yang diterapkan oleh 

guru dari mula sampai akhir pembelajaran.8 Penerapan pendekatan saintifik 

dalam model pembelajaran pada kurikulum 2013 ditekankan pada model yang 

                                                             

6 Francisca Prabasari Winanti Putri, Henny Dewi Koeswanti, dan Sri Giarti, ‘Perbedaan 
Model Problem Based Learning dan Project Based Learning Terhadap Hasil Belajar Siswa 
Sekolah Dasar’, Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol  3. No 2 (2021), h. 497. 

7 M. Hosnan, Pendekatan Saintifik Dan Kontekstual Dalam Pembelajaran Abad 21: Kunci 
Sukses Implementasi Kurikulum 2013, Cet III (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), h. 34-39. 

8 M. Hosnan, h. 189. 
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dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik, di 

antara model tersebut adalah model Problem Based Learning dan Project Based 

Learning. Kedua model pembelajaran itu dianggap cocok dengan Kurikulum 

2013.9 

Model Problem Based Learning dan Project Based Learning pada 

dasarnya diartikan sebagai model pembelajaran yang menekankan pada 

pemecahan suatu permasalahan. Keduanya menekankan pada keahlian 

berpikir kritis serta kreativitas anak didik dalam menyelesaikan 

permasalahan. Melalui kegiatan pemecahan masalah tersebut, pengalaman 

belajar peserta didik akan lebih bervariasi yang pada akhirnya peserta didik 

dapat lebih mudah mengerti konsep dari materi yang diajarkan. 

Berdasarkan hasil penelitian dari Fransisca Prabasari Winanti Putri 

dkk. dalam artikelnya yang berjudul “Perbedaan Model Problem Based 

Learning dan Project Based Learning terhadap Hasil Belajar Siswa Sekolah 

Dasar”, diperoleh hasil bahwa model yang memberikan pengaruh lebih tinggi 

untuk hasil belajar dari peserta didik adalah model Project Based Learning. 

Sementara itu, hasil yang berbeda didapatkan dari penelitian Rista Okta Fiana 

dkk. dalam artikelnya yang berjudul “Perbedaan Penerapan Model Project 

Based Learning dan Problem Based Learning terhadap Hasil Belajar 

Matematika Kelas 4 SD”, yang menyatakan bahwa model Problem Based 

Learning memberikan pengaruh lebih efektif dalam menaikkan hasil belajar 

peserta didik dibandingkan model Project Based Learning. 

Meninjau dari kedua penelitian tersebut, terdapat perbedaan hasil 

penelitian mengenai keefektivitasan model Problem Based Learning dan 

                                                             

9 Wening Rinasari dan Sriyanto, ‘Model Pembelajaran Kurikulum 13 Untuk 
Meningkatkan Motivasi Belajar IPS’, UMP Press, 3 (2022), hal. 634 
<https://doi.org/10.30595/pssh.v3i.353>. 
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Project Based Learning sehingga hal tersebut menimbulkan keraguan dalam 

diri peneliti tentang perbedaan model Problem Based Learning dan Project 

Based Learning sehingga hendak melakukan penelitian dengan variabel yang 

serupa namun di lokasi yang berbeda. Adapun lokasi yang peneliti pilih adalah 

UPT SPF SD Inpres Tamamaung III Kota Makassar. 

Peneliti telah melakukan observasi awal di lokasi tersebut, dan dari 

observasi itu diperoleh fakta bahwa di kelas V belum pernah digunakan model 

pembelajaran PBL dan PjBL, padahal dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti terdahulu, kedua model tersebut dinilai efektif diterapkan pada mata 

pelajaran IPA atau muatan IPA dalam kurikulum 2013 mengingat disiplin ilmu 

tersebut sangat erat kaitannya dengan alam semesta dan lingkungan sekitar 

sehingga akan sangat baik jika peserta didik dapat mempelajarinya dengan 

langkah-langkah yang mendorong mereka untuk dapat menggali pengetahuan 

tersebut secara mendalam. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti hendak melakukan 

penelitian yang berjudul “Analisis Perbedaan Hasil Belajar IPA Berbasis Model 

Problem Based Learning (PBL) dan Project Based Learning (PjBL) Peserta Didik 

Kelas V UPT  SPF SD Inpres Tamamaung III Kota Makassar”. 

Guna sebagai kejelasan dalam pembahasan berikutnya, istilah UPT 

merupakan singkatan dari Unit Pelaksana Teknis, SPF adalah singkatan dari 

Satuan Pendidikan Formal, dan Sekolah Dasar disingkat menjadi SD. Selain itu, 

untuk efisiensi dalam ulasan selanjutnya dan untuk memudahkan pembaca 

dalam mengikuti analisis dan penjelasan terkait kedua model pembelajaran 

dalam skripsi ini, istilah Problem Based Learning akan disingkat menjadi PBL, 

juga istilah Project Based Learning akan disingkat menjadi PjBL.  
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B. Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian 

ini dapat diredaksionalkan sebagai berikut: 

1. Bagaimana hasil belajar IPA peserta didik kelas V UPT SPF SD Inpres 

Tamamaung III Kota Makassar yang diajar dengan menggunakan model 

Problem Based Learning (PBL)? 

2. Bagaimana hasil belajar IPA peserta didik kelas V UPT SPF SD Inpres 

Tamamaung III Kota Makassar yang diajar dengan menggunakan model 

Project Based Learning (PjBL)? 

3. Bagaimana perbedaan hasil belajar IPA Peserta didik kelas V UPT SPF SD 

Inpres Tamamaung III Kota Makassar berdasarkan penerapan model 

Problem Based Learning (PBL) dan model Project Based Learning (PjBL)? 

C. Hipotesis 

Berdasarkan kepada latar belakang serta rumusan masalah yang 

dipaparkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini peneliti menarik hipotesis 

sebagai berikut: 

Ha: Terdapat perbedaan signifikan antara hasil belajar IPA peserta didik 

kelas V UPT SPF SD Inpres Tamamaung III Kota Makassar 

berdasarkan penerapan model Problem Based Learning (PBL) dan 

model Project Based Learning (PjBL). 

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

Persamaan persepsi antara peneliti dan pembaca sangat dibutuhkan 

untuk memahami judul dan ruang lingkup penelitian ini. Sebab itu, penulis 

terlebih dahulu akan menjelaskan pengertian dan maksud dari setiap variabel 
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yang ada pada judul skripsi ini agar tidak menimbulkan interpretasi yang 

keliru dalam pembahasan berikutnya. 

a. Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) 

Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) 

merupakan model pembelajaran yang bertujuan melatih kemampuan berpikir 

peserta didik lewat proses kerja tim yang terorganisasi secara sistematis 

dalam memecahkan masalah yang relevan dengan materi pelajaran sehingga 

peserta didik berpeluang untuk dapat mengaktifkan, mengasah, menguji, serta 

terus meningkatkan keterampilan berpikirnya secara berkelanjutan. 

Penerapan model Problem Based Learning (PBL) dilakukan dengan melalui 

beberapa tahapan, yaitu (1) orientasi peserta didik terhadap masalah, (2) 

mengorganisasi peserta didik untuk belajar, (3) membimbing proses kerja 

individual/kelompok, (4) mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan 

(5) menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Model ini 

menekankan peserta didik untuk dapat terlibat secara aktif di dalam proses 

pembelajaran. 

b. Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based 

Learning) 

Model Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning) 

merupakan model pembelajaran yang berfokus pada kreativitas berpikir 

peserta didik. Pada penerapannya, peserta didik dituntut untuk terlibat dalam 

proses pemecahan masalah, saling berinteraksi dengan kawan sebaya, 

memberi peluang kepada siswa untuk mengonstruksi pengetahuan mereka 

sendiri, serta puncaknya adalah peserta didik dapat menghasilkan suatu 

produk atau karya yang bernilai dan realistis. Model Project Based Learning 

dilakukan dengan melalui beberapa tahapan, yaitu (1) memulai dengan 
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pertanyaan mendasar atau pokok, (2) penyusunan aturan pelaksanaan proyek, 

(3) menyusun agenda kegiatan, (4) memantau kemajuan proyek peserta didik, 

(5) penilaian kinerja peserta didik, dan (6) evaluasi pengalaman belajar 

peserta didik. 

c. Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang dimaksudkan pada 

penelitian ini yaitu hasil belajar kognitif  berupa skor yang dicapai oleh peserta 

didik setelah diberi tes hasil belajar IPA dalam pokok bahasan Tema 5 

“Ekosistem” Subtema 2 “Hubungan Antarmakhluk Hidup dalam Ekosistem”, 

dengan indikator  menjelaskan pengertian rantai makanan, menjelaskan 

pengertian produsen dan konsumen, menggali informasi tentang jenis-jenis 

simbiosis, mengurutkan rantai makanan dalam ekosistem, mengkorelasikan 

aliran energi dengan rantai makanan, dan menganalisis hubungan simbiosis 

yang terjadi pada makhluk hidup di sekitarnya.  Hasil belajar peserta didik 

kelas V UPT SPF SD Inpres Tamamaung III Kota Makassar dinilai tuntas apabila 

memenuhi kriteria skor 70-100, dan tidak tuntas apabila skor yang diperoleh 

di bawah 70 yaitu 0-69. 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini berupa perlakuan model Problem Based 

Learning dan Project Based Learning dalam pembelajaran kelas V dengan 

pembahasan Tema 5 “Ekosistem”. Batasan dalam penelitian ini adalah hanya 

pada subtema 2 yaitu “Hubungan Antarmakhluk Hidup dalam Ekosistem”. 

Struktur penelitian ini ialah terdiri dari variabel independen (variabel yang 

mempengaruhi) dan variabel dependen (variabel yang dipengaruhi). Variabel 

independen yang dimaksud pada penelitian ini ialah model Problem Based 

Learning (PBL) dan model Project Based Learning (PjBL). Sedangkan untuk 
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variabel dependen yang dimaksud ialah hasil belajar IPA peserta didik kelas V 

UPT SPF SD Inpres Tamamaung III Kota Makassar. 

E. Kajian Pustaka 

Seluruh variabel dalam penelitian ini sebelumnya telah diteliti oleh 

beberapa peneliti terdahulu. Adapun penelitian yang berhubungan dengan 

penelitian ini, yaitu: 

1. Dalam artikel yang berjudul "Implementasi Model PBL (Problem Based 

Learning) untuk Meningkatkan Hasil Belajar dan Kemampuan Berpikir 

Kritis Siswa" oleh Saiful Prayogi dan Muhammad Asy’ari, penelitian 

menunjukkan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar peserta didik dari 

63,16% pada siklus pertama menjadi 85% pada siklus kedua. Selain itu, 

terdapat peningkatan rata-rata kemampuan berpikir kritis peserta didik 

dari 51,32 pada siklus pertama menjadi 72,08 pada siklus kedua. Dengan 

demikian, kesimpulan atas penelitian ini ialah penerapan model PBL 

(Problem Based Learning) dapat meningkatkan hasil belajar dan 

kemampuan berpikir kritis peserta didik. 

2. Dalam artikel yang berjudul “Model Pembelajaran Problem Based 

Learning untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Siswa SD” oleh Bekti 

Ariyani dan Firosalia Kristin, hasil analisis menunjukkan bahwa 

penerapan model pembelajaran Problem Based Learning dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dari 8,9% (nilai terendah) menjadi 

83,3%. Dengan rata-rata peningkatan sebesar 30%, hal ini 

mengindikasikan efektivitas model PBL dalam peningkatan hasil belajar 

IPS siswa SD. 

3. Dalam artikel yang berjudul “Pengaruh Model Project Based Learning 

(PjBL) terhadap Hasil Belajar Siswa di Sekolah Dasar” yang ditulis oleh 
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Alghaniy Nurhadiyati, Rusdinal, dan Yanti Fitria, hasil penelitian 

menyatakan bahwa penerapan model PjBL berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa di kelas IV. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmazatullaili, Cut Morina Zubainur dan 

Said Munzir dalam artikel berjudul “Kemampuan Berpikir Kreatif dan 

Pemecahan Masalah Siswa melalui Penerapan Model Project Based 

Learning”, menunjukkan bahwa setelah menerapkan model Project Based 

Learning, terjadi peningkatan keahlian berpikir secara kreatif dan 

pemecahan masalah siswa. Selain itu, ditemukan adanya korelasi antara 

kemampuan berpikir secara kreatif dan kemampuan memecahkan 

masalah siswa yang diajar dengan model PjBL, yang dikategorikan 

sebagai hubungan yang cukup signifikan. 

5. Dalam artikel yang ditulis oleh Dedi Kristiyanto berjudul “Peningkatan 

Kemampuan Berpikir Kritis dan Hasil Belajar Matematika dengan Model 

Project Based Learning (PjBL)”, penelitian menunjukkan bahwa 

penggunaan Model PjBL dinilai efektif untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis dari siswa. Selain itu, model ini juga dapat meningkatkan 

prestasi belajar Matematika pada siswa kelas IV di SDN 1 Jlarem. 

6. Hasil penelitian dari Ihsan Nurhakim dan Suherdiyanto dalam artikel 

“Perbandingan Model Project Based Learning dan Problem Based 

Learning terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas XI Mata Pelajaran Geografi 

di SMA N 4 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya”, menyatakan bahwa hasil 

belajar siswa yang menggunakan model PjBL menunjukkan prestasi yang 

tinggi, sementara siswa yang belajar dengan diterapkan model PBL 

memiliki prestasi belajar pada tingkat yang lebih rendah, dalam kategori 
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sedang. Oleh karena itu, terdapat perbedaan prestasi belajar siswa antara 

penggunaan model Project Based Learning dan Problem Based Learning. 

7. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rista Okta Fiana dan rekan-

rekannya dalam artikel “Perbedaan Penerapan Model Project Based 

Learning dan Problem Based Learning terhadap Hasil Belajar Matematika 

Kelas 4 SD”, menjelaskan bahwa model PBL lebih efisien dalam 

peningkatan hasil belajar siswa dibandingkan dengan model PjBL. 

8. Dalam skripsi yang berjudul “Perbedaan Model Pembelajaran Problem 

Based Learning (PBL) dan model Project Based Learning (PjBL) terhadap 

Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Siswa” yang dilakukan oleh 

Hafitriani Rahayu, hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik antara model PBL dan 

PjBL. Rata-rata skor posttest kelas PBL sebesar 11,67, lebih rendah 

daripada rata-rata skor posttest dari kelas PjBL yang mencapai 15,18. 

Selain itu, standar deviasi skor posttest kelas PBL adalah 4,75, lebih tinggi 

daripada standar deviasi skor posttest kelas PjBL yang sebesar 4,64. 

Peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa pada kelas PBL 

adalah 0,234 (N-gain rendah), sedangkan pada kelas PjBL adalah 0,359 

(N-gain sedang). 

9. Dalam skripsi yang berjudul “Keefektifan Model Project Based Learning 

dan Problem Based Learning terhadap Hasil Belajar Matematika Kelas IV 

Sekolah Dasar Negeri Gugus Srikandi Kota Semarang” yang dilakukan 

oleh Galuh Ayu Virnanda, analisis data menggunakan uji prasyarat dan 

uji hipotesis. Berdasarkan analisis tersebut, simpulan yang diambil 

adalah bahwa model PjBL terbukti lebih efektif dibandingkan dengan 

model PBL dan model RME yang digunakan sebagai kelas kontrol. 
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10. Penelitian yang dilakukan oleh Fransisca Prabasari Winanti Putri dan 

rekan-rekannya dalam artikel yang berjudul “Perbedaan Model Problem 

Based Learning dan Project Based Learning terhadap Hasil Belajar Siswa 

Sekolah Dasar”, menunjukkan bahwa model Project Based Learning 

memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap prestasi belajar 

peserta didik dibandingkan dengan model Problem Based Learning. 

Penelitian-penelitian di atas merupakan bahan kajian bagi peneliti 

untuk memperkuat teori dari variabel-variabel yang akan diteliti. Namun di 

samping itu, tentunya terdapat beberapa perbedaan dari penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti dan penelitian terdahulu. Adapun perbedaan tersebut 

adalah: Pertama,  lokasi penelitian karena perbedaan lingkungan belajar dapat 

berpengaruh pada karakter dari peserta didik. Kedua, perbedaan dari segi 

konten materi yang diajarkan, mengingat pada latar belakang telah dijelaskan 

bahwa pada muatan IPA terkhusus tema 5 “Ekosistem” belum pernah 

diterapkan model PBL dan PjBL pada subjek yang diteliti. 

Adapun penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti dalam skripsi 

ini berjudul “Analisis Perbedaan Hasil Belajar IPA Berbasis Model Problem 

Based Learning (PBL) dan Project Based Learning (PjBL) Peserta Didik Kelas V 

UPT SPF SD Inpres Tamamaung 3 Kota Makassar”. 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan pokok dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan 

merumuskan jawaban terhadap ragam pertanyaan yang diajukan dalam 

rumusan masalah. Untuk itu, tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini dapat 

dirumuskan seperti berikut: 
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a. Untuk mendeskripsikan hasil belajar IPA peserta didik UPT SPF SD Inpres 

Tamamaung III Kota Makassar yang diajar dengan menggunakan model 

Problem Based Learning (PBL). 

b. Untuk mendeskripsikan hasil belajar IPA peserta didik UPT SPF SD Inpres 

Tamamaung III Kota Makassar yang diajar dengan menggunakan model 

Project Based Learning (PjBL). 

c. Untuk menganalisis perbandingan hasil belajar IPA peserta didik UPT SPF 

SD Inpres Tamamaung III Kota Makassar berdasarkan penerapan model 

Problem-Based Learning (PBL) dan model Project-Based Learning (PjBL). 

2. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, 

diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat atau kegunaan. 

Adapun kegunaan dari dilaksanakannya penelitian ini ialah: 

a. Kegunaan Ilmiah 

1) Sebagai penelitian lanjutan tentang penerapan model pembelajaran 

Problem Based Learning dan Project Based Learning dalam konteks 

pembelajaran di tingkat institusi pendidikan. 

2) Mengingat ruang lingkup penelitian ini masih terbatas, diharapkan agar 

diselidiki lebih lanjut dengan skala yang lebih luas. 

3) Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan wawasan ilmiah guna 

memperluas ranah pengetahuan dalam bidang pendidikan dan 

meningkatkan mutu pendidikan.  
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b. Kegunaan Praktis 

1) Bagi Sekolah 

Rekomendasi bagi sekolah guna menyempurnakan kurikulum dan 

meningkatkan kualitas pembelajaran yang dengan itu hasil belajar peserta 

didik dapat ditingkatkan. 

2) Bagi Guru 

a) Dapat meningkatkan dan memperbaiki mutu pembelajaran di kelas, 

sehingga mengurangi kemungkinan permasalahan yang muncul selama 

proses belajar mengajar. 

b) Memberikan masukan dan pertimbangan kepada guru dalam usaha 

meningkatkan kualitas pembelajaran di ruang kelas. 

3) Bagi Peserta Didik 

a) Memperkaya kemampuan berpikir peserta didik, mengembangkan 

kreativitas, serta meningkatkan hasil belajar. 

b) Mengajarkan peserta didik untuk bekerja sama dalam menyelesaikan 

masalah dan menghargai ide serta pendapat dari teman sebaya. 

4) Bagi Peneliti 

Memberikan pengetahuan dan pengalaman tambahan dalam bidang 

penelitian, serta memberikan gambaran kepada peneliti yang akan menjadi 

guru mengenai sistem pembelajaran yang efektif di lingkungan sekolah. 
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BAB II  

TINJAUAN TEORETIS 

A. Model Problem Based Learning (PBL) 

1. Pengertian Model Problem Based Learning (PBL) 

Peserta didik sebagai generasi penerus bangsa dalam tujuan 

pendidikan diharapkan dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang 

terdapat di dalam kehidupan sehari-hari. Memecahkan masalah kehidupan 

sehari-hari di dalam lingkup sosial merupakan sebuah keterampilan khusus 

yang menjadi tujuan akhir daripada proses pembelajaran.1 Untuk itu perlu 

adanya strategi dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang akan 

menghantarkan siswa belajar berdasarkan pada masalah di lingkungannya. Di 

antara upaya yang bisa diterapkan yaitu dengan menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah. 

Model pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning) 

merupakan suatu model pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam 

memecahkan masalah kontekstual sebagai fokus utama di dalam proses 

belajar mereka. Menurut Tan, pembelajaran berbasis masalah memanfaatkan 

berbagai kecerdasan yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan di dunia 

nyata, menangani situasi yang baru, serta mengatasi kompleksitas yang 

muncul.2 Di samping itu, Trianto memandang bahwa PBL adalah model 

pembelajaran yang menggunakan suatu permasalahan sebagai langkah awal 

untuk memperoleh dan menggabungkan pengetahuan baru.3 Berdasarkan 

                                                             

1 Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer: Suatu Tinjauan Konseptual 
Operasional, Cet II (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 52. 

2 Rusman, Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru, Cet VI 
(Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 232. 

3 Trianto Ibnu Badar Al-Tabany, h. 63. 
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kedua pandangan tersebut, maka penggunaan masalah pada proses 

pemerolehan pengetahuan peserta didik pada dasarnya adalah sebagai 

pemantik bagi siswa dalam membangun pengetahuannya sendiri.  

 Dewey berpendapat bahwa belajar berbasis masalah melibatkan 

hubungan dua arah antara stimulus dan respon, yang menciptakan interaksi 

antara pembelajar, lingkungan, dan proses pembelajaran.4 Peran lingkungan 

adalah menyajikan berbagai permasalahan kepada peserta didik, sementara 

peran peserta didik adalah mengelola berbagai permasalahan yang disajikan 

kemudian mencari solusi terbaik. Pertanyaan dan permasalahan yang diajukan 

haruslah memiliki keaslian, kejelasan, kemudahan untuk dipahami, ruang 

lingkup yang luas, relevansi dengan tujuan pembelajaran, serta memberikan 

manfaat yang nyata.5 

PBL dalam konteks pendidikan berakar pada teori belajar 

konstruktivisme dengan karakteristik: 

a. Pengetahuan diperoleh melalui interaksi dengan skenario permasalahan 

dan lingkungan pembelajaran; 

b. Menghadapi masalah serta proses inquiry masalah menciptakan 

ketidakselarasan kognitif yang merangsang pembelajaran; 

c. Pemahaman terbentuk melalui proses kolaborasi negosiasi sosial dan 

evaluasi terhadap berbagai sudut pandang yang ada.6 

Selain dari teori konstruktivisme, model pembelajaran berbasis 

masalah juga berakar pada konsep belajar Piaget yang menggarisbawahi 

bahwa anak-anak memiliki rasa ingin tahu alami dan secara berkelanjutan 

                                                             

4 Trianto Ibnu Badar Al-Tabany, h. 64. 

5 M. Hosnan, h. 296. 

6 Rusman, Belajar dan Pembelajaran: Berorientasi Standar Proses Pendidikan (Jakarta: 
Kencana, 2017), h. 335. 
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berupaya untuk memahami dunia di sekeliling mereka. Selain itu, teori belajar 

Jerome S. Bruner juga mendasari model Problem Based Learning bahwa anak 

belajar dengan metode penemuan. Metode penemuan adalah metode yang 

mendorong peserta didik menemukan kembali, bukan menemukan sesuatu 

yang benar-benar baru secara mutlak. Belajar yang melibatkan penemuan ini 

sesuai dengan aktifnya manusia dalam mencari pengetahuan, memberi hasil 

yang lebih baik dengan usaha sendiri untuk menemukan solusi masalah, 

didukung oleh pengetahuan yang ada, dan menghasilkan pemahaman yang 

benar-benar bermakna.7 

Berdasarkan deskripsi di atas, dapat dipahami bahwa model Problem 

Based Learning merupakan model pembelajaran yang dapat menggugah 

kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik sehingga mereka dapat 

mengonstruksi pengetahuannya sendiri melalui pemantik berupa masalah 

kontekstual dalam dunia nyata yang disajikan oleh guru. 

2. Karakteristik Model Problem Based Learning (PBL) 

Model Problem Based Learning memiliki karakteristik seperti berikut: 

a. Memulai pembelajaran dari permasalahan; 

b. Memilih permasalahan yang tidak terstruktur; 

c. Mengharuskan penggunaan perspektif ganda (multiple perspective); 

d. Menantang pengetahuan, sikap, dan kompetensi peserta didik, sehingga 

mengidentifikasi kebutuhan belajar dan bidang baru yang harus dipelajari; 

e. Menekankan pengarahan diri sebagai hal yang penting; 

f. Menggunakan beragam sumber pengetahuan, serta proses evaluasi 

terhadap informasi yang digunakan sebagai bagian esensial dari PBL; 

                                                             

7 Made Susilawati, ‘Efektifitas Pembelajaran Problem Based Learning Dalam 
Menganalisis Data Statistika Melalui Penggunaan Lembar Kerja Mahasiswa’, E-Jurnal 
Matematika, 9.1 (2020), 64 <https://doi.org/10.24843/mtk.2020.v09.i01.p280>. 
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g. Mendorong pembelajaran kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif; 

h. Mengembangkan kemampuan inkuiri dan penyelesaian masalah sejajar 

dengan penguasaan isi pengetahuan untuk menemukan penyelesaian dari 

permasalahan; 

i. Membuka proses sintesis dan integrasi dalam PBL sebagai bagian dari 

proses belajar; dan 

j. Melibatkan evaluasi serta ulasan perjalanan belajar peserta didik.8 

Prinsip utama dari pembelajaran berbasis masalah adalah 

menggunakan masalah kontekstual sebagai alat bagi peserta didik untuk 

memperluas pengetahuan mereka sambil menumbuhkembangkan 

keterampilan berpikir tingat tinggi dan kemampuan dalam memecahkan 

masalah. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa masalah nyata merujuk 

pada permasalahan yang muncul dalam keseharian dan memiliki manfaat 

langsung ketika berhasil diselesaikan.9 

3. Sintaks Model Problem Based Learning (PBL) 

Sintaks model problem based learning adalah seperti berikut: 

a. Orientasi peserta didik kepada masalah. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran, menjelaskan persyaratan, serta mendorong motivasi peserta 

didik untuk terlibat dalam kegiatan penyelesaian masalah yang mereka 

pilih; 

b. Mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Peserta didik dibantu oleh guru 

dalam mendefinisikan dan mengatur tugas-tugas pembelajaran yang terkait 

dengan masalah yang ada; 

                                                             

8 Rusman, Pembelajaran Tematik Terpadu: Teori, Praktik dan Pembelajaran, Cet II 
(Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 210-211. 

9 M. Hosnan, h. 300. 
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c. Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Peserta didik 

dibimbing oleh guru menghimpun informasi yang relevan, melakukan 

percobaan, atau observasi guna mendapatkan pemahaman serta solusi 

terhadap masalah;10 

d. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Peserta didik dibimbing oleh 

guru melakukan perencanaan dan penyusunan berbagai karya yang tepat, 

seperti laporan, video, dan model sambil mendukung kolaborasi dalam 

tugas-tugas mereka dengan rekan-rekannya; 

e. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Peserta didik 

dibimbing oleh guru melakukan proses refleksi atau penilaian terhadap 

penyelidikan yang mereka lakukan serta langkah-langkah yang telah 

mereka tempuh.11 

Dalam implementasi model Problem Based Learning (PBL), hal yang 

mendasar adalah peserta didik diharapkan dapat menyelesaikan berbagai 

persoalan secara spesifik untuk mengajarkan mereka bagaimana mengatasi 

suatu masalah dan menyelesaikannya.  Oleh karenanya, seorang guru harus 

dapat menyajikan gambaran permasalahan dengan jelas agar tujuan akhir dari 

proses pembelajaran dapat dicapai secara maksimal. 

4. Kelebihan dan Kekurangan Model Problem Based Learning (PBL) 

a. Kelebihan Problem Based Learning  

Secara umum, keunggulan atau kelebihan menerapkan model Problem 

Based Learning di antaranya adalah: 

                                                             

10 Jumanta Hamdayama, Model Dan Metode Pembelajaran Kreatif Dan Berkarakter, Cet 
II (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), h. 212. 

11M.  Hosnan, h. 301. 
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1) Mengatasi permasalahan adalah metode yang efektif untuk 

mendapatkan pemahaman mendalam terhadap konten pelajaran; 

2) Menyelesaikan masalah dapat menguji keterampilan peserta didik dan 

memberikan kepuasan dalam penemuan pengetahuan baru bagi mereka; 

3) Menyelesaikan masalah dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik 

dalam proses pembelajaran; 

4) Dengan pemecahan masalah, peserta didik dapat menyadari bahwa 

setiap mata pelajaran seperti matematika, IPA, sejarah, dan lainnya, pada 

hakikatnya melibatkan pola pikir tertentu yang perlu dipahami oleh 

siswa, tidak hanya sekadar memperoleh pengetahuan dari guru atau 

bahan bacaan saja;12 

5) Para peserta didik menjadi terampil menghadapi tantangan dari masalah 

yang ada dan merasa termotivasi untuk menyelesaikannya, bukan 

sekadar pembelajaran di dalam kelas, melainkan juga terkait dengan 

situasi masalah di dalam dunia nyata; 

6) Membangun sikap kerjasama dengan berpartisipasi dalam diskusi 

bersama rekan satu kelompok, dan kemudian berbagi diskusi dengan 

rekan sekelasnya; 

7) Menumbuhkan kedekatan antara guru dengan peserta didik; 

8) Dikarenakan kemungkinan adanya masalah yang memerlukan 

penyelesaian melalui suatu percobaan, sehingga hal tersebut akan 

membuat peserta didik terbiasa melakukan metode eksperimen.13  

                                                             

12 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran: Berorientasi Standar Proses Pendidikan, Cet II 
(Jakarta: Kencana, 2010), h. 220-221. 

13 Warsono dan Hariyanto, Pembelajaran Aktif, Cet II (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2013), h. 152. 
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b. Kekurangan Problem Based Learning 

Model pembelajaran ini juga mempunyai sederet kelemahan yang 

harus diperhatikan oleh guru sebelum menerapkannya. Berikut ini 

merupakan kekurangan dari penerapan model Problem Based Learning. 

1) Hanya sedikit guru yang mampu untuk membimbing peserta didik dalam 

menyelesaikan permasalahan; 

2) Tidak jarang penerapan model PBL membutuhkan biaya yang banyak 

dan rentang  waktu yang lama; 

3) Guru sulit mengawasi peserta didik apabila peserta didik melakukan 

kegiatan di luar sekolah;14 

4) Apabila peserta didik kurang tertarik atau kurang yakin bahwa masalah 

yang dipelajari susah untuk dipecahkan, mereka cenderung enggan 

untuk mencoba; 

5) Peserta didik tidak akan belajar apa yang seharusnya mereka pelajari 

apabila mereka tidak memahami tujuan dari pemecahan masalah 

tersebut.15  

B. Model Project Based Learning (PjBL) 

1. Pengertian Model Project Based Learning (PjBL) 

Project Based Learning (PjBL) atau model pembelajaran berbasis 

proyek adalah model yang memanfaatkan proyek atau kegiatan sebagai media 

utama dalam aktivitas belajar-mengajar. Guru memberi tugas kepada peserta 

didik untuk menjelajahi, mengevaluasi, menafsirkan, dan menyususn 

informasi guna menciptakan berbagai bentuk pencapaian hasil belajar. 

Permasalahan digunakan sebagai langkah pertama untuk mengumpulkan 

                                                             

14 Warsono dan Hariyanto, h. 152. 

15Wina  Sanjaya, h. 221. 
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serta menggabungkan pemahaman baru berdasar pada pengalaman peserta 

didik dalam beraktivitas secara nyata.16 

Model pembelajaran berbasis proyek didesain untuk mengembangkan 

keterampilan peserta didik dalam menginvestigasi permasalahan yang 

kompleks dan memahaminya. Dengan PjBL, tahap penyelidikan dimulai 

dengan pengenalan pertanyaan panduan dan pembimbingan peserta didik 

dalam sebuah proyek bersama yang menggabungkan berbagai subjek atau 

konten materi dalam kurikulum. Ketika pertanyaan terjawab, peserta didik 

secara langsung dapat mengidentifikasi elemen-elemen kunci serta prinsip-

prinsip yang terkait dalam disiplin ilmu yang sedang dipelajarinya. PjBL 

merujuk pada proses pencarian mendalam tentang suatu topik dunia nyata 

sehingga hal tersebut akan menjadi nilai tambah bagi perhatian dan usaha 

peserta didik.17 

Berdasarkan deskripsi tentang gambaran umum model PjBL di atas, 

maka dapat dipahami bahwa model pembelajaran berbasis proyek (Project 

Based Learning) merupakan model pembelajaran yang memanfaatkan proyek 

sebagai inti pembelajaran. Model ini diawali dengan memunculkan 

permasalahan kompleks yang kemudian dari permasalahan itu peserta didik 

harus melakukan investigasi secara mendalam. Kegiatan peserta didik dalam 

penerapan model ini yaitu mengeksplorasi, menilai, menginterpretasi, 

melakukan sintesis, dan menyusun informasi untuk menghasilkan berbagai 

bentuk hasil belajar. 

Merujuk pada konsep dan teori, model pembelajaran berbasis proyek 

mendapat dukungan dari teori aktivitas (Activity theory) yang menjelaskan 

                                                             

16 M. Hosnan, h. 319. 

17 Abdul Majid dan Chaerul Rochman, Pendekatan Ilmiah Dalam Implementasi 
Kurikulum 2013, Cet II (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 162-163. 
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bahwa struktur pokok suatu kegiatan meliputi: (a) tujuan yang hendak 

dicapai, (b) subjek yang ada dalam konteks, (c) lingkungan masyarakat sebagai 

tempat di mana kegiatan dilakukan, (d) alat-alat yang digunakan, dan (e) 

aturan serta pembagian tugas dalam pekerjaan tersebut. Dalam penerapannya 

di kelas, fokusnya adalah pada aktivitas belajar aktif yang melibatkan tindakan 

melakukan sesuatu daripada hanya menerima pengetahuan secara pasif dari 

guru.18 

Model PjBL juga diperkuat oleh teori konstruktivisme yang 

menekankan bahwa peserta didik membangun pengetahuannya sendiri 

melalui pengalaman yang relevan bagi mereka. Pembelajaran berbasis proyek 

dapat mendorong peserta didik untuk membangun pemahaman dan 

keterampilan secara pribadi. Ketika pembelajaran berbasis proyek dijalankan 

melalui pembelajaran kolaboratif dalam kelompok kecil, maka pembelajaran 

berbasis proyek juga didukung oleh teori konstruktivisme sosial Vygotsky. 

Teori ini menekankan pengembangan kognitif melalui peningkatan interaksi 

antar individu sebagai landasan utama.19 

2. Karakteristik Model Project Based Learning (PjBL) 

Model Project Based Learning memiliki karakteristik sebagai berikut: 

a. Peserta didik mengambil keputusan terkait suatu kerangka kerja; 

b. Tantangan atau permasalahan diberikan untuk peserta didik; 

c. Peserta didik merancang proses untuk menemukan jalan keluar terhadap 

permasalahan yang diberikan; 

d. Peserta didik bekerja sama dengan bertanggung jawab dalam menghimpun 

serta mengelola informasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan; 

                                                             

18 Made Wena, h. 148. 

19 Made Wena, h. 148. 
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e. Proses evaluasi berjalan secara berkelanjutan; 

f. Peserta didik dengan rutin merefleksikan aktivitas yang telah dilakukan; 

g. Hasil akhir dari kegiatan pembelajaran akan dinilai secara kualitatif; 

h. Situasi pembelajaran bersifat sangat toleran terhadap kesalahan dan 

perubahan yang terjadi.20 

3. Sintaks Model Project Based Learning (PjBL) 

Secara umum, sintaks atau langkah-langkah model (PjBL) terdiri dari: 

a. Penentuan Proyek 

Pada tahapan ini, peserta didik memilih tema atau topik yang sesuai 

dengan instruksi tugas yang diberikan oleh guru, dalam hal ini peserta didik 

diberikan kesempatan untuk dapat memilih atau menetapkan proyek yang 

ingin dilakukannya, baik secara berkelompok atau individu sesuai dengan 

arahan dari guru. 

b. Perencanaan Langkah-langkah Penyelesaian Proyek 

Peserta didik melakukan perencanaan untuk setiap tahap aktivitas 

dalam menyelesaikan proyek dari permulaan sampai selesai disertakan 

dengan pengelolaannya. Kegiatan ini meliputi panduan pelaksanaan proyek, 

pemilihan kegiatan yang mendukung tujuan proyek, integrasi berbagai solusi 

potensial untuk menyelesaikan tugas, perencanaan sumber, bahan, serta 

peralatan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek, serta kerjasama 

antaranggota kelompok.  

                                                             

20 Rusman, Pembelajaran Tematik Terpadu: Teori, Praktik dan Pembelajaran, h. 199. 
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c. Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Proyek 

Guru membimbing peserta didik dalam menyusun jadwal seluruh 

kegiatan yang sudah direncanakannya, serta berapa waktu yang dibutuhkan 

untuk penyelesaian proyek tersebut langkah demi langkah.  

d. Penyelesaian Proyek dengan Fasilitasi dan Monitoring Guru 

Tahapan ini merupakan fase implementasi dari rencana proyek yang 

sudah disusun. Kegiatan yang terlibat dalam proyek meliputi  1) membaca, 2) 

meneliti, 3) observasi, 4) interviu, 5) merekam, 6) membuat karya seni, 7) 

kunjungan ke objek proyek, atau 8) menggunakan internet. Guru memiliki 

tanggung jawab untuk memantau aktivitas peserta didik dalam menjalankan 

tugas proyek, mulai dari proses hingga penyelesaiannya. Dalam kegiatan 

pemantauan ini, guru akan membuat rubrik aktivitas peserta didik saat 

melakukan penyelesaian tugas proyek. 

e. Penyusunan Laporan dan Presentasi/Publikasi Hasil Proyek 

Produk yang dihasilkan dari proyek, seperti karya tulis, seni, teknologi 

atau prakarya, akan disajikan dan/atau diunggah untuk ditampilkan kepada 

peserta didik lainnya, guru, ataupun masyarakat melalui sebuah pameran hasil 

pembelajaran. 

f. Evaluasi Proses dan Hasil Proyek 

Guru serta peserta didik mengadakan refleksi pada akhir kegiatan 

pembelajaran terkait aktivitas dan hasil dari tugas proyek. Tahap refleksi 

terhadap tugas proyek bisa dilakukan baik secara individu maupun dalam 

kelompok. Selama tahap ini, peserta didik diberikan kesempatan untuk 

berbagi pengalaman mereka dalam menyelesaikan proyek, yang kemudian 

dikembangkan melalui diskusi untuk meningkatkan kinerja saat 

menyelesaikan proyek tersebut. Pada tahapan ini, tidak lupa dilakukan 
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pemberian umpan balik terkait proses penyelesaian proyek serta produk yang 

dihasilkan.21 

4.  Kelebihan dan Kekurangan Model Project Based Learning (PjBL) 

a. Kelebihan Model Project Based Learning (PjBL) 

1) Increased motivation. Model PjBL telah terbukti dapat memberikan 

peningkatan terhadap motivasi belajar peserta didik. Hal ini didukung 

oleh sejumlah laporan penelitian yang menunjukkan bahwa peserta 

didik menunjukkan tingkat ketekunan yang tinggi serta kerja keras 

dalam menyelesaikan proyek. Mereka juga merasakan semangat yang 

lebih tinggi dalam proses pembelajaran, dan terjadi penurunan 

signifikan dalam keterlambatan kehadiran peserta didik. 

2) Increased problem-solving ability. Sebagian sumber menerangkan bahwa 

lingkungan pembelajaran berbasis proyek mampu tingkatkan keahlian 

peserta didik dalam menuntaskan masalah, membuat mereka lebih aktif, 

serta sukses menangani permasalahan yang kompleks. 

3) Improved library research skills. Dikarenakan model PjBL mewajibkan 

peserta didik untuk dengan cepat mendapatkan informasi dari beragam 

sumber, maka keterampilan peserta didik dalam mencari dan 

mengumpulkan informasi akan bertambah. 

4) Increased collaboration. Kerja kelompok memiliki nilai penting dalam 

sebuah proyek sehingga mengharuskan peserta didik untuk 

mengembangkan serta mempraktikkan kemampuan komunikasi. Aspek 

kerja sama dari sebuah proyek melibatkan kerja kelompok yang saling 

bersinergi, evaluasi peserta didik, dan pertukaran informasi secara 

daring. 

                                                             

21M.  Hosnan, h. 325-326. 
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5) Increased resource-management skills. Penerapan PjBL yang efektif 

memberi kesempatan pada peserta didik untuk belajar mengelola 

proyek, melakukan penjadwalan waktu, dan mengalokasikan sumber 

lainnya seperti perlengkapan guna menyelesaikan tugas.22 

b. Kelemahan pembelajaran berbasis proyek 

1) Membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk menyelesaikan 

permasalahan; 

2) Memerlukan biaya yang tidak sedikit; 

3) Banyak guru yang merasa nyaman dengan kelas tradisional dikarenakan 

mereka memegang peranan utama di kelas; 

4) Akan banyak peralatan  yang perlu dipersiapkan; 

5) Peserta didik yang kurang terampil dalam melakukan eksperimen dan 

mengumpulkan informasi akan menghadapi kesulitan; 

6) Terdapat kemungkinan beberapa peserta didik kurang berpartisipasi 

saat bekerja dalam kelompok; 

7) Jika setiap kelompok diberikan topik yang berbeda, ada kekhawatiran 

bahwa peserta didik mungkin tidak dapat memahami topik dengan 

menyeluruh.23 

Guna mengatasi kelemahan atau kekurangan model PjBL di atas, maka 

guru perlu menyusun pembelajaran dengan menarik, memfasilitasi serta 

memberi  batasan waktu bagi peserta didik di dalam menyelesaikan proyek, 

meminimalisasi banyaknya alat yang digunakan dengan memanfaatkan 

peralatan sederhana yang tersedia di lingkungan sekitar. 

                                                             

22 Made Wena, h. 147. 

23 Rusman, Pembelajaran Tematik Terpadu: Teori, Praktik dan Pembelajaran, h. 204. 
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C. Hasil Belajar IPA 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah suatu pencapaian yang diperoleh peserta didik 

melalui proses pembelajaran. Hasil belajar bisa terwujud melalui beberapa 

domain, seperti kognitif, afektif, dan psikomotorik. Perubahan yang dialami 

peserta didik merupakan perubahan yang sejalan dengan tujuan 

pembelajaran. Keberhasilan pembelajaran terdiri dari kemampuan peserta 

didik dalam mendapatkan keterampilan dan mencapai sasaran pembelajaran 

serta kemampuan guru dalam membina peserta didik untuk memahami 

materi yang diajarkan. Proses pembelajaran akan berjalan optimal apabila 

mengikuti tiga prinsip utama yakni keseluruhan, kesinambungan, dan 

objektivitas.24 

Arti dari hasil belajar adalah pencapaian peserta didik sesudah 

mengalami rangkaian proses pembelajaran dalam waktu yang ditentukan 

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Kemampuan yang 

diperoleh peserta didik setelah mengalami proses belajar, itulah yang disebut 

dengan hasil belajar.25 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa hasil 

belajar merujuk pada kemampuan yang didapat peserta didik setelah 

mengikuti rangkaian proses belajar yang berupa berupa perubahan perilaku, 

baik dari aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. Perubahan tersebut 

terjadi dalam periode waktu tertentu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang 

ditetapkan.  

                                                             

24 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), h. 
31. 

25 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2001), h. 22. 
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2. Aspek-aspek Hasil Belajar 

Benyamin S. Bloom mengelompokkan hasil belajar ke dalam tiga aspek 

yaitu: aspek kognitif, afektif dan psikomotor.26 

a. Hasil Belajar Kognitif 

Aspek kognitif adalah aspek yang erat kaitannya dengan kemampuan 

berpikir. Benyamin S. Bloom dkk., mengemukakan teori bahwa aspek kognitif 

terdiri atas enam tingkatan yang menunjukkan bahwa tingkatan awal 

merupakan tingkat berpikir yang paling rendah. Keenam tingkatan tersebut 

meliputi pengetahuan (knowledge), pemahaman (comprehension), penerapan 

(application), analisis (analysis), sintesis (synthesis), dan evaluasi 

(evaluation).27 

b. Hasil Belajar Afektif 

Aspek afektif merujuk kepada sikap peserta didik. Aspek ini meliputi 

empat tingkatan, yakni menerima (receiving), menanggapi atau menjawab 

(responding), menilai (valuing), dan organisasi (organization).28 

c. Hasil Belajar Psikomotor 

Aspek psikomotorik merupakan aspek yang terkait dengan 

keterampilan motorik peserta didik yang mencakup pola gerakan fisik atau 

keterampilan motorik spesifik dalam dimensi gerakan jasmaniah. Sama 

dengan kedua hasil belajar sebelumnya, hasil belajar psikomotor juga 

memiliki tingkatan, yakni terdiri atas gerak reflex (keterampilan pada gerakan 

yang tidak sadar), keterampilan pada gerakan dasar (basic fundamental 

                                                             

26 St. Syamsudduha, Penilaian Kelas (Makassar: Alauddin University Pers, 2012), h. 20.. 

27 St. Syamsudduha, h. 21. 

28 Muhammad Ilyas Ismail, Evaluasi Pembelajaran: Konsep Dasar, Prinsip, Teknik, Dan 
Prosedur, Cet I (Depok: Rajawali Pers, 2020), h. 8. 
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movements), kemampuan perseptual (perceptual obilities), gerakan 

kemampuan fisik (psycal abilities), gerakan terampil (skilled movements), serta 

gerakan indah dan kreatif (non-discursive communication).29 

3. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

a. Pengertian IPA 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah bagian dari disiplin ilmu atau 

sains yang awalnya berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu "science." Kata 

"science" sendiri memiliki asal-usul dari bahasa Latin "scientia," yang artinya 

"pengetahuan." Istilah "science" mencakup ilmu pengetahuan sosial (social 

sciences) dan ilmu pengetahuan alam (natural science). Namun, seiring 

berjalannya waktu, istilah "science" sering kali diartikan sebagai "sains" yang 

secara spesifik merujuk pada Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) saja. Kendati 

demikian, penafsiran ini tidak sepenuhnya akurat dan tidak sesuai dengan 

asal-usul katanya. Oleh karena itu, dalam konteks ini, istilah IPA tetap 

digunakan untuk mengacu pada konsep umum tentang sains yang lebih 

cenderung merujuk pada ilmu pengetahuan alam (natural science).30 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) melibatkan metode sistematis dalam 

upaya memahami alam dengan cara mendalam, sehingga IPA tidak hanya 

mencakup pengumpulan pengetahuan berupa fakta-fakta, konsep-konsep, 

atau prinsip-prinsip, tetapi juga merupakan suatu proses eksplorasi dan 

penemuan. Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi sarana bagi peserta 

didik untuk belajar tentang diri mereka sendiri dan lingkungan sekitar, serta 

untuk mengembangkan prospek lebih lanjut dalam menerapkan pengetahuan 

                                                             

29 St. Syamsudduha, h. 42-43. 

30 Trianto, Model Pembelajaran Terpadu: Konsep, Strategi, dan Implementasinya dalam 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Cet V (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 136. 



32 

 

tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran IPA menuntut 

kepada pemberian pengalaman secara langsung dengan tujuan 

mengembangkan kompetensi untuk mengeksplor dan memahami lingkungan 

sekitar secara ilmiah. Aktivitas penyelidikan dan berbuat langsung menjadi 

kegiatan paling ditekankan dalam Pendidikan IPA sehingga dapat mendorong 

peserta didik untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang alam 

sekitar.31 

Mengacu pada penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah disiplin ilmu yang mengkaji tentang alam 

semesta secara sistematis. Artinya, Ilmu Pengetahuan Alam berkaitan dengan 

proses penemuan yang dengannya peserta didik diharapkan dapat lebih 

menggali dan memahami tentang diri mereka sendiri dan alam sekitar. 

b. Pembelajaran IPA di SD/MI 

Pembangunan sikap ilmiah di SD/MI sesuai dengan tingkat 

perkembangan kognitif pada fase mereka. Piaget memandang bahwa -nak 

yang berumur antara 6 atau 7 tahun hingga 11 atau 12 tahun termasuk dalam 

kelompok fase operasional konkret, yakni tahap yang menunjukkan minat 

yang tinggi dari anak untuk mengenal lingkungan sekitarnya. Dalam 

hubungannya dengan tujuan pendidikan sains, anak-anak di sekolah dasar 

mengembangkan kemampuan berpikir dan berinteraksi dengan alam 

sehingga mereka dapat memahami rahasia dan fenomena alam.32 

                                                             

31 Trianto, Model Pembelajaran Terpadu: dalam Teori dan Praktek (Jakarta: Prestasi 
Pustaka Publisher, 2007), h. 99-100. 

32 Andi Prastowo, Analisis Pembelajaran Tematik Terpadu (Jakarta: Kencana, 2019), h. 
83. 
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Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di SD/MI merupakan mata pelajaran 

yang di dalamnya terdiri dari berbagai cabang ilmu alam seperti biologi, fisika 

dan kimia.  Secara umum, tujuan pembelajaran IPA di SD/MI adalah: 

1) Mendapatkan keyakinan terhadap keagungan Tuhan Yang Maha Esa 

melalui eksistensi, keindahan, dan keteraturan alam yang diciptakan-

Nya; 

2) Meningkatkan pengetahuan dan memahami konsep-konsep Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) yang memiliki nilai dan dapat 

diimplementasikan dalam aktivitas sehari-hari; 

3) Menumbuhkan keinginan untuk tahu, sikap yang positif, serta kesadaran 

akan hubungan yang saling berpengaruh antara Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA), lingkungan, teknologi, dan masyarakat; 

4) Memperkaya keterampilan dalam menjelajahi alam sekitar, 

menyelesaikan masalah, serta mengambil keputusan berdasarkan proses 

investigasi; 

5) Menumbuhkan pemahaman akan pentingnya ikut terlibat dalam 

melakukan perawatan dan pelestarian lingkungan; 

6) Menyadarkan akan pentingnya menghargai lingkungan alam dengan 

segala keindahan dan keteraturannya sebagai suatu wujud dari ciptaan 

Tuhan; 

7) Mendapatkan pengetahuan, konsep, dan keterampilan dalam Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) sebagai fondasi untuk melanjutkan pendidikan 

ke jenjang SMP/MTs.33 

  

                                                             

33 Farida Nur Kumala, Pembelajaran IPA Sekolah Dasar (Malang: Ediide Intografika, 
2016), h. 9. 
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D. Kerangka Pikir 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Berdasarkan gambar di atas, setiap variabel dalam penelitian ini 

dilandasi dengan adanya kurikulum 2013 sebagai kebijakan pemerintah untuk 

mencapai tujuan pendidikan yang mengharuskan peserta didik memiliki 

kemampuan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di kehidupan sehari-

hari. Untuk itu, diperlukan adanya pembelajaran inovatif yang menjadikan 

Kurikulum 2013 

Pembelajaran 

inovatif 

Model Problem Based 

Learning 
Model Project Based 

Learning 

Hasil belajar 

IPA 

Terdapat perbedaan hasil belajar IPA 

berdasarkan penerapan model Problem 
Based Learning dan Project Based Learning 
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peserta didik sebagai pusat dalam pembelajaran (student centered). Melalui 

kajian -kajian peneliti terhadap hasil penelitian tentang model pembelajaran 

yang inovatif, didapatkan dua model pembelajaran yang diharapkan mampu 

melatih kreativitas berpikir peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan 

serta menganut pendekatan student centered, yaitu model pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) dan Project Based Learning (PjBL). Kedua model 

tersebut peneliti terapkan dalam pembelajaran yang kemudian akan diuji 

perbedaannya melalui hasil belajar peserta didik berupa hasil belajar kognitif.
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Etika Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan memoerhatikan etika-etika yang berlaku. 

Etika merupakan konsep nilai yang berhubungan dengan norma, moral dalam 

hal kemanusiaan atau agama yang mengarah pada perilaku yang baik dan 

pantas. Berikut merupakan etika yang perlu diperhatikan seorang peneliti 

dalam melakukan penelitian. 

1. Jujur dalam melakukan pengumpulan informasi melalui berbagai 

referensi yang ada, pengumpulan data, pelaksanaan metode dan 

prosedur penelitian, publikasi, dan sebagainya. 

2. Objektivitas, yaitu upaya meminimalkan kesalahan dalam suatu 

rancangan penelitian, analisis data, penilaian ahli/rekan, dan 

sebagainya. 

3. Integritas, berarti senantiasa memenuhi janji, melakukan penelitian 

dengan tulus, serta konsisten dalam pikiran dan perbuatan. 

4. Ketelitian, dalam artian mengupayakan menghindari kesalahan dalam 

hal aktivitas dan data penelitian. 

5. Merahasiakan data pribadi responden. 

6. Tanggung jawab sosial. Penelitian yang baik adalah penelitian yang 

memberikan manfaat bagi masyarakat, serta menjawab persoalan 

dengan memberikan solusi yang tepat. 

7. Tidak diskriminasi dengan memperlakukan subjek penelitian tanpa 

melihat suku, agama, dan ras. 

8. Mengutamakan keselamatan manusia. 
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B. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksperimen semu yang 

juga seringkali disebut quasi experiment. Penelitian eksperimen adalah metode 

penelitian yang mampu secara tepat menguji hipotesis yang terkait dengan 

hubungan kausal (sebab-akibat).1 Dalam penelitian eksperimental, peneliti 

menentukan pengalaman atau perlakuan yang diberikan kepada kelompok 

subjek tertentu. Adapun quasi experiment adalah jenis penelitian yang sering 

dianggap sebagai sebuah pendekatan eksperimen yang tidak sepenuhnya 

memenuhi syarat sebagai eksperimen sejati atau eksperimen murni. Disebut 

demikian karena jenis eksperimen ini belum memenuhi standar yang 

diperlukan seperti metode eksperimental yang mengikuti aturan ilmiah 

tertentu.2 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini bertempat di UPT SPF SD Inpres Tamamaung III Makassar 

yang beralamat lengkap di Jl. A. P. Pettarani  III / 36, Tamamaung, Kecamatan 

Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. UPT sendiri merupakan 

singkatan dari Unit Pelaksana Teknis, dan SPF mempunyai kepanjangan 

Satuan Pendidikan Formal. UPT SPF SD Inpres Tamamaung III Makassar 

memperoleh status akreditasi B dari BAN-S/M (Badan Akreditasi Nasional 

Sekolah/Madrasah). Berdasarkan pada SK Operasional sekolah, UPT SPF SD 

Inpres Tamamaung III Makassar didirikan sejak 26 Agustus 2020 dan di 

pimpin oleh kepala sekolah bernama Yuliani, S.Pd. 

                                                             

1 Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif & Kualitatif, Cet XI (Depok: 
Rajawali Pers, 2019), h. 64. 

2 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Cet XV (Jakarta: 
PT Rineka Cipta, 2014), h. 123. 
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Untuk akses peneliti ke lokasi penelitian tersebut, membutuhkan waktu 

kurang lebih 56 menit menggunakan transportasi berupa kendaraan 

bermotor. Selain hal itu, terkait dengan akses orang, peneliti tidak memiliki 

koneksi dengan warga sekolah, baik dari para tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan, maupun peserta didik di sekolah tersebut. 

Alasan peneliti memilih sekolah tersebut sebagai subjek dalam 

penelitian ini adalah karena jumlah peserta didiknya memenuhi syarat-syarat 

metodologi yakni terdapat jumlah populasi yang cukup untuk melakukan 

penelitian eksperimen dalam menerapkan model PBL dan PjBL. Selain itu, 

setelah dilakukan observasi, ternyata dalam pembelajaran terkhusus tema 5 

muatan IPA belum pernah diterapkan model PBL dan PjBL sehingga dapat 

dilakukan penelitian eksperimen dengan menerapkan model PBL dan PjBL.  

C. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif yang merupakan 

jenis penelitian yang berakar pada filsafat positivisme, yang menganggap 

bahwa realitas, fenomena, atau gejala bisa dikelompokkan, bersifat stabil, 

konkret, dapat diobservasi, diukur, serta mempunyai hubungan sebab-akibat.3 

Karenanya, penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian yang melibatkan 

penghitungan, data numerik, atau kuantitatif. 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merujuk pada seluruh subjek yang menjadi fokus penelitian. 

Populasi ini merupakan area umum yang terdiri dari subjek yang memiliki 

                                                             

3 Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan Bagi 
Peneliti Pemula, Cet II (Gowa: Pustaka Almaida, 2020), h. 128. 
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kualitas dan karakteristik khusus yang telah ditentukan oleh peneliti untuk 

diselidiki dan kemudian diambil kesimpulan. 

Populasi dalam konteks penelitian ini terdiri dari semua peserta didik 

kelas V UPT SPF SD Inpres Tamamaung III Kota Makassar tahun ajaran 

2023/2024 yang terdiri dari 60 peserta didik. 

2. Sampel 

Sampel merupakan sebagian atau representasi dari keseluruhan 

populasi yang diselidiki. Sampel meliputi sebagian dari jumlah serta 

karakteristik tertentu yang dimiliki oleh populasi secara keseluruhan. Karena 

kesimpulan yang ditarik dari sampel diharapkan merepresentasikan populasi 

secara umum, maka penting untuk memilih sampel yang benar-benar 

mewakili populasi. 

Terdapat dua jenis teknik pengambilan sampel, yakni probability 

sampling dan nonprobability sampling. Dalam penelitian ini, peneliti 

menerapkan teknik nonprobability sampling yang tidak memberikan peluang 

yang sama bagi setiap elemen atau anggota populasi untuk menjadi bagian 

dari sampel.4 Jenis nonprobability sampling yang diterapkan dalam penelitian 

ini adalah boring sampling, di mana sampel yang diambil mewakili seluruh 

populasi. Jenis sampel ini digunakan ketika populasi dianggap kecil, kurang 

dari 100, sehingga seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel. 

Berdasarkan uraian di atas, maka sampel dalam penelitian ini 

merupakan keseluruhan populasi yang diambil, yakni seluruh peserta didik 

kelas V UPT SPF SD Inpres Tamamaung III Kota Makassar yang terdiri atas 60 

orang peserta didik. 

                                                             

4 Juliansyah Noor, h. 154. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

1. Tes 

Tes merupakan suatu metode yang digunakan untuk melakukan 

aktivitas pengukuran, di mana terdapat serangkaian pertanyaan, pernyataan, 

atau serangkaian tugas yang harus diselesaikan dan dijawab oleh peserta didik 

guna mengukur sampai di mana pengetahuan mereka yang selanjutnya 

jawaban tersebut kemudian diberi skor dan nilai.5  

2. Observasi 

Observasi merupakan kegiatan pengamatan yang melibatkan seluruh 

alat indra. Dengan demikian, observasi bisa dilakukan dengan penglihatan, 

pendengaran, penciuman, peraba, atau pengecap. 

F. Desain Penelitian 

Desain penelitian eksperimen yang digunakan ialah Perbandingan Grup 

Statis (Static Group Comparison), yang berarti bahwa dalam desain penelitian 

ini terdapat kelompok eksperimen 1 yang diberi perlakuan model Problem 

Based Learning, sedangkan kelompok eksperimen 2 mendapatkan perlakuan 

menggunakan model Project Based Learning. Dengan desain tersebut, baik 

kelompok eksperimen 1 maupun kelompok eksperimen 2 diberi post-test. 

Nilai-nilai post-test akan dibandingkan untuk menentukan keefektifan 

treatment.6 Desain penelitian ini dapat dilihat pada tabel yang berikut. 

 

 

                                                             

5 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran: Prinsip, Teknik, Prosedur, Cet V (Bandung: 
Remaja Rosdakarya, 2013), h. 118. 

6 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah, Cet 
VII (Jakarta: Kencana, 2017), h. 115. 
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Tabel 3.1 Desain Penelitian 

Eksperimen 1 X1 O1 

Eksperimen 2 X2 O2 

Keterangan: 

X1 = Perlakuan model PBL 

X2 = Perlakuan model PjBL 

O1 = Hasil belajar kelompok eksperimen 1 

O2 = Hasil belajar kelompok eksperimen 2 

G. Instrumen Penelitian 

Mutu instrumen menjadi faktor kunci yang menentukan kualitas data 

yang akan digunakan dalam penelitian, karena instrumen yang baik akan 

menghasilkan data yang lebih akurat. Digunakan tes hasil belajar dalam 

penelitian ini untuk mendapatkan data mengenai pencapaian peserta didik 

dalam pelajaran IPA. Selain tes hasil belajar, digunakan juga lembar observasi 

kegiatan guru dan peserta didik untuk mengetahui bagaimana keefektivitasan 

kedua model pembelajaran.  

1. Tes Hasil Belajar 

Tes hasil belajar yang digunakan adalah tes objektif yang terdiri dari 

soal uraian dan pilihan ganda (multiple-choice). Tes tersebut dilaksanakan 

pada akhir pembahasan Tema 5 “Ekosistem” Subtema 2 “Hubungan 

Antarmakhluk Hidup dalam Ekosistem”. Jumlah dan jenis soal yang diberikan 

untuk kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2 adalah sama. 
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2. Lembar Observasi Pelaksanaan Pembelajaran 

Lembar observasi pelaksanaan pembelajaran digunakan untuk 

mengetahui bagaimana keefektivitasan model Problem Based Learning (PBL) 

dan Project Based Learning (PjBL) terhadap hasil belajar IPA peserta didik. 

Lembar observasi tersebut tersebut terdiri dari lembar observasi kegiatan 

guru dan peserta didik. 

H. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

1. Validitas Instrumen 

Validitas adalah istilah yang menyangkut sejauh mana suatu instrumen 

mampu mengukur dengan akurat apa yang semestinya diukur. Ini merujuk 

pada kemampuan sebuah instrumen pengukur untuk secara tepat mengukur 

kondisi yang sedang diuji.7 Sebelum digunakan dalam penelitian, instrumen 

harus melewati tahap uji coba dan kemudian dilakukan pengujian validitas. 

Suatu instrumen dianggap valid ketika mampu dengan tepat mengungkapkan 

data dari variabel yang sedang diteliti. Dengan cara ini, dapat disimpulkan 

bahwa uji validitas adalah proses untuk mengevaluasi instrumen penelitian 

guna menentukan kecocokannya sebagai alat pengumpul data dalam suatu 

penelitian. Uji validitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan IBM SPSS 

Statics Version 25 dengan teknik uji validitas Korelasi Product Moment Pearson. 

Adapun kriteria validitas item tes pada taraf signifikansi 0,05 dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. 

  

                                                             

7 Sitti Mania, Pengantar Evaluasi Pengajaran, Cet I (Makassar: Alauddin University 
Press, 2012), h. 163. 
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Tabel 3.2 Kriteria Validitas Item Tes Taraf Signifikansi 0,05 

Koefisien Korelasi Klasifikasi 

0,800 – 1,000 Sangat valid 

0,600 – 0,799 Valid 

0,400 – 0,599 Cukup valid 

0,200 – 0,399 Kurang valid 

0,000 – 0,199 Tidak valid 

Instrumen dianggap valid jika rhitung lebih besar daripada rtabel. Setelah 

instrumen diujicobakan, instrumen yang tidak valid harus dihapus dan tidak 

dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian.8 

Instrumen tes hasil belajar pada penelitian ini telah diuji cobakan pada 

subjek lain yaitu pada peserta didik kelas V MI Nukhbatul Al-Munawwarah 

Kabupaten Takalar yang berjumlah 22 orang siswa. Setelah dianalisis dengan 

IBM SPSS Statistic Version 25, hasil pengujian validitas instrumen tes tersebut 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas Tes Hasil Belajar IPA 

Butir Soal 
Pearson 

Correlation 
Sig Keterangan 

1 0,529 0,011 Cukup Valid 

2 0,765 0,000 Valid 

3 0,779 0,000 Valid 

4 0,521 0,013 Cukup Valid 

                                                             

8 Supardi, Statistik Penelitian Pendidikan: Perhitungan, Penyajian, Penjelasan, 
Penafsiran, Dan Penarikan Kesimpulan, Cet I (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 164. 
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5 0,457 0,033 Cukup Valid 

6 0,647 0,001 Valid 

7 0,487 0,022 Cukup Valid 

8 0,658 0,001 Valid 

9 0,593 0,004 Cukup Valid 

10 0,589 0,004 Cukup Valid 

11 0,477 0,25 Cukup Valid 

12 0, 615 0,002 Valid 

13 0,437 0,42 Cukup Valid 

14 0,483 0,23 Cukup Valid 

15 0,747 0,000 Valid 

16 0,549 0,008 Cukup Valid 

17 0,539 0,10 Cukup Valid 

18 0,437 0,042 Cukup Valid 

19 0,487 0,022 Cukup Valid 

20 0,460 0,031 Cukup Valid 

Berdasarkan hasil uji validitas terhadap tes hasil belajar di atas, maka 

semua butir soal dapat dikatakan layak untuk digunakan dalam penelitian ini.  

2. Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas merujuk pada seberapa konsisten suatu instrumen dapat 

memberikan hasil yang serupa. Reliabilitas tes menyangkut pertanyaan 

apakah tes tersebut teliti dan bisa diandalkan sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan. Sebuah tes dianggap reliabel apabila hasilnya konsisten ketika 

diujikan kepada kelompok yang sama pada waktu atau kesempatan yang 
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berbeda.9 Untuk mencari tahu apakah instrumen itu reliabel atau tidak, maka 

dalam penelitian ini digunakan IBM SPSS Version 25. Adapun hasil analisis 

reliabilitas instrumen tes pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.4 Hasil Uji Realiabilitas Tes Hasil Belajar IPA 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Part 1 Value .819 

N of Items 10a 

Part 2 Value .732 

N of Items 10b 

Total N of Items 20 

Correlation Between Forms .904 

Spearman-Brown Coefficient Equal Length .949 

Unequal Length .949 

Guttman Split-Half Coefficient .942 

a. The items are: Soal1, Soal2, Soal3, Soal4, Soal5, Soal6, Soal7, Soal8, Soal9, 

Soal10. 

b. The items are: Soal11, Soal12, Soal13, Soal14, Soal15, Soal16, Soal17, 

Soal18, Soal19, Soal20. 

Berdasarkan hasil analisis di atas, diperoleh koefisien reliabilitas 

dengan teknik Cronbach’s Alpha untuk soal 1-10 senilai 0,819 dan untuk soal 

11-20 senilai 0,732. Selanjutnya, suatu tes dikatakan reliabel apabila nilai dari 

koefesien reliabilitas lebih besar atau sama dengan 0,70.10 Dengan demikian 

tes tersebut reliabel dan dapat digunakan dalam penelitian ini. 

                                                             

9 Zainal Arifin, h. 258. 

10 Arief Aulia Rahman and Cut Eva Nasryah, Evaluasi Pembelajaran (Jawa Timur: 
Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), h. 129. 
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I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Uji Prasyarat 

Data kuantitatif didapatkan melalui penilaian skor berdasarkan item 

yang diselesaikan, untuk menilai sejauh mana pengetahuan peserta didik 

terhadap materi. Setelah memperoleh data, langkah pertama adalah 

melakukan pengujian untuk memenuhi syarat analisis, seperti uji normalitas 

dan uji homogenitas, sebelum melakukan pengujian hipotesis. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas memiliki tujuan untuk mengevaluasi apakah data 

mengikuti pola distribusi normal yang diperlukan dalam statistik parametrik. 

Uji ini dilakukan untuk menentukan sejauh mana distribusi data tersebut 

mengikuti atau menyerupai distribusi normal, atau apakah memiliki pola yang 

serupa dengan distribusi normal. Setelah data hasil belajar IPA peserta didik 

diperoleh, selanjutnya dianalisis menggunakan IBM SPSS Version 25 dengan 

teknik Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. 

 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas merupakan proses pengujian data yang bertujuan 

untuk memastikan bahwa sekelompok data yang dianalisis berasal dari 

populasi yang memiliki keragaman yang serupa. Uji homogenitas membantu 

dalam menentukan apakah variasi dari beberapa populasi serupa atau 

berbeda. Pengujian ini diperlukan sebelum melakukan analisis independent 

sample. Uji homogenitas dilakukan dengan menggunakan IBM SPSS Version 25.  
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2. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis digunakan untuk mendapatkan informasi 

mengenai asumsi atau jawaban awal yang dijelaskan dalam hipotesis 

penelitian, melalui penerapan uji dua pihak. 

H0 : µ1 = µ2 lawan Ha : µ1 ≠ µ2 

Keterangan:  

H0 : Tidak terdapat perbedaan signifikansi terhadap hasil belajar IPA 

antarkelompok peserta didik yang menggunakan pembelaiaran 

Problem Based Learning (PBL) dengan Project Based Learning (PjBL).  

Ha : Terdapat perbedaan signifikansi terhadap hasil belajar IPA antar 

kelompok peserta didik yang menggunakan pembelaiaran ProbIem 

Based Learning (PBL) dengan Proiect Based Learning (PjBL).  

µ1 : rata-rata hasil belajar peserta didik yang diajar dengan model ProbIem 

Based Learning (PBL).  

µ2 : rata-rata hasil belajar peserta didik yang diajar dengan model Proiect 

Based Learning (PjBL). 

Hipotesis penelitian ini diuji menggunakan IBM SPSS Version 25 dengan 

analisis independent sample t-test untuk mengetahui apakah ada perbedaan 

signifikan antara hasil belajar IPA menggunakan model PBL dan model PjBL 

atau sebaliknya. 

Hipotesis penelitian akan diuji dengan kriteria pengujian sebagai 

berikut: 

a. Jika 𝑡hitung < 𝑡𝑡𝑎𝑏el atau taraf signifikan > 𝛼 (nilai sign > 0,05) maka 𝐻𝑂 

diterima dan 𝐻a ditolak. Hal ini berarti tidak ada perbedaan yang signifikan 

antara model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dan Project 

Based Learning (PjBL) terhadap hasil belajar IPA siswa. 
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b. Jika 𝑡h𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏el atau taraf signifikan < 𝛼 (nilai sign < 0,05) maka 𝐻𝑜 ditolak 

dan 𝐻a diterima. Berarti, ada perbedaan yang signifikan dalam penerapan 

model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dan Project Based 

Learning (PjBL) terhadap hasil belajar IPA siswa. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Hasil Belajar IPA Peserta Didik Kelas V UPT SPF SD Inpres 

Tamamaung III Kota Makassar yang diajar dengan Menggunakan 

Model Problem Based Learning (PBL) 

Berdasarkan  penelitian yang dilakukan pada kelas V. A sebagai kelas 

eksperimen I yang diterapkan model Problem Based Learning (PBL), melalui 

instrumen tes hasil belajar berupa pilihan ganda sebanyak 20 soal diperoleh 

hasil belajar IPA kelas eksperimen  I sebagai berikut. 

Tabel 4.1 Hasil Posttest Kelas Eksperimen I (PBL) 

No. Nama Peserta Didik Nilai Posttest Keterangan 

1 AAGG 70 TT 

2 AMF 60 TT 

3 A 70 TT 

4 AA 50 TT 

5 DRT  75 T 

6 FRTPS 60 TT 

7 FBK 60 TT 

8 I 75 T 

9 MDA 55 TT 

10 MES 75 T 

11 MPI 75 T 

12 MA 60 TT 

13 MAMR  80 T 

14 MQS  80 T 

15 MMK  85 T 

16 MNFA  80 T 

17 NAR  85 T 

18 AR  80 T 

19 DTAZ  90 T 

20 IA  95 T 

21 JSS  65 TT 
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22 NF  85 T 

23 N  75 T 

24 NSAA  75 T 

25 PP  70 TT 

26 RAR  80 T 

27 RF  55 TT 

28 SMIS  85 T 

29 SC  85 T 

30 SHR  65 TT 

Jumlah 2200 

Rata-rata 73.33 

Standar Deviasi 11,40 

Nilai Minimum 50 

Nilai Maksimum 95 

Ketuntasan Individual 18 

Ketuntasan Klasikal 60% 

Keterangan: 

T : Tuntas 

TT : Tidak Tuntas 

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata  

peserta didik kelas eksperimen I yang dikenai model Problem Based Learning 

(PBL) adalah sebesar 73,33, sementara nilai yang terkecil atau nilai minimum 

dari keseluruhan nilai adalah 50, dan nilai maksimumnya adalah 95. Di 

samping itu, peserta didik yang memperoleh nilai di atas KKM (75) yang 

berarti bahwa peserta didik tersebut tuntas terdapat sebanyak 18 orang dan 

apabila dipersentasekan ialah sebesar 60% . 

2. Deskripsi Hasil Belajar IPA Peserta Didik Kelas V UPT SPF SD Inpres 

Tamamaung III Kota Makassar yang diajar dengan Menggunakan 

Model Project Based Learning (PjBL) 

Model Project Based Learning (PjBL) di terapkan di kelas eksperimen II 

dalam hal ini adalah kelas V.B UPT SPF SD Inpres Tamamaung III Kota 
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Makassar. Setelah melalui seluruh  langkah-langkah pada model PjBL tersebut 

dengan materi rantai makanan dan simbiosis, seluruh peserta didik diberikan 

tes hasil belajar IPA berupa soal pilihan ganda sebanyak 20 butir soal.  Tahapan 

selanjutnya adalah peneliti memeriksa tes yang dikerjakan peserta didik dan 

diperoleh hasil belajar IPA kelas eksperimen II seperti pada tabel 4.2 di bawah 

ini. 

Tabel 4.2 Hasil Posttest Kelas Eksperimen II (PjBL) 

No. Nama Peserta Didik Nilai Posttest Keterangan 

1 AFKM  85 T 

2 AS  80 T 

3 AAA  80 T 

4 ABAF  60 TT 

5 ANS  65 TT 

6 CCS  90 T 

7 DPS  80 T 

8 FR  65 TT 

9 GAA  90 T 

10 HAM  80 T 

11 KAASW  80 T 

12 KNR  90 T 

13 MVFZ  75 T 

14 MP  95 T 

15 MDAA  90 T 

16 MAP  65 TT 

17 MFR  75 T 

18 MNWD  75 T 

19 MI  85 T 

20 MRF  75 T 

21 MSAB  70 TT 

22 NP  85 T 

23 NRS  85 T 

24 NPA  80 T 

25 N  95 T 

26 RAI  95 T 

27 SNCR  80 T 

28 SW  70 TT 
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29 SBR  85 T 

30 VAR  70 TT 

Jumlah 2395 

Rata-rata 79.83 

Standar Deviasi 9,60 

Nilai Minimum 60 

Nilai Maksimum 95 

Ketuntasan Individual 23 

Ketuntasan Klasikal 77% 

 

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas, diperoleh rata-rata hasl belajar kelas 

eksperimen II adalah sebesar 79,83, nilai minimum dari data tersebut adalah 

60, dan nilai paling tinggi atau nilai maksimumnya sebesar 95. Adapun jumlah 

peserta didik yang tuntas atau mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

adalah sebanyak 23 orang dengan persentase 77%. 

3. Perbedaan Hasil Belajar IPA Peserta Didik Kelas V UPT SPF SD 

Inpres Tamamaung III Kota Makassar Berdasarkan Penerapan 

Model Problem Based Learning (PBL) dan Model Project Based 

Learning (PjBL)   

Tabel 4.3 Perbandingan Hasil Posttest Kelas Eksperimen I (PBL) dan Kelas 

Eksperimen II (PjBL) 

 Kelas Eksperimen I Kelas Eksperimen II 

Jumlah 2200 2395 

Rata-rata 73,33 79,83 

Standar Deviasi 11,40 9,60 

Nilai Minimum 50 60 

Nilai Maksimum 95 95 
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Tabel di atas menunjukkan data rangkuman hasil belajar IPA peserta 

didik setelah diberikan perlakuan model Problem Based Learning (PBL) dan 

Project Based Learning (PjBL). Pada kelas eksperimen I diperoleh rata-rata 

nilai peserta didik ialah sebesar 73,33 dengan standar deviasi 11,40. Adapun 

rata-rata nilai peserta didik pada kelas eksperimen II ialah sebesar 79,83 

dengan standar deviasi 9,60.  

Berdasarkan hasil posttest pada kelas eksperimen I (V.A) dan kelas 

eksperimen II (V.B) diperoleh nilai rata-rata hasil belajar IPA pada tema 5 

“Ekosistem” Subtema 2 “Hubungan antarmakhluk Hidup dalam Ekosistem” 

pada kelas eksperimen II yang diterapkan model PjBL lebih tinggi 

dibandingkan pada kelas eksperimen I yang diterapkan model PBL. 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis hipotesis terkait adanya 

perbedaan yang signifikan antara hasil belajar IPA dari kelas eksperimen I dan 

kelas eksperimen II, data dianalisis menggunakan IBM SPSS Statistic Version 25 

menggunakan uji independent sample t-test. Namun sebelum dilakukan uji 

independent sample t-test, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat terhadap 

data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui apakah data-data tersebut 

memenuhi syarat analisis statistik parametrik atau tidak. Adapun syarat dari 

pengujian statistik parametrik adalah data harus berdistribusi normal dengan 

melalui tahap uji normalitas dan harus homogen dengan melalui tahap uji 

homogenitas. 

Hasil uji normalitas terhadap hasil belajar IPA peserta didik kelas 

eksperimen I dan kelas eksperimen II dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini. 
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Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas Data Hasil Belajar IPA Kelas Eksperimen I dan 

Kelas Eksperimen II 

Tests of Normality 

 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Hasil 

Belajar 

IPA 

Kelas 

Eksperimen I 

(PBL) 

.158 30 .054 .959 30 .298 

Kelas 

Eksperimen II 

(PjBL) 

.140 30 .137 .956 30 .241 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas di atas, dapat diketahui bahwa nilai 

signifikan hasil belajar IPA peserta didik kelas eksperimen I (PBL) pada 

Kolmogorov-Smirnov ialah 0,054 dan pada Shapiro-Wilk ialah 0,298. Sedangkan 

hasil belajar di kelas eksperimen II pada Kolmogorov-Smirnov taraf 

signifikannya adalah 0,137 dan pada Shapiro-Wilk ialah 0,241. Duwi Priyatno 

berpendapat bahwa suatu data dikatakan normal apabila nilai signifikansinya 

> 0,05.1 Dengan demikian, data hasil belajar IPA baik pada kelas eksperimen I 

maupun kelas eksperimen II keduanya sama-sama berdistribusi normal. 

Uji prasyarat yang kedua adalah uji homogenitas terhadap data hasil 

belajar IPA peserta didik kelas eksperimen I dan kelas eksperimen II untuk 

mengetahui apakah varian antara dua kelompok homogen atau tidak. Hasil uji 

homogenitas dari data tersebut adalah sebagai berikut. 

  

                                                             

1 Duwi Priyatno, SPSS 22 Pengolah Data Terpraktis (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), 
h. 154. 
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Tabel 4.5 Hasil Uji Homogenitas Data Hasil Belajar IPA Kelas Eksperimen I 

dan Kelas Eksperimen II 

Test of Homogeneity of Variance 

 
Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

Hasil Belajar 

IPA 

Based on Mean 1.313 1 58 .257 

Based on Median .813 1 58 .371 

Based on Median 

and with adjusted df 

.813 1 56.187 .371 

Based on trimmed 

mean 

1.332 1 58 .253 

Hasil uji homogenitas data hasil belajar IPA di atas menunjukkan bahwa 

nilai signifikansi (sig) pada based on mean adalah 0,257. Suatu data dikatakan 

homogen apabila nilai signifikansinya > 0,05, hal ini berarti bahwa data hasil 

belajar IPA kelas eksperimen I dan kelas eksperimen II memiliki varian yang 

homogen karena nilai signifikansinya yaitu 0,257 > 0,05. 

Data hasil belajar IPA peserta didik telah melalui tahap uji prasyarat dan 

menghasilkan data yang berdistribusi normal dan homogen. Dengan demikian, 

data telah memenuhi syarat analisis statistik parametrik sehingga langkah 

selanjutnya data dapat dianalisis dengan uji independent sample t-test untuk 

mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar 

IPA peserta didik kelas eksperimen I dengan kelas eksperimen II atau 

sebaliknya tidak terdapat perbedaan yang siginifikan. Adapun hasil uji 

independent sample t-test data tersebut adalah sebagai berikut. 
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Tabel 4.6 Hasil Uji Independent Sample t-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 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Hasil 

Belajar 

IPA 

Equal 

variances 

assumed 

1.313 .257 -

2.389 

58 .020 -6.500 2.721 -

11.946 

-

1.054 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-

2.389 

56.378 .020 -6.500 2.721 -

11.950 

-

1.050 

 

Berdasarkan hasil uji independent sample t-test di atas, maka di ketahui 

bahwa taraf signifikannya adalah 0,020, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 

0,05 yang berarti bahwa Ha diterima dan H0 ditolak. Berdasarkan analisis data 

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 

antara hasil belajar IPA peserta didik yang diajar dengan menerapkan model 

Problem Based Learning (PBL) dan peserta didik yang diajar dengan 

menerapkan model Project Based Learning (PjBL). 

B. Pembahasan  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar IPA peserta didik 

yang diajar dengan menerapkan model Project Based Learning (PjBL) lebih 

unggul dibandingkan dengan hasil belajar peserta didik yang diajar 

menggunakan model Problem Based Learning (PBL). Hal tersebut sejalan 



57 

 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Fransisca Prabasari Winanti Putri dkk 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara penerapan model PBL dan 

model PjBL terhadap hasil belajar IPA siswa. 

Pada penerapannya, model PjBL menjadikan peserta didik lebih aktif 

dalam bekerja sama dalam tim, peserta didik tidak hanya diarahkan untuk 

dapat menyelesaikan permasalahan, tetapi juga dibimbing untuk berpikir 

kreatif dan inovatif dalam rangka menyelesaikan proyek. Kreatif karena 

peserta didik diminta untuk menentukan jenis ekosistem yang akan mereka 

jadikan proyek dan saling bekerja sama untuk menyelesaikannya, serta 

inovatif karena peserta didik dibimbing untuk tidak serta merta menjadikan 

contoh pop up book yang ditunjukkan oleh peneliti sebagai hasil akhir 

proyeknya, tetapi diarahkan untuk memodifikasi karya yang akan dibuat. 

Melalui kegiatan tersebut, peserta didik dapat terlibat aktif dalam 

pembelajaran. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil observasi kegiatan 

peserta didik dalam pembelajaran yang menunjukkan nilai akhir 91 yang 

berarti baik sekali.  

Kegiatan peserta didik selama penerapan model PjBL dapat 

digambarkan sebagai berikut: Pertama, tahap penentuan proyek, peserta didik 

awalnya diarahkan untuk memilih materi yang akan mereka identifikasi dan 

berdiskusi dengan kelompok masing-masing untuk memutuskan jenis 

ekosistem apa yang akan mereka buatkan proyeknya yang berupa pop up book. 

Kedua, pada tahap perencanaan langkah-langkah, peserta didik menyimak 

dengan saksama contoh dan cara membuat pop up book oleh peneliti kemudian 

peneliti membagikan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk mengerjakan 

proyek. Ketiga, pada tahap penyusunan jadwal pelaksanaan proyek, peneliti 

menjelaskan waktu penyelesaian proyek tersebut.  
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Keempat, tahap penyelesaian proyek dengan fasilitas dan monitoring 

oleh guru, peserta didik dengan saling bekerja sama melakukan eksplorasi 

terkait materi masing-masing serta bekerja sama secara optimal dalam 

pengerjaan proyek. Dalam tahapan ini, terdapat sebagian kecil peserta didik 

yang tidak dapat bekerja sama dengan baik, namun peneliti tetap berupaya 

agar bagaimana peserta didik tersebut dapat terlibat aktif dalam penyelesaian 

proyek dengan kelompoknya. Kelima, tahap penyusunan laporan dan 

presentasi/publikasi hasil karya, peserta didik cukup aktif mempresentasikan 

karya kelompoknya dan kelompok lainnya menyimak dengan baik dan aktif 

bertanya pada kelompok yang presentasi. Keenam, tahap akhir yaitu evaluasi 

proses dan hasil proyek, peneliti memberikan masukan dan perbaikan 

terhadap proyek masing-masing kelompok serta memberikan penguatan 

terkait materi yang dipelajari. 

Berdasarkan hasil observasi kegiatan peserta didik selama penerapan 

model PjBL, peserta didik aktif dalam berdiskusi dengan kelompok masing-

masing untuk menentukan proyek yang harus dikerjakan, menyusun jadwal 

dengan bimbingan guru, aktif berdiskusi dalam mengeksplorasi materi atau 

pokok bahasan sesuai proyek yang telah ditentukan, serta saling bekerja sama 

dalam membuat produk berupa rantai makanan, hubungan energi dengan 

rantai makanan, serta jenis-jenis simbiosis beserta contohnya dalam 

kehidupan sehari-hari.  Selain itu, peserta didik juga terlihat sangat antusias 

dalam membuat karya  dan aktif bertanya pada saat terdapat hal yang tidak 

peserta didik pahami.  Hal tersebut sejalan dengan kelebihan model Project 

Based Learning itu sendiri yaitu increased collaboration yang mempunyai arti 
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bahwa model PjBL dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerja 

sama antarpeserta didik melalui proses  penyelesaian projek yang dikerjakan.2 

Hasil belajar IPA pada kelas eksperimen I pada hasil penelitian 

menunjukkan bahwa rata-rata nilai peserta didik lebih rendah dibandingkan 

dengan rata-rata nilai peserta didik pada kelas eksperimen II. Hal tersebut 

dikarenakan model PBL sangat bergantung pada kemampuan peserta didik 

dalam mengidentifikasi permasalahan dan menganalisis  pemecahan masalah 

tersebut, dengan kata lain bahwa peserta didik dituntut untuk memiliki tingkat 

berpikir kritis yang tinggi dalam proses pemecahan masalah. Hal tersebut 

berjalan lurus dengan karakteristik dari PBL itu sendiri yaitu peserta didik 

diarahkan untuk bisa memiliki kemampuan inkuiri dan penyelesaian masalah 

sejajar dengan penguasaan isi pengetahuan untuk menemukan penyelesaian 

dari permasalahan.3 

Adapun kegiatan peserta didik selama penerapan model PBL dapat 

diuraikan sebagai berikut: Pertama, tahap orientasi peserta didik pada 

masalah, peserta didi menyimak dengan saksama video pembelajaran yang 

ditampilkan dan cukup aktif bertanya dan menyampaikan pendapatnya terkait 

video tersebut. Kedua, tahap mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, 

pada tahap ini peserta didik sulit untuk diarahkan berkumpul dengan 

kelompoknya masing-masing karena terdapat beberapa dari mereka yang 

enggan disatukan dengan teman yang kurang mereka sukai.  

Ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, pada 

tahap ini dibutuhkan kekompakan antaranggota kelompok dalam 

                                                             

2 Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer: Suatu Tinjauan Konseptual 
Operasional, Cet II (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 147. 

3 Rusman, Pembelajaran Tematik Terpadu: Teori, Praktik Dan Pembelajaran, Cet II 
(Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 210-211. 
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mengeksplorasi materi namun karena pada tahap sebelumnya sudah terjadi 

ketidakkompakan maka ditahap ini pun beberapa dari peserta didik tidak 

terlibat dengan baik dalam diskusi kelompok. Selain itu, peserta didik juga 

mengalami kesulitan dalam menjawab pertanyaan yang berada pada level 

kognitif yang tinggi.  Keempat, tahap mengembangkan dan menyajikan hasil 

karya, peserta didik cukup baik dalam mempresentasikan hasil temuannya 

meskipun keaktifan dalam bertanya dan menyampaikan pendapat pada tahap 

ini masih kurang. Kelima, tahap akhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi 

proses pemecahan masalah, pada tahap ini peneliti melakukan perbaikan 

terhadap hasil temuan peserta didik berupa jawaban dari pertanyaan-

pertanyaan yang telah diajukan pada tahapan awal pembelajaran. 

Keberhasilan model PBL sangat bergantung pada bagaimana kerja 

sama antarpeserta didik. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Rusman yang 

mengatakan bahwa kerja sama, komunikasi, dan kolaborasi sudah menjadi 

karakteristik dari model PBL itu sendiri.4 Dengan demikian, apabila kerja 

samanya kurang, komunikasi, dan kolaborasinya kurang maka hal itu akan 

menghambat proses belajar.  

                                                             

4 Rusman, Pembelajaran Tematik Terpadu: Teori, Praktik dan Pembelajaran, Cet II 
(Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 210. 



 

61 

BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil analisis penelitian yang telah dilakukan, 

peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal yaitu: 

1. Hasil belajar IPA peserta didik UPT SPF SD Inpres Tamamaung III Kota 

Makassar yang diajar dengan menggunakan model Problem Based 

Learning (PBL) berada pada rata-rata 73,33 dengan ketuntasan 

klasikalnya adalah 60%. 

2. Hasil belajar IPA peserta didik UPT SPF SD Inpres Tamamaung III Kota 

Makassar yang diajar dengan menggunakan model Project Based 

Learning (PjBL) berada pada rata-rata 79,83 dengan ketuntasan klasikal 

mencapai 77%. 

3. Terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar IPA peserta didik 

yang diajar dengan menerapkan model Problem Based Learning (PBL) 

dan peserta didik yang diajar dengan menerapkan model Project Based 

Learning (PjBL) berdasarkan hasil analisis independent sample t-test 

yakni diperoleh nilai signifikansi 0,020 < 0,05. 

B. Implikasi Penelitian  

Berdasarkan temuan yang didapatkan pada hasil penelitian, maka 

implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Implikasi Teoretis 

Hasil penelitian tentang perbedaan model PBL dan PjBL terhadap hasil 

belajar peserta didik memberi kesimpulan bahwa model PjBL lebih unggul 

dibandingkan dengan model PBL. Hal tersebut dikarenakan model PjBL tidak 
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hanya menstimulus kemampuan pemecahan masalah dari peserta didik, 

namun juga model PjBL ini dapat meningkatkan keterampilan peserta didik 

dalam membuat suatu produk melalui kerja sama dalam tim. Temuan ini 

sejalan dengan teori aktivitas (activity theory) yang menjelaskan bahwa 

kemampuan dari peserta didik harus didukung oleh aktivitas belajar aktif yang 

melibatkan tindakan melakukan sesuatu. 

Penerapan dari model PBL sendiri tidak boleh dianggap lemah karena 

pada beberapa penelitian sebelumnya model PBL memberikan pengaruh yang 

baik pada hasil belajar peserta didik. Tak terkecuali dalam penelitian ini di 

mana hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar IPA peserta didik lebih 

dari 50% mencapai ketuntasan yang artinya bahwa model PBL dapat dikatan 

cukup efektif. Hanya saja, berdasarkan hasil observasi, model PBL ini sulit 

diterapkan karena peserta didik belum dapat dengan mudah mengidentifikasi 

permasalahan. Selain itu, kerja sama antarpeserta didik juga masih kurang 

sehingga menghambat proses diskusi dalam pembelajaran.  

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa hasil belajar peserta didik 

dengan penggunaan model pembelajaran yang berbeda memberikan masukan 

kepada guru untuk memilih model pembelajaran yang cocok dengan materi 

yang akan disampaikan.  

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa antara model Problem 

Basd Learning (PBL) dan Project Based Learning (PjBL) sama-sama efektif 

karena ketuntasan klasikal telah memenuhi bahkan lebih dari 50% peserta 

didik yang tuntas. Hanya saja, model Project Based Learning (PjBL) yang 

diterapkan pada peserta didik mengahasilkan rata-rata hasil belajar yang lebih 

tinggi dibandingkan model Problem Based Learning (PBL). Hal tersebut 
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dikarenakan model PBL lebih efektif diterapkan apabila peserta didik memiliki 

daya analisis yang tinggi. Sedangkan pada model PjBL peserta didik terlihat 

sangat antusias menjalani proses pembelajaran karena mereka merasakan 

langsung atau mengalami langsung bagaimana konsep dari materi yang 

dipelajari melalui karya yang mereka hasilkan. Dengan demikian, hasil 

penelitian dapat memberikan masukan kepada guru bahwa dalam memilih 

model pembelajaran yang tepat haruslah disesuaikan dengan karakteristik 

dari peserta didik.
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