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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN 

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 tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba b be ب

 Ta t te ت

 ṡa ṡ ث
es (dengan titik di 

atas) 

 jim j je ج

 ḥa ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 żal ż ذ
zet (dengan titik di 

atas) 

 ra r er ر

 zai z zet س

 sin s es ص

 syin sy es dan ye ش

 ṣad ṣ ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 ḍad ḍ ض
de (dengan titik di 

bawah) 

 ṭa ṭ te (dengan titik di ط
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bawah) 

 ẓa ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain g ge غ

 fa f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam l el ل

 mim m em و

ٌ nun n en 

 wau w we و

ِـ  ha h ha 

 hamzah ’ apostrof ء

 ya y ye ي

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 (’). 

2. Vocal  

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: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah a a ا

 kasrah i i ا

 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 

ي

 ـ

 

fatḥah dan yā’ 
 

ai 
 

a dan i 

و

 ـ
fatḥah dan wau au u dan u 

Contoh : 

 Kaifa كَيْفََ

 Haula هَوْلََ

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 

 fatḥah dan alif atau ... ا | ... ي
yā’ 

 

ā 
a dan garis di 

atas 
 

ـي

ــ

ـــ  

 

kasrah dan yā’ 
 

ī 
i dan garis di 

atas 
 

و

 ـ

 

ḍammah dan wau 
 

ū 
u dan garis di 

atas 

Contoh : 

 

 

 

 

 

 

 

 māta :َََمَات

 ramā رَمَى

 qīla قيِْلََ

 yamūtu يَمُوْتَُ
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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). 

 

 

 

 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

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

Contoh: 

 

 

 

 

 

 

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

kasrah (ىـــــ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 

Contoh: 

 

 

 

 

 rauḍah al-aṭfāl رَوْضَةُالأطْفَالَِ

 al-madīnah al-fāḍilah الَْمَدِيْنَةُالْفَاضِلةََُ

 al-ḥikmah الَحِكْمَةَُ

ناََ  rabbanā رَبَّ

يْناََ  najjainā نَجَّ

 al-ḥaqq الَْحَقَ 

مََ  nu“ima نُعَّ

 aduwwun‘ عَدُوَ 

 Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ عَلئَِ 

 Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ عَرَبىَ 
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا 

(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 (-). 

Contoh : 

 

 

 

 

 

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 : 

 

 

 
 
 
 
 

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), 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) الَشَّمْصَُ

لْذَلةََُ  al-zalzalah (bukan az-zalzalah) الَذَّ

 Al-falsafah الَْفَلْسَفَةَُ

 al-bilādu الَْبلِادََُ

 ta’murūna تَأمُْرُوْنََ

وْعَُ  Al-naw’u الَنَّ

 Syai’un شَيْءَ 

  

 Umirtu أمُِرْتَُ
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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 ُهللا)ُ )  

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

lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nomina), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh :  

 

 

adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ 

aljalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 

 

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: 

اللَِدِيْنَُ  dīnullāh ِِباِلل billāh 

رَحْمةِاللَِهُمَْفيَِْ  hum fī raḥmatillāh 
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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: 

 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subḥānahū wa ta‘ālā  

saw = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-salām 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w. = Wafat tahun 

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

HR = Hadis Riwayat 

 

Abū l-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) 
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ABSTRAK 

 

Nama :Indah Wardana Handayani  
Nim : 20500102022 
Judul : Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning  

(PBL) Berbasis Socio Scientific Issue (SSI) Terhadap Kemampuan 
Berfikir Kritis Dan Ekoliterasi Peserta Didik Pada Materi 
Perubahan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup Kelas  X Di SMAN 
17 Gowa 

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu 1) Mengetahui kemampuan 
berfikir kritis peserta didik yang diajar dengan model pembelajaran Problem 
Based Learning (PBL) berbasis Socio Scientific Issue (SSI), 2) Mengetahui 
kemampuan berpikir kritis peserta didik yang diajar dengan model 
pembelajaran  konvensional, 3) Mengetahui kemampuan ekoliterasi peserta 
didik yang diajar dengan model pembelajaran PBL (Problem Based Learning ) 
Berbasis Socio Scientific Issue (SSI), 4) Mengetahui kemampuan ekoliterasi 
peserta yang diajar dengan model pembelajaran konvensional, 5) Mengetahui 
pengaruh  penerapan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 
berbasis Socio Scientific Issue (SSI) terhadap kemampuan berpikir kritis 
peserta didik kelas X SMA Negeri 17 Gowa 6) Mengetahui apakah ada 
pengaruh  penerapan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 
berbasis Socio Scientific Issue (SSI) terhadap ekoliterasi peserta didik kelas X 
SMA Negeri 17 Gowa. 

Jenis penelitian ini yaitu penelitian eksperimen semu atau quasy 
eksperimental dengan desain non equivalen control group design. Populasi 
peelitian adalah seluruh peserta didik kelas X SMAN 17 Gowa yang berjumlah 
81 orang. Teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling, kelas 
eksperimen yaitu kelas X1 dan kelas kontrol yaitu kelas X2 dengan jumlah 
masing-masing peserta didik yaitu 25 orang. Instrumen penelitian dengan 
menggunakan soal essay berjumlah 8 item dan angket berjumlah 20 item. 
Teknik analisis menggunakan uji analisis statistic deskriftif dan statistik 
inferensial yaitu uji normalitas, uji homogenitas dan uji hipotesis.  

Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir 
kritis peserta didik yang diajar dengan model pembelajaran Problem Based 
Learning (PBL) Berbasis Socio Scientific Issue (SSI) berada pada kategori 
tinggi (60%)  sedangkan kemampuan berpikir kritis yang diajar dengan 
model konvensioal berada pada kategori sedang (52%). Kemampuan 
ekoliterasi peserta didik didik yang diajar dengan model pembelajaran 
Problem Based Learning (PBL) Berbasis Socio Scientific Issue (SSI) berada 
pada kategori tinggi (56%) dan kemampuan ekoliterasi pada kelas yang 
diajar dengan model konvensional berada pada kategori sedang (40%). Hasil 
uji hipotesis pada kemampuan berpikir kritis sebesar 0,000<0,005 dan pada 
kemampuan ekoliterasi yaitu 0,001<0,005, sehingga dapat di simpulkan 
bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran Problem Based Learning 
(PBL) Berbasis Socio Scientific Issue (SSI) terhadap berpikir kritis dan 
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ekoliterasi pada materi perubahan dan pelestarian lingkungan hidup kelas X 
Di SMA Negeri17 Gowa.  

Implikasi penelitian yaitu 1) Bagi pendidik, model pembelajaran 
Problem Based Learning (PBL) berbasis Socio Scientific Issue (SSI) dapat 
digunakan dalam proses belajar yang lebih kreatif sehingga akan 
meningkatkan kemampuan berpikir kritis serta kesadaran peserta didik 
dalam menjaga lingkungan, 2) Bagi peserta didik, diharapkan lebih aktif dan 
kritis dalam pembelajaran baik secara individu atau dalam kelompok, 3) Bagi 
peneliti selanjutnya, diharapkan mampu menjadi sebuah referensi dalam 
melakukan penelitian yang relevan mengenai berbagai variasi model 
pembelajaran yang dipadukan dengan strategi pembelajaran berdasarkan 
isu-isu sosial sains. 
 
Kata Kunci : Problem Based Learning (PBL), Socio Scientific Issues (SSI), 

Berpikir Kritis, Ekoliterasi 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah suatu upaya manusia dalam meningkatkan yang 

kemudian mengembangkan berbagai potensial yang terlihat dalam 

kemampuan baik jasmani maupun rohani.1 Proses dalam pendidikan  yang 

didapat oleh setiap manusia membuatnya mengerti dan paham. Selain itu 

pendidikan juga usaha dalam mewujudkan pewarisan budaya suatu generasi 

ke generasi selanjutnya sebagai bentuk pentingnya kedudukan pendidikan 

dalam kehidupan manusia.2 

Kedudukan pendidikan sangatlah penting karena mengingat betapa 

pentingnya suatu ilmu pengetahuan dan menjadi keharusan untuk mencari 

dan kemuliaan orang-orang yang memiliki ilmu di sisi Allah, sehingga dalam 

perintah Allah untuk memperluas kajian-kajian pada ilmu serta gigih dalam 

berjuang mencari ilmu, karna derajat orang-orang berilmu akan diangkat  

dan disertai iman serta memiliki ilmu (berpendidikan). 

Allah berfirman dalam QS Al-Mujadilah/58: 11 tentang bagaimana 

Allah akan  mengangkat derajat orang yang berilmu, ayat tersebut berbunyi: 

ٰٓايَُّهَا ٍَِ يي  ا انَّذِيْ يَُىُْٰٓ حُىْا نكَُىِْ قيِْمَِ اذَِا ا  هضِِِ فًِ تفَسََّ ج  ًَ ُِ يفَْسَخِِ فاَفْسَحُىْا انْ
َْشُشُوْا قيِْمَِ وَاذَِا نكَُىِْ  اّلل  َْشُشُوْا ا  فاَ

ُِ يزَْفعَِِ ٍَِ اّلل  يَُىُْا انَّذِيْ ُْكُىِْ  ا  ٍَِ يِ ت ِ  انْعِهْىَِ (١١) اوُْتىُا وَانَّذِيْ ُِ دَرَج  ا وَاّلل  ًَ ٌَِ بِ هىُْ ًَ  خَبيِْزِ  تعَْ
 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman apabila dikatakan  

                                                           
1 Muhammad Anwar, Filsafat Pendidikan, Edisi Pert (Jakarta: Kencana, 2015). 
2 Abd Rahman And Others, ‘Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan Dan Unsur-

Unsur Pendidikan’, Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam, 2.1 (2022), 1–8 
<Https://Journal.Unismuh.Ac.Id//Index.Php/Alurwatul>. 
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kepadamu, "Berlapang-lapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah 
niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila 
dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan 
meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang 
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Mujadilah/58: 11).3 

 
Surah al-Mujadilah pada ayat 11 di atas memberikan penjelasan 

dimana derajat pada orang-orang berilmu karna mereka mengumpulkan dari 

amal juga ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah.4 Dalam menuntut ilmu 

atau dalam pendidikan diwujudkan agar  manusia dapat mengerti, paham 

serta lebih dewasa tentu juga lebih kritis dalam berpikir. Hal tersebut dikenal 

dengan proses pembelajaran.5 

Pembelajaran merupakan aktivitas yang paling penting, misalnya 

pembelajaran pada sekolah atau madrasah. Pembelajaran yaitu suatu 

tindakan yang dilakukan oleh pendidik agar memungkinkan peserta didik 

dalam menerima pengetahuan, ilmu, juga penguasaan.6 Pembelajaran juga 

merupakan proses membimbing atau memberi arahan  pada semua peserta 

didik pada saat proses pembelajaran.7 

Proses pembelajaran dalam kelas tentu ingin mencapai tujuan 

pembelajaran dan diharapkan terjadi interaksi diantara peserta didik, 

pendidik dan juga  lingkungan agar mendapat pengalaman saat belajar. 

                                                           
3 Departemen Agama Ri, Mushaf Wardah Al-Qur’an Dan Tafsir Untuk Wanita 

(Bandung: Penerbit Jabal, 2010). 
4Zulfaizah Fitri, Konsep Pendidik Menurut K.H M.Hasyim Asy’ari Dalam Kitab Al Adab 

Al’-Alim Wa Al-Muta’lim Dan Relevansinya Terhadap Guru Pai (Padang: Guepedia, 2022). 
5Rahman And Others.  
6Aprida Pane And Muhammad Darwis Dasopang, ‘Belajar Dan Pembelajaran’, 

Fitrah:Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, 3.2 (2017), 333 
<Https://Doi.Org/10.24952/Fitrah.V3i2.945>. 

7 Pane And Darwis Dasopang. 
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Belajar biasanya disebutkan untuk peserta didik sedangkan mengajar 

disebutkan untuk pendidik.8 Proses belajar mengajar yang baik dilihat dari 

beberapa faktor misalnya peranan pendidik untuk mentransformasikan 

semua input-input di dalam pendidikan.9 Dengan demikian, pendidik tidak 

hanya mentransferkan ilmunya namun pendidik juga harus membuat 

suasana belajar lebih menyenangkan. 10  Maka dari itu pendidik harus 

mempunyai rencana mengajar dan memilih model mengajar yang tentunya 

efektif dan menarik.11 

Berdasarkan dari hasil observasi awal dan wawancara pada pendidik 

di sekolah SMAN 17 Gowa yang dilakukan  pada hari Rabu tanggal 24 januari 

2024 diketahui pada kemampuan tingkat berpikir kritis pada peserta didik 

terbilang rendah dapat dibuktikan dari hasil rata-rata nilai pada hasil belajar 

yaitu kelas XI, X2 dan X3 masing-masing dengan nilai 74,36, 74,30 dan 76,44 

dan banyaknya peserta didik yang belum mampu menjawab terkait 

pertanyaan yang diajukan pendidik ataupun mengemukakan gagasannya 

terkait materi yang dipelajari. Menurut bapak Suwardi S. Pd peserta didik 

hanya sebagian yang aktif dalam belajar dan banyak juga yang hanya 

mendengarkan saja tanpa memberikan tanggapan. 

                                                           
8 Mhd. Syahdan Lubis, ‘Belajar Dan Mengajar Sebagai Suatu Proses Pendidikan Yang 

Berkemajuan’, Jurnal Literasiologi, 5.2 (2021), 6 
<Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.47783/Literasiologi.V5i2.222>. 

9Neni Rohaeni, Model Kepemimpinan Transformasi Cisma Bagi Kepala Sekolah 
(Bandung: Indonesia Emas Group, 2023). 

10M. Sobry Sutikno, Strategi Pembelajaran (Indramayu: Penerbit Adab, 2021). 
11Muhammad Ali Rohmat, Menjadi Pendidik Berwibawa Di Era Merdeka Belajar 

(Malang: Cv Literasi Nusantara Abadi, 2022).  
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 Selain itu berdasarkan wawancara kepada peserta didik diketahui 

juga bahwa kemampuan ekoliterasi juga tergolong rendah karena peserta 

didik belum mengetahui apa itu ekoliterasi. Mutiara Syahrani Putri, Selviana 

Arman, Andini, Astina Putri, dan Ferdi mengatakan belum pernah mendengar 

kegiatan yang berkaitan dengan kata ekoliterasi, peserta didik juga belum 

memahami produk apa saja yang dapat mengurangi sampah. Hal ini 

diakibatkan karena peserta didik akan merasa kesulitan saat menerima 

materi pembelajaran karena pendidik mengajar hanya menjelaskan saja 

tanpa ada model pembelajaran yang lain terlebih khususnya pada topik 

materi perubahan dan pelestarian lingkungan hidup padahal materi tersebut 

termasuk salah satu dari topik materi pelajaran yang dinilai tidak mudah 

oleh pendidik dan juga peserta didik. 

Berdasarkan masalah tersebut pendidik membutuhkan model dalam 

pembelajaran yang cocok dalam menyampaikan materi perubahan dan 

pelestarian lingkungan hidup agar mudah dimengerti oleh peserta didik dan 

juga menarik untuk di bahas maka dari itu dibutuhkan pula suatu model 

dalam proses pembelajaran agar mampu meningkatkan yaitu kemampuan 

dalam berpikir kritis dan ekoliterasi.  

Maka upaya yang dapat diberikan misalnya adalah dengan 

memberikan penerapan model dalam proses belajar yaitu model Problem 

Based Learning (PBL) dipadu dengan strategi socio scientific issues (SSI) 

diharapkan jauh lebih aktif dalam membantu peserta didik untuk mencari 

topik permasalahan dan menganalisis dampak yang ada pada lingkungan. 
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Selain itu model ini juga melibatkan penggunaan topik atau suatu isu yang 

bersifat sains (ilmiah) yang  mengharuskan para peserta didik aktif  

bergabung pada suatu diskusi.  

Kelebihan model  Problem Based Learning (PBL)  yang Berbasis Socio 

Scientific Issues adalah sebagai model dapat menambah kemampuan pada 

berpikir kritis dan ekoliterasi Cara atau penerapan dalam  model tersebut  

juga diharap mampu meningkatkan bentuk aktivitas belajar juga membantu 

proses penerimaan materi pada peserta didik sehingga lebih mudah 

memahami beberapa masalah terutama pada aktivitas manusia sehari-hari 

dan akan menciptakan suatu  lingkungan belajar menyenangkan bagi para 

peserta didik.12  

Jadi, dengan penerapan model pembelajaran tersebut pada perubahan 

dan pelestarian lingkungan hidup yaitu pada Kelas SMA Negeri 17 Gowa 

diharapkan bisa membantu pendidik saat proses belajar serta mewujudkan 

kondisi belajar menarik.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah, yaitu:   

1. Bagaimana kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas X di SMA 

Negeri 17 Gowa yang diajar dengan model pembelajaran Problem 

Based Learning (PBL) Berbasis Socio Scientific Issue (SSI) ? 

                                                           
12Bekti Wulandari And Herman Dwi Surjono, ‘Pengaruh Problem-Based Learning 

Terhadap Hasil Belajar Ditinjau Dari Motivasi Belajar Plc Di Smk’, Jurnal Pendidikan Vokasi, 
3.2 (2013), 178–91 <Http:Journal.Uny.Ac.Id>. 
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2. Bagaimana kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas X di SMA 

Negeri 17 Gowa yang diajar dengan model pembelajaran 

konvensional? 

3. Bagaimana kemampuan ekoliterasi peserta didik kelas X di SMA 

Negeri 17 Gowa yang diajar dengan model Problem Based Learning 

(PBL) Berbasis Socio Scientific Issue (SSI) ? 

4. Bagaimana kemampuan ekoliterasi peserta didik kelas X di SMA 

Negeri 17 Gowa yang diajar dengan model pembelajaran konvensional 

? 

5. Apakah ada pengaruh yang signifikan model pembelajaran Problem 

Based Learning (PBL) Berbasis Socio Scientific Issue (SSI)  terhadap 

kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas X di  SMA Negeri 17 

Gowa ? 

6. Apakah ada pengaruh yang signifikan model pembelajaran Problem 

Based Learning (PBL) Berbasis Socio Scientific Issue (SSI) terhadap 

ekoliterasi peserta didik kelas X di SMA Negeri 17 Gowa ? 

C. Hipotesis  

Bentuk pernyataan bagaimana tentang karakteristik pada populasi 

dan merupakan jawaban sementara pada masalah yang sudah ditetapkan 

atau dirumuskan pada suatu penelitian disebut dengan hipotesis . Berikut 

hipotesis penelitian  yang dirumuskan yaitu: 
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H0 :  Tidak ada pengaruh yang signifikan penerapan model pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) Berbasis Socio Scientific Issue (SSI) 

pada materi perubahan dan pelestarian lingkungan hidup terhadap 

kemampuan berpikir kritis dan ekoliterasi peserta didik kelas  X di 

SMA Negeri 17 Gowa. 

H1 :  Ada pengaruh yang signifikan  penerapan model pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) Berbasis Socio Scientific Issue (SSI) 

pada materi perubahan dan pelestarian lingkungan hidup terhadap 

kemampuan berpikir kritis dan ekoliterasi peserta didik kelas X di 

SMA Negeri 17 Gowa.  

D. Defenisi Operasional Dan Ruang Lingkup Penelitian 

Batasan pada pengertian yang  digunakan layaknya pedoman saat 

melaksanakan suatu kegiatan, contohnya pada penelitian disebut defenisi 

operasional13. Agar tidak menghasilkan kesalahan dalam pembahasan maka 

dijelaskan sebagai berikut:  

1. Problem Based Learning (PBL) 

Dalam pembelajaran diberikan model yang berbasis masalah disebut 

Problem Based Learning (PBL). Diharapkan dengan model tersebut, pendidik 

dapat membantu atau memberikan motivasi peserta didik berpikir aktif saat 

dalam kelas. Mereka diminta untuk berpartisipasi dengan aktif dalam 

pemecahan solusi masalah.  Langkah-langkahnya yaitu memberi orientasi 

                                                           
13 Widjono, Bahasa Indonesia Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Di 

Perpendidikan Tinggi (Jakarta: Pt. Grasindo, 2007). 
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pada peserta didik terhadap beberapa masalah sosial yang berhubungan 

dengan sains, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok dalam 

belajar, lalu membimbing penyelidikan masalah baik individu ataupun kerja 

kelompok, lalu mengembangkan serta menyajikan hasil karya, lalu 

melakukan analisis kemudian dievaluasi  suatu proses atau cara 

memecahkan masalah. 

2. Socio Scientific Issue (SSI) 

Strategi  pada suatu proses belajar yang dikaitkan dengan isu-isu sains 

pada masyarakat dan juga lingkungan yang akan membantu potensi peserta 

didik dalam proses mengembangkan kemampuan berkomunikasi , 

kemampuan intelektual, sikap peduli dan sikap sosial serta  mampu 

membantu peserta didik dalam proses memecahkan masalah disebut Socio 

Scientific Issues (SSI).  

3. Berpikir Kritis 

Aktivitas dalam berpikir secara jernih, serta rasional secara mendalam 

guna mempertimbangkan informasi ide atau gagasan. Manusia akan 

melakukan kegiatan bertanya lalu menganalisis setelah itu menafsirkan dan 

mengevaluasi untuk membentuk penilaian atau menemukan solusi sesuai 

dengan nalar dan pengetahuan yang dimiliki disebut dengan tingkat 

kemampuan berpikir kritis. Beberapa  indikator berfikir kritis yaitu yaitu 

peserta didik dapat memberikan suatu penjelasan secara sederhana 

(elementary classification), mampu membangun keterampilan dasarnya 

(Basic support), mampu menyimpulkan (Inferensi), mampu memberikan 
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penjelasan secara lanjut (Advanced clarification) mampu memberikan 

strategi dan taktik (Strategi and Tactics). 

4. Ekoliterasi 

Ekoliterasi dimaknai sebagai kondisi melek lingkungan atau ilmu yang 

dikhususkan mempelajari hubungan dan kaitan antara manusia dan 

lingkungan. Agar seseorang sadar dan paham tentang pentingnya nilai 

lingkungan hidup dalam upaya untuk melanjutkan pembangunan 

berkelanjutan. Adapun tiga aspek dari ekoliterasi yaitu pengetahuan (Head),  

sikap (Heart), dan keterampilan (Hand). 

E. Penelitian Terdahulu 

Beberapa hasil dari penelitian yang memiliki hubungan atau terkait 

dengan penelitian ini terkait bagaimana pengaruh model pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) yang berbasis Socio Scientific Issue (SSI) pada 

kemampuan  dalam berpikir kritis dan ekoliterasi peserta didik antara lain: 

1. Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning Berkonteks 

Socio Scientific Issues Terhadap Kemampuan Literasi Sains Siswa 

pada Materi Asam Basa, yang diteliti oleh Dinda Nur Azizah, Dedi 

Irwandi, dan Nanda Saridewi. Berdasarkan penelitian tersebut, 

disimpulkan bahwa dalam konteks sosio-scientific issues (SSI), model 

pembelajaran berbasis masalah (PBL) berdampak pada kemampuan 

literasi sains subjek asam basa. Ini disebabkan oleh fakta bahwa 

peserta didik akan menjadi lebih aktif selama proses belajar di kelas 
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mereka belajar tentang hubungan antara konsep-konsep yang 

mereka pelajari dengan masalah dunia nyata.14 

2. Problem Based Learning Berbasis Socio Scientific Issue untuk 

Mengembangkan Kemampuan dalam Berpikir Kritis dan Komunikasi 

Siswa yang diteliti oleh Asrizal Wahdan Wilsa, Sri Mulyani Endang 

Susilowati dan Enni Suwarsi Rahayu. Berdasarkan hasil analisis data, 

dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran berbasis 

masalah berbasis sosio-scientific mempengaruhi hasil belajar. kognitif, 

kemampuan untuk berpikir kritis, berkomunikasi secara lisan dan 

tertulis dan kemampuan berpikir kritis. Siswa dapat memperbaiki 

lembar kerja mereka dengan menambahkan lebih dari satu media 

pembelajaran dan memasukkan aspek afektif dan psikomotorik15 

3. Penerapan model pembelajaran Problem Based Learning berbasis 

Socio Scientific Issue (SSI) terhadap kemampuan berpikir kritis siswa 

SMP yang diteliti oleh Anjar Putro Utomo, Erlia Narulita dan Rizky 

Nur Izza Billah. Menurut penelitian tersebut bahwa peserta didik di 

kelas eksperimen memiliki kemampuan berpikir kritis yang lebih 

baik daripada siswa di kelas kontrol. Ini menunjukkan bahwa ada 

perbedaan nilai rata-rata kemampuan berpikir kritis antara peserta 

                                                           
14 Dinda Nur Azizah, Dedi Irwandi, And Nanda Saridewi, ‘Pengaruh Model 

Pembelajaran Problem Based Learning Berkonteks Socio Scientific Issues Terhadap 
Kemampuan Literasi Sains Siswa Pada Materi Asam Basa’, Jrpk: Jurnal Riset Pendidikan 
Kimia, 11.1 (2021), 12–18 <Https://Doi.Org/10.21009/Jrpk.111.03>. 

15Asrizal Wahdan Wilsa, Sri Mulyani Endang Susilowati, And Enni Suwarsi Rahayu, 
‘Problem Based Learning Berbasis Socio-Scientific Issue Untuk Mengembangkan 
Kemampuan Berpikir Kritis Dan Komunikasi Siswa’, Journal Of Innovative Science Education, 
6.1 (2017), 129–37 <Http://Journal.Unnes.Ac.Id/Sju/Index.Php/Jise>. 
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didik di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Oleh karena itu, 

penggunaan model pembelajaran berbasis masalah sosio-scientific 

berdampak pada kemampuan berpikir kritis siswa di sekolah 

menengah pertama.16 

4. Implementasi Model Pembelajaran Problem Based Learning Untuk 

Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa Dengan Konteks 

Socio Scientific Issue yang diteliti oleh Tia Apriliana Effendi dan An 

Nuril Maulida Fauziah. Keterampilan berpikir kritis pada peserta 

didik dapat ditingkatkan dengan model pembelajaran berbasis 

masalah dalam konteks sosio-scientific. Sebagai hasil dari observasi 

yang dilaksanakan dalam penelitian ini, kesimpulan ini dibuat peserta 

didik menyukai model pembelajaran yang efektif..17 

5. Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Melalui 

Pembelajaran Problem Based Learning Berbasis Socio Scientific Issues 

yang diteliti oleh Siti Masfuah dan Ika Ari Pratiwi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa peserta didik yang diajar melalui model 

pembelajaran berbasis masalah berbasis sosial sains jauh lebih baik 

dalam memecahkan masalah dibandingkan dengan yang diajar secara 

langsung. Indikator pemahaman, yang merupakan indikator 

                                                           
16 Anjar Putro Utomo, Iin Sunarti, And Dwi Nita Nurul Fadilah, ‘Penerapan Model 

Pembelajaran Problem Based Learning (Pbl) Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa’, 
Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi, 16.01 (2019), 15–25 
<Https://Doi.Org/10.25134/Equi.V16i01.2014>. 

17 Tia Apriliana Effendi And An Nuril Maulida Fauziah, ‘Implementasi Model 
Pembelajaran Problem Based Learning Untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis 
Siswa Dengan Konteks Socio-Scientific Issue’, Pensa E-Jurnal : Pendidikan Sains, 10.3 (2022), 
382–88 <Https://Ejournal.Unesa.Ac.Id/Index.Php/Pensa>. 
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pemecahan masalah, menerima skor terbaik dari analisis deskriptif. 

Di sisi lain, indikator mereview dan mengecek kembali solusi 

menerima skor terendah. Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa model 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah.18 

Adapun hal yang dapat dibedakan pada penelitian sebelumnya dengan 

penelitian  yang sekarang yaitu belum adanya penelitian yang menggunakan 

model Problem Based Learning (PBL) yang Berbasis Socio Scientific Issues 

(SSI) untuk mengukur kemampuan ekoliterasi peserta didik. 

F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dengan mempertimbangkan rumusan masalah di atas, tujuan 

penelitian ini sebagai berikut : 

a. Mengetahui kemampuan berfikir kritis peserta didik kelas X SMA Negeri 

17 Gowa yang diajar dengan model pembelajaran PBL (Problem Based 

Learning ) Berbasis Socio Scientific Issue (SSI). 

b. Mengetahui kemampuan berfikir kritis peserta didik kelas X SMA Negeri 

17 Gowa yang diajar dengan model pembelajaran konvensional.  

c. Mengetahui kemampuan ekoliterasi peserta didik kelas X SMA Negeri 17 

Gowa yang diajar dengan model pembelajaran PBL (Problem Based 

Learning ) Berbasis Socio Scientific Issue (SSI). 

                                                           
18 Siti Masfuah And Ika Ari Pertiwi, ‘Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah 

Siswa Sekolah Dasar Melalui Pembelajaran Problem Based Learning Berbasis Socio Scientific 
Issues’,Edukasi Journal, 10.2 (2018), 179–90  
Https://Doi.Org/10.31603/Edukasi.V10i2.2413>. 
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d. Mengetahui kemampuan ekoliterasi peserta didik kelas X SMA Negeri 17 

Gowa yang diajar dengan model pembelajaran konvensional. 

e. Mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan model pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) Berbasis Socio Scientific Issue (SSI) 

terhadap kemampuan berfikir kritis peserta didik kelas X di SMA Negeri 

17 Gowa. 

f. Mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan model pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) Berbasis Socio Scientific Issue (SSI) 

terhadap ekoliterasi peserta didik kelas X di SMA Negeri 17 Gowa. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:  

a. Bagi peserta didik, penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu bahan 

untuk memberikan peningkatan kemampuan dalam berpikir kritis 

dan ekoliterasi.  

b. Bagi tenaga pendidik penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan 

atau referensi selama proses pembelajaran dengan model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) Berbasis Socio Scientific 

Issue (SSI) tentang subjek Perubahan dan Pelestarian Lingkungan 

Hidup. 

c. Bagi sekolah manfaat dalam penelitian ini akan membantu 

meningkatkan kualitas dalam proses pembelajaran dan mampu 

meningkatkan nilai ketuntasan dalam belajar. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Problem Based Learning (PBL)  

Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) adalah model 

yang terfokus pada keterlibatan peserta didik dalam kemampuan 

memecahkan masalah dimulai dengan masalah yang ada di lingkungan. 

Dengan model pembelajaran berdasarkan masalah, peserta didik bukan 

hanya diberikan materi secara searah oleh pendidik seperti dengan metode 

pembelajaran konvensional. Dengan model ini, proses pembelajaran 

direncanakan dengan kegiatan yang dilakukan peserta didik. Model ini 

diharapkan meningkatkan kemandirian peserta didik, kemampuan mereka 

untuk merumuskan masalah, menyelesaikan masalah, dan menafsirkan 

masalah dalam berbagai konteks, dan juga meningkatkan kemampuan 

mereka untuk berpikir kritis serta memecahkan masalah.19 

Pembelajaran dengan model Problem Based Learning (PBL) yaitu 

didasarkan pada teori dalam belajar yang inovatif, seperti konstruktivisme 

juga pembelajaran yang didasarkan pada pengalaman. Menghasilkan solusi 

untuk masalah yang melibatkan berbagai disiplin ilmu. Pembelajaran 

                                                           
19Bekti Ariyani And Firosalia Kristin, ‘Model Pembelajaran Problem Based Learning 

Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Ips Siswa Sd’, Jurnal Imiah Pendidikan Dan Pembelajaran, 
5.3 (2021), 353–61 <Https://Doi.Org/Https://Dx.Doi.Org/10.23887/Jipp.V5i3.36230>.  
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Problem Based Learning (PBL) merupakan model yang bisa diterapkan agar 

menjadi lebih aktif dalam proses memecahkan suatu masalah.20 

1. Pengertian Problem Based Learning (PBL)  

Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) adalah model 

yang terfokus pada keterlibatan peserta didik dalam kemampuan 

memecahkan masalah dimulai dengan masalah yang ada di lingkungan. 

Dengan model pembelajaran berdasarkan masalah, peserta didik bukan 

hanya diberikan materi secara searah oleh pendidik seperti dengan metode 

pembelajaran konvensional. Dengan model ini, proses pembelajaran 

direncanakan dengan kegiatan yang dilakukan peserta didik. Model ini 

diharapkan meningkatkan kemandirian peserta didik, kemampuan mereka 

untuk merumuskan masalah, menyelesaikan masalah, dan menafsirkan 

masalah dalam berbagai konteks, dan juga meningkatkan kemampuan 

mereka untuk berpikir kritis serta memecahkan masalah.21 

Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) didasarkan dengan teori 

pembelajaran yang inovatif, seperti konstruktivisme dan pembelajaran yang 

didasarkan pada pengalaman. PBL menghasilkan solusi untuk masalah yang 

melibatkan berbagai disiplin ilmu. Pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL)  merupakan model yang dapat digunakan oleh pendidik untuk 

                                                           
20Tantri Mayasari And Others, ‘Apakah Model Pembelajaran Problem Based Learning 

Dan Project Based Learning Mampu Melatihkan Keterampilan Abad 21?’, Jurnal Pendidikan 
Fisika Dan Keilmuan (Jpfk), 2.1 (2016), 48–
55<Http://Ejournal.Ikippgrimadiun.Ac.Id/Index.Php/Jpfk%0a>  

21Bekti Ariyani And Firosalia Kristin, ‘Model Pembelajaran Problem Based Learning 
Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Ips Siswa Sd’, Jurnal Imiah Pendidikan Dan Pembelajaran, 
5.3 (2021), 353–61 <Https://Doi.Org/Https://Dx.Doi.Org/10.23887/Jipp.V5i3.36230>.  
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membantu peserta didik menjadi lebih aktif dalam memecahkan suatu 

masalah.22 

2. Manfaat Problem Based Learning (PBL) 

Dengan banyak manfaat model dalam pembelajaran yang berbasis 

masalah akan membantu peserta didik belajar lebih baik, membantu mereka 

mengembangkan pengetahuan mereka, membantu mereka akan, mengambil 

tanggung jawab pada hal apa yang mereka pelajari dan meningkatkan 

aktivitas pembelajaran. Model ini juga dapat membantu memahami apa 

artinya belajar dan bagaimana mereka berpikir tentang hal-hal selain 

bagaimana mereka belajar.23 

3. Sintaks Model Pembelajaran Problem Based Lerning (PBL) 

Dalam praktik pelaksanaannya model pembelajaran problem based 

learning (PBL) berbasis Socio Scientific Issues (SSI) memiliki tahapan-tahapan 

atau disebut sintaks yaitu24 : 

Adapun kaitan antara Model Pembelajaran Problem Based Learning Berbasis 

Socio Scientific Issues (SSI) akan dijelaskan pada tabel sintaksis berikut25: 

 

                                                           
22Tantri Mayasari And Others, ‘Apakah Model Pembelajaran Problem Based Learning 

Dan Project Based Learning Mampu Melatihkan Keterampilan Abad 21?’, Jurnal Pendidikan 
Fisika Dan Keilmuan (Jpfk), 2.1 (2016), 48–
55<Http://Ejournal.Ikippgrimadiun.Ac.Id/Index.Php/Jpfk%0a>  

23Wulandari And Surjono.  
24Syarifah, Model Problem Based Learning Ddan Pembentukan Kelompok Sosial 

(Bekasi: Penerbit Mikro Media Teknologi, 2022). 
25 Iin Sunarti And Dwi Nita Nurul Fadillah, ‘Penerapan Model Pembelajaran Problem 

Based Learning (Pbl) Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Iin’, Equilibrium: Jurnal 
Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi, 16.1 (2019), 15–25 
<Https://Doi.Org/10.25134/Quagga.V11i1.1633>. 
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Tabel 2. 1 Sintaks Model Pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL) Berbasis Socio Scientific Issues (SSI) 

Tahapan Keterangan 

Orientasi peserta didik terhadap 

masalah-masalah sosial sains 

Pada tahap ini peserta didik 

diarahkan untuk mengetahui topik 

masalah sosial sains yang ada di 

lingkungan, kemudian memberikan 

pengetahuan awal terkait materi 

masalah sosial sains,  

menyampaikan tujuan, media dan 

aktivitas belajar yang akan 

dilakukan.  

Mengorganisasi peserta didik 

dalam belajar 

Pada tahap ini setelah berorientasi 

peserta didik dibentuk menjadi 

beberapa kelompok, kemudian 

pendidik memberikan LKPD yang 

akan dikerjakan oleh setiap 

kelompok. 
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Membimbing Penyelidikan 

individu maupun kelompok 

Pada tahap ini peserta didik 

terlebih dahulu diarahkan untuk 

membaca bahan ajar kemudian 

setelah itu melakukan investigasi 

kelompok yang meliputi proses 

berdiskusi, mengerjakan dan 

memberikan jawaban dan rencana 

mengenai tugas-tugas yang  akan 

mereka kerjakan pada LKPD. 

Mengembangkan dan menyajikan 

hasil 

Pada tahap ini pendidik membantu 

peserta didik dalam mengerjakan 

dan menyiapkan Lembar Kerja 

Peserta Didik (LKPD) serta 

menyelesaikan tugas-tugas yang 

ada pada LKPD. Lalu 

mempresentasikan produk dan 

hasil diskusi. 
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Menganalisis dan mengevaluasi 

hasil pemecahan masalah 

 

Pada tahapan ini pendidik 

membantu peserta didik untuk 

melakukan refleksi dan evaluasi 

dari proses pemecahan masalah 

yang mereka kerjakan dengan 

memberikan soal-soal terkait 

materi. 

4. Pengertian Socio Scientific Issue (SSI) 

Representasi dari sosial isu yang signifikan dan berkaitan dengan 

sains dan aspek sosial akan membuat individu berpikir tentang konsekuensi 

sains pada kehidupan masyarakat dan meningkatkan keterampilan 

pengambilan keputusan dan penyelidikan disebut Socio Scientific Issues. 

Oleh karena itu, anak usia sekolah perlu diberi tahu tentang perkembangan 

tersebut melalui pelajaran IPTEK, didorong untuk berpikir tentang masalah 

tersebut dan harus terlibat dalam diskusi di kelas.26 

Strategi pembelajaran yang disebut Socio Scientific Issues (SSI) 

menghubungkan materi pelajaran dengan masalah sosial pada lingkungan 

dan masyarakat. merupakan cara untuk menampilkan masalah sosial 

masyarakat yang terkait dengan sains.27 

                                                           
26Purwanti Widhy, Sabar Nurohman, And Widodo Setyo Wibowo, ‘Model Integrated 

Science Berbasis Socio Scientific Issues Untuk Mengembangkan Thinking Skills Dalam 
Mewujudkan 21st Century Skills’, Jurnal Pendidikan Matematika Dan Sains, 1.2 (2013), 158–
64 Https://Doi.Org/10.21831/Jpms.V1i2.2484>.  

27Purwanti Widhy, Sabar Nurohman, And Widodo Setyo Wibowo, ‘Model Integrated 
Science Berbasis Socio Scientific Issues Untuk Mengembangkan Thinking Skills Dalam 
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5. Peranan Socioscientific Issues (SSI) 

Peranan Socio Scientific Issues (SSI) akan menekankan pada masalah 

kontroversial yang ada dalam kehidupan sehari-hari karena memfasilitasi 

proses belajar  tentang beberapa aspek dalam kehidupan sehari-hari yang 

berkaitan isu-isu ilmiah sains pro dan kontra dengan isu-isu sosial pada 

lingkungan bermasyarakat.28 Socio scientific Issues (SSI) penting pada bidang 

pendidikan yang dapat digunakan seperti alat untuk membuat pelajaran 

sains lebih menarik bagi peserta didik dan membantu mereka memahami 

dan menilai data ilmia dengan lebih baik.29 

6. Manfaat Socio Scientific Issues (SSI) 

Adapun manfaat dari  Socio Scientific Issues (SSI)  yaitu:  

a. Meningkatkan kesadaran atau pemahaman peserta didik tentang sains 

sehingga mereka bisa mengaplikasikan pengetahuan sains mereka pada 

kehidupan sehari-harinya. 

b.  Terbentuknya rasa kesadaran sosial pada  peserta didik sehingga 

mereka mampu merefleksi hasil dari penalaran mereka. 

                                                                                                                                                               
Mewujudkan 21st Century Skills’, Jurnal Pendidikan Matematika Dan Sains, 1.2 (2013), 158–
64 Https://Doi.Org/10.21831/Jpms.V1i2.2484>.  

28Siska And Others, ‘Penerapan Pembelajaran Berbasis Socio Scientific Issues Untuk 
Meningkatkan Kemampuan Argumentasi Ilmiah’, Edu Sains Jurnal Pendidikan Sains & 
Matematika, 8.1 (2020), 22–32 
<Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.23971/Eds.V8i1.1490>.  

29Agita Nurul Agnia, Anna Permanasari, And Hernani, ‘Uji Kelayakan Modul Asam-
Basa Berbasis Socioscientific Issues Dan Berorientasi Literasi Sains’, Jurnal Riset Dan Praktik 
Pendidikan Kimia, 9.1 (2021), 1–8 <Https://Ejournal.Upi.Edu/Index.Php/Jrppk>. 
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c. Meningkatkan kemampuan berargumentasi dengan cara berpikir ilmiah 

atau bernalar secara ilmiah tentang kejadian yang terjadi pada 

bermasyarakat. 

d. Meningkatkan kemampuan dalam berpikir kritis, yaitu mencakup 

mengevaluasi, menginterpretasi, membuat kesimpulan, membuat 

penjelasan, serta mampu mengendalikan diri sendiri.30 

B. Berpikir Kritis  

1. Pengertian Berpikir Kritis 

Kemampuan berpikir secara wajar juga refleksi yang fokus pada saat 

menentukan hal yang wajib dipercaya dengan tindakan yang dilakukan 

disebut berpikir kritis. Berpikir kritis (critical thinking) yaitu suatu 

kemampuan atau kesediaan untuk membuat penelitian terhadap dengan 

sejumlah pernyataan lalu menyimpulkan keputusan yang objektif didasarkan 

pada beberapa pertimbangan yang analitis serta dengan fakta mendukung. 

Berpikir kritis akan mencakup kemampuan agar peserta didik bersikap 

konstruktif dan kreatif yaitu kemampuan mengemukakan berbagai 

penjelasan alternatif dari beberapa kejadian yang ada dalam memikirkan 

dampak dari hasil penelitian yang diperoleh serta mampu menggunakan 

pengetahuan yang baru ke dalam berbagai masalah sosial atau diri sendiri.31 

 

                                                           
30Mardayeli Danhas And Yun Denri Danhas, Pendidikan Lingkungan (Environmental 

Education) (Yogyakarta: Cv. Budi Utama, 2022).  
31Carole Wade And Carol Tavris, Psikologi (Jakarta: Erlangga, 2007).  
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2. Karakteristik Berpikir Kritis  

Berpikir kritis berisi semua proses dalam menemukan 

membandingkan kemudian menganalisis lalu melakukan evaluasi. Berpikir 

kritis tidak hanya berfikir secara logis sebab peserta didik harus mempunyai 

suatu keyakinan pada prinsip dasar untuk berpikir serta mempercayai 

sebelum mendapatkan alasan yang bersifat logis. Beberapa karakteristik 

yang terkait dengan berpikir kritis yaitu: 32 

a. Watak (Dispositions) 

Dalam berpikir kritis, orang harus skeptis, terbuka, lau menghargai 

kejujuran, respek pada berbagai pendapat dan data, dan selalu menemukan  

ide baru. 

b. Kriteria (Criteria) 

Peserta didik harus memiliki pedoman untuk berpikir secara kritis. 

Mereka harus mencari sesuatu yang dapat dipercayai untuk diputuskan. 

Meskipun suatu argumen didasarkan pada berbagai sumber, mereka harus 

memenuhi beberapa persyaratan. Ini termasuk relevansi, keakuratan fakta 

yang didasarkan pada sumber yang kredibel, teliti, tidak biasa, bebas dari 

kesalahan pemahaman atau logika(pemikiran) yang bersifat keliru, dengan 

logika bersifat konsisten, serta pertimbangan yang matang. 

 

c. Argumen (Argument) 

                                                           
32Vivin Zulfa Atina, A Guide To Survive In The Corona Virus Pandemic And The Society 

5.0 Era (Yogyakarta: Deepublish, 2021). 
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Pengenalan, penilaian, dan penyusunan argumen adalah bagian dari 

kemampuan berpikir kritis. Argumen merupakan suatu pernyataan atau 

proposisi yang berbasis data. 

d. Pertimbangan atau pemikiran (Reasoning) 

Dalam membuat kesimpulan dari satu atau beberapa pernyataan 

proses ini juga mencakup menguji bagaimana berbagai data atau pernyataan 

berinteraksi satu sama lain. 

e. Sudut pandang (Point of view) 

Perspektif yaitu cara seseorang  memahami dan menilai sesuatu dan 

memberikan makna. Orang yang memiliki kemampuan berpikir kritis akan  

melihat masalah dari berbagai sisi sudut pandang. 

f. Prosedur penerapan kriteria 

Berpikir kritis adalah penerapan yang sangat kompleks serta  

prosedural. Ini termasuk merumuskan masalah, mengidentifikasi perkiraan 

menentukan, dan membuat keputusan. 

C. Ekoliterasi  

1. Pengertian Ekoliterasi 

Ekoliterasi yaitu pemahaman tentang aturan organisasi yang telah 

dibentuk oleh ekosistem selama evolusi untuk mendukung jaring-jaring 

kehidupan merupakan langkah awal menuju keberlanjutan. Langkah 

selanjutnya yaitu bergerak menuju ekodesain dimana kita perlu menerapkan 

pengetahuan ekologi kepada perencanaan ulang teknologi untuk 
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melanjutkan sistem-sistem  alam dengan pengetahuan manusia.33 

Ekoliterasi biasa juga disebut juga kecerdasan dalam ekologi yang 

merupakan kecerdasan berdasarkan komponen kognitif yaitu berupa 

pengetahuan terhadap bagaimana kondisi alam dapat memfasilitasi hidup 

setiap makhluk hidup. Keberhasilan akan semakin didukung jika tingkat 

pengetahuan, tingkat kesadaran, dan tingkat keterampilan hidup dapat 

disesuaikan dengan kelestarian pada alam. Ekoliterasi erat kaitannya dengan 

pembelajaran karna melibatkan interaksi peserta didik dengan lingkungan, 

kegiatan ekoliterasi dalam proses belajar  ini diterapkan agar peserta didik 

dilatih untuk menjaga alam dengan baik, serta mampu mengetahui 

bagaimana cara merawat alam. Sekolah tentu memiliki peran 

mengembangkan masyarakat yang sadar lingkungan, serta meningkatkan 

kecerdasan ekologis peserta didik.34 

Ekoliterasi yaitu suatu tindakan yang secara menyeluruh tentang 

pemahaman pada konsep ekologi yang tentu diharapkan apabila seseorang 

telah paham dengan konsep ekologi lalu menerapkannya dalam kehidupan 

sehari-hari.35 

 

                                                           
33 Fritjop Capra, The Hidden Connections: Strategi Sistemik Melawan Kapitalisme 

Baru, Ed. By Cahyu Purnawan Dan Lucky G. Adhipurna (Yogyakarta: Jalasutra, 2008). 
34Linda Eka Pradita, Umi Rahmawati, And Mohammad Ulyan, Ekoliterasi Dalam 

Desain Pembelajaran Bahasa Indonesia: Terintegrasi Kurikulum Merdeka Belajar (Jawa 
Tengah: Wawasan Ilmu, 2021).  

35 Setiawan Hendra And Rachmi Afriani, ‘Taraf Ekoliterasi Mahasiswa Didik 
Pendidikan Biologi Fkip Universitas Kapuas Sintang”,’ Edumedia : Jurnal Kependidikan Dan 
Ilmu Pendidikan, 3.1 (2019), 20–25 <Https://Jurnal.Unka.Ac.Id/Index.Php/Index/Index>.  
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2. Tujuan Ekoliterasi 

Tujuan ekoliterasi adalah untuk membangun iterasi lingkungan pada 

semua orang  atau kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. 

Ekoliterasi yaitu buku kurikulum, bukan hanya kumpulan tetapi berisi pesan 

juga harapan dari pendidik secara keras dalam mengubah pemahaman dan 

pengetahuan pada peserta didik tentang masalah ekologi yang penting. Di 

sekolah dasar, ekoliterasi harus diterapkan karena peserta didik pada usia ini 

lebih mudah diajarkan untuk menjadi peka terhadap lingkungan sekitar 

mereka.36 

3. Ekoliterasi Berbasis Pembelajaran 

Di sekolah, praktik belajar dalam ekoliterasi menempatkan 

pendidikan dengan pembangunan yang berkelanjutan. Akibatnya, pendidik 

memiliki tanggung jawab besar untuk mengajarkan pada peserta 

didik tentang pentingnya kesadaran untuk menjaga lingkungan. Mereka juga 

harus mengajarkan bagaimana menjaga lingkungan dalam kehidupan sehari-

hari.37 

 

 

                                                           
36 Tri Wahyu Setyaningrum And Ganes Gunansyah, ‘Praktik Pembelajaran Ekoliterasi 

Berorientasi Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Sekolah Dasar Negeri Kota 
Surabaya Bagian Barat’, Jurnal Penelitian Pendidikan Pendidik Sekolah Dasar, 8.2 (2020), 
375–84 <Https://Ejournal.Unesa.Ac.Id/Index.Php/Jurnal-Penelitian-
Pgsd/Article/View/34363>. 

37Pradita, Rahmawati, And Ulyan. 
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D. Perubahan dan Pelestarian Lingkungan Hidup 

1. Pengertian Keseimbangan dan Perubahan Lingkungan Hidup 

Keseimbangan lingkungan dapat dilihat dari ekosistem yang terjaga 

dengan baik.  baik artinya tetap terjaga kelestariannya artinya tatanan 

komponen di dalamnya akan berinteraksi membentuk suatu keseimbangan 

dan tentu senantiasa produktif dan berada pada kondisi yang berlangsung 

secara terus menerus dan berkelanjutan.38 

Perubahan lingkungan hidup pada dasarnya ialah terjadinya 

perubahan keseimbangan di dalam atau pada suatu ekosistem, ialah 

perubahan terhadap siklus komponen penyusun lingkungan yang bisa terjadi 

karena salah satu komponen pada siklus tersebut mengalami perubahan baik 

dari segi kuantitas maupun kualitas. Penyebabnya dapat disebabkan oleh 

manusia atau karena peristiwa alam. Apabila perubahan salah satu 

komponen pada suatu ekosistem berubah tapi bukan disebabkan oleh faktor 

yang berada dari luar ekosistem tersebut, atau perubahan terjadi di 

dalamnya maka hal ini belum bisa disebut perubahan karena ekosistem 

tersebut bisa melakukan mekanisme untuk menstabilkan keadaannya sendiri 

dengan siklus yang ada pada komponen di dalamnya. Perubahan lingkungan 

hidup di alam secara umum disebabkan oleh dua factor yaitu manusia dan 

fenomena alam.39 

a. Perubahan Lingkungan Hidup Karena Manusia 

                                                           
38Siahaan, Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan (Jakarta: Erlangga, 2004). 
 39Mardayeli Danhas And Danhas. 
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Perubahan lingkungan hidup yang disebabkan oleh manusia 

disebabkan dari upaya manusia dalam memanfaatkan komponen sumber 

daya dari lingkungan dalam konsep pemanfaatan sumber daya alam untuk 

maksud ekonomis. Pada keadaan lahan ruang kota sudah kurang memadai 

untuk tatanan kehidupan kota, maka yang dilakukan adalah perluasan ruang 

kota perubahan pada lingkungan bisa saja dilakukan, tapi memenuhi kriteria 

dan persyaratan yang menjamin tidak terjadinya degradasi lingkungan.40 

b. Perubahan Lingkungan Hidup Karna Alam  

Perubahan lingkungan hidup disebabkan juga oleh gejala alam. 

Kerusakan alam yang dipicu oleh fenomena pada alam misalnya gempa bumi, 

gunung berapi, angin topan dan lainnya.41 

1) Gempa Bumi  

Getaran dari tanah oleh pecahnya bebatuan yang secara tiba-tiba dan 

memisahkan lapisan terluar dari bebatuan disebut gempa bumi. 

Gempa dapat terjadi karena getaran dari kulit bumi diakibatkan oleh 

kekuatan dalam bumi. Gempa bumi terjadi akibat dua lempeng bumi 

akan bergeser satu sama lain disebabkan karena patahan (fault)  

patahan itu mencerminkan daerah yang relative yang lemah atau 

disebut weak zone. Berdasarkan penyebab dari gempa bumi terbagi 

menjadi gempa tektonik dan gempa vulkanis. 

                                                           
40Mardayeli Danhas And Danhas.  
41Heri Kiswanto, Fisika Lingkungan : Memahami Alam Dengan Fisika (Aceh: Syiah 

Kuala University Press, 2022). 
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a) Gempa Tektonik 

Gempa akibat pergeseran tektonik ada yang saling menggeser 

mendorong atau saling menjauh. Skala pada gempa tektonik yaitu jauh lebih 

besar dibanding dengan jenis gempa yang lain akibatnya efek dari gempa 

tektonik lebih besar terhadap bangunan.42 

b) Gempa Vulkanik 

Gempa yang terjadi  dikarenakan peristiwa vulkanisme baik sebelum 

sedang ataupun sesudah dari letusan  gunung berapi disebut gempa vulkanik. 

Pada umumnya gempa vulkanik tidak terlalu besar dan daerah yang terkena 

hanya sekitar gunung itu saja..43 

2) Tsunami 

Tsunami merupakan serangkaian gelombang laut besar diakibatkan 

oleh gempa bumi dan juga letusan gunung bawah laut. Bencana 

tsunami dapat terjadi jika gangguan akan menyebabkan  pindahnya 

air dengan jumlah besar seperti letusan gempa bumi, gunung meletus 

serta bencana longsor.44 

3) Gunung Berapi 

Letusan pada gunung api yaitu bagian dari aktivitas vulkanik atau 

dengan istilah “erupsi”. Letusan gunung api berbahaya karna berupa 

                                                           
42Ferli Zulhendri, Bencana Alam Dan Bencana Manusia (Tangerang: Pt. Kiara Alifiani, 

2007). 
43Utami Pratiwi, Buku Pintar Penanggulangan Gempa Bumi (Yogyakarta: Diva Press, 

2021). 
44Ferli Zulhendri. 
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awan panas, lontaran materal (pijar), hujan abu lebat, lava, gas 

beracun, tsunami dan banjir lahar dan gas beracun.45 

4) Angin badai  

Angin badai disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam sistem cuaca. 

Angin badai dapat mencapai kecepatan angin hingga 120 km/jam. 

Angin badai akan menghancurkan segalanya, termasuk bangunan dan 

tanaman, dan menelan banyak korban 

2. Pencemaran Lingkungan Hidup 

Pencemaran adalah dimasukkan  zat suatu energi, atau bahan lain ke 

dalam lingkungan, ketika kegiatan yang dilakukan manusia atau karna proses 

alam mengubah tatanan lingkungan hingga kualitasnya menurun, 

mengakibatkan menjadi kurang dan tidak dapat berfungsi bagi lingkungan 

lagi. Organisme hidup di lingkungan tersebut mungkin pada akhirnya mati. 

Polutan atau bahan pencemar adalah segala sesuatu yang dapat 

menyebabkan pencemaran.46 

a. Pencemaran Udara 

Asap  sisa dari hasil pembakaran, terutama bahan bakar dari fosil 

(batu bara dan minyak),  mesin pabrik dan kendaraan baik motor atau mobil, 

adalah penyebab pencemaran udara yang disebabkan oleh tindakan manusia. 

Pencemaran udara memiliki banyak efek, termasuk penurunan kadar pada 

oksigen (O2) pada udara dan menipisnya lapisan ozon (O). Jika bergabung 

                                                           
45Sri Winarni And Others, Nursing Creativity Inovasi Perawat Dlam Kegawatdarurtan 

Dan Kebencanaan Emergency And Disaster Nursing (Malang: Media Nusa Creative, 2020).  
46Khoirul Huda, Perubahan Lingkungan (Jakarta: Erlangga, 2018). 
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dengan air hujan, pencemaran udara dapat menyebabkan hujan asam, serta 

akan merusak dan mencemari baik tanah, air, juga tumbuh-tumbuhan.47 

b. Pencemaran Air  

Pencemaran air adalah pencemaran sebagai akibat dari masuknya zat 

pencemar ke dalam air, sehingga terjadinya perubahan rasa, perubahan bau, 

dan perubahan warna, dan kualitas air menjadi menurun. Pencemaran air 

dapat terjadi ketika zat yang tidak bisa terurai seperti deterjen, pestisida, 

minyak, dan bahan kimia lainnya masuk ke dalam air. Selain itu, tumpukan 

sampah dapat mengganggu aliran sungai dan menyebabkan polusi atau 

pencemaran. Pencemaran air dapat menyebabkan pencemaran air pada 

tanah, air di permukaan, dan air laut serta kerusakan ekosistem yang ada di 

perairan seperti waduk, sungai, dan danau. 

c. Pencemaran Tanah 

Faktor tingkah laku yang menyebabkan pencemaran tanah adalah 

perubahan jenis sampah dalam kehidupan serta penggunaan berbagai bahan 

kimia untuk pupuk dan kebutuhan industri lainnya. Bahan pencemar tanah, 

seperti limbah rumah tangga, limbah bekas pabrik, memiliki berbagai 

karakteristik dimana beberapa memerlukan banyak oksigen untuk 

membusuk, dan yang lain sulit dihancurkan oleh mikroba tanah.48 

 

                                                           
47Bertram Kjerulff And Others, ‘Medium Term Moderate To Low-Level Air Pollution 

Exposure Is Associated With Higher C-Reactive Protein Among Healthy Danish Blood 
Donors”’, Environmental Research, 233.1 (2023), 1–
8<Https://Doi.Org/10.1016/J.Envres.2023.116426>.  

48Resyi A Gani And Others, Bumi Dan Antariksa Kajian Konsep Pengetahuan Dan 
Fakta (Yogyakarta: Cv. Budi Utama, 2021).  
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3. Penanganan Limbah 

Penangan setiap jenis sampah berbeda-beda tergantung pada 

seberapa cepat mereka terurai atau apakah mereka berbahaya bagi 

lingkungan. Pengolahan sampah bertujuan untuk mengurangi atau 

menghilangkan masalah lingkungan. Manusia juga harus mematuhi 

persyaratan tidak melakukan pencemaran di air, udara atau tanah dengan 

tidak menimbulkan berupa bau dan tidak memicu kebakaran.49 

a. Penanganan limbah cair 

Semua fase dalam proses mengelolah limbah yang cair, baik primer, 

sekunder, maupun tersier, tentu menghasilkan endapan berupa lumpur yang 

tidak dapat dibuang begitu saja secara langsung. Lumpur biasanya diurai 

atau dicerna, dalam penangannya kemudian dikirim pada beberapa pilihan, 

seperti dibuang ke lahan pembuangan (landfill), digunakan sebagai bahan 

pupuk kompos, atau  juga dibakar (incinerated).50 

b. Penanganan limbah padat 

Penanganan limbah yang berbentuk padat merupakan pekerjaan 

serius  karena berkaitan dengan pembuangan sampah limbah yang tidak 

                                                           
49 Fitria Riany Eris, ‘Handling Of Solid And Liqiud Waste Problems In Banten 

Province’, Jur. Agroekotek, 1.1 (2009), 36–45 
<Https://Doi.Org/Dx.Doi.Org/10.33512/J.Agrtek.V1i1.575>. 

50Qomariyatus Sholihah, K3 Pariwisata (Yogyakarta: Cv Bintang Semesta Media, 
2022). 
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mudah hancur, sehingga perlu pemikiran yang baik untuk menangani 

persoalan limbah ini.51 

c. Penanganan limbah bersifat gas 

Pengolahan limbah yang berupa gas yang secara teknik dapat 

ditindaki dengan cara menambah alat yang dapat membantu mengurangi 

suatu pencemaran pada udara. Cara terbaik untuk mencegah gas yang 

mencemari suatu lingkungan adalah dengan memasang filter atau penyaring 

pada knalpot kendaraan, alat pengendap debu (abu), dan pengontrol emisi 

gas yang dibuang, dan metode lainnya. 

d. Penanganan limbah B3 

Limbah B3, yang berarti Bahan Berbahaya dan Beracun, ditangani 

dengan berbagai cara. Karena jenis limbah ini dapat membahayakan 

lingkungan, penanganan yang tepat diperlukan. Limbah B3 tidak dapat 

dibuang begitu saja, jadi berhati-hatilah saat membuangnya. Terlebih dahulu, 

limbah harus diolah melalui proses fisik, biologi, dan kimia untuk 

menghilangkan zat berbahaya yang terkandung di dalamnya.52 

E. Kerangka Pikir 

Berfikir kritis dan ekoliterasi terhadap perubahan dan pelestarian 

lingkungan hidup dalam pembelajaran biologi belum sepenuhnya terbentuk. 

Misalnya dapat dilihat dari kurangnya kesadaran peserta didik dalam 

                                                           
51Mahyuddin And Others, Pengelolaan Air Limbah (Makassar: Cv. Tohar Media, 

2023). 
52Qomariyatus Sholihah. 
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menganalisis dampak dari membuang sampah  sembarangan serta 

kurangnya sikap peduli lingkungan yang dapat mengakibatkan pencemaran 

pada lingkungan. Hal ini didasari pada sikap peserta didik yang kurang peduli 

terhadap sampah. Pendidikan yang kurang berorientasi pada lingkungan 

sekitar akan mengakibatkan kurangnya pemahaman dan sikap peduli pada 

peserta didik.  

Hal ini dialami oleh peserta didik kelas X SMA Negeri 17 Gowa yang 

belum mengetahui dampak dari membuang sampah sembarangan karena 

kurangnya sikap peduli lingkungan peserta didik, hal ini terjadi pada sekolah 

tersebut karena pembelajaran hanya sebatas konseptual yang tidak dikaitkan 

dengan lingkungan sekitar.  

Diperlukan suatu model pembelajaran yang mampu membuat peserta 

didik lebih aktif dalam belajar dan kontekstual agar peserta didik mudah 

memahami materi dan mampu berfikir kritis serta membangun sikap 

ekoliterasi. Salah satu model yang dapat digunakan adalah Problem Based 

Learning (PBL) berbasis Socio Scientific Issues (SSI) yang tentu dapat 

meningkatkan kemampuan berfikir kritis dan ekoliterasi.   

Salah satu materi pembelajaran yang berkaitan dengan lingkungan 

yaitu perubahan dan pelestarian lingkungan hidup. Tujuannya agar peserta 

didik mampu memahami pentingnya menjaga lingkungan sekitar.  
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Problem Based Lerning  (PBL) Berbasis Socio Scientific Issues (SSI) 

 

Berikut merupakan  bagan kerangka pikir dalam penelitian ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  2.1  Bagan Kerangka Pikir Penelitian

Permasalahan di sekolah 

- Kurangnya Kemampuan Berfikir Kritis Peserta didik 
- Kurangnya Ekoliterasi Peserta Didik 

-  

Berpikir Kritis 

 

Ekoliterasi 

 
Meningkatkan Kemampuan Befikir 

Kritis dan Ekoliterasi 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 

A. Etika Penelitian  

Adapun etika yang baik dalam penelitian sebagai berikut53: 

1. Memelihara Kejujuran 

Tulisan ini disajikan dengan memelihara kejujuran yang disajikan tidak 

dimiliki oleh orang lain. Dimana penulis harus  secara jujur menunjukkan 

pendapat yang dikutip dari pendapat orang lain. Pengutipan dari pernyataan 

pada orang lain pada tulisan ini diakui dan dihargai  dengan mengutip 

sumbernya. 

2. Menunjukkan Sikap Rendah Hati (Tawāḍu‘)  

Jika padanan dalam bahasa Indonesia tidak ada atau dianggap tidak 

tepat, tulisan ini disajikan dengan rendah hati dengan menghindari 

penggunaan kata atau suatu istilah asing pada situasi yang tidak perlu. 

Biasanya dibutuhkan penulisan kata-kata asing. Tulisan ini tidak berisi 

literatur dianggap dengan tidak relevan pada karya tulis ilmiah karna dinilai 

hanya menunjukkan kemampuan bahasa asing penulisnya saja. 

 

 

                                                           
53Muljono Damopolii, Sabri Samin, And Subehan Khalik, Pedoman Penulisan Karya Tulis 

Ilmiah Makalah, Risalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Laporan Penelitian (Gowa: Alauddin 
University Press, 2023). 
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3. Bertanggung Jawab 

Tulisan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas informasi dan analisis 

yang disajikan di dalamnya tidak dapat memberikan kesalahan apapun kepada  

orang lain. 

4. Bersikap Terbuka 

Penulis memberi kesempatan pada pihak lain dalam memeriksa kembali 

fakta dan data dalam karya ilmiah ini. 

5. Bersikap Cermat 

Penulis menyajikan data, beberapa pernyataan, nama tempat, nama 

orang. orang, dan ejaan dengan cermat dalam tulisan ini. Seseorang 

menunjukkan kurangnya etika dan tradisi ilmiah ketika mereka tidak melakukan 

pengecekan ulang terhadap data yang disampaikan 

6. Bersikap Objektif dalam Menyajikan Uraian 

Tulisan ini disajikan dengan memelihara sikap objektif dalam 

mengemukakan argumentasi dalam sebuah uraian adalah pemahaman yang 

memadai tentang aturan-aturan berpikir yang benar, yang dikenal dengan 

logika.  

7. Respek Mengutip (Sitasi) Karya Ilmiah Dosen Pembimbing/Penguji 

Dalam karya ilmiah ini, kami mengutip karya ilmiah dosen, baik dalam 

bentuk buku, artikel, hasil penelitian, atau prosiding. Karya-karya ini juga sesuai 
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dengan kosep skripsi, konsep tesis, disertasi, dan risalah pada mahasiswa yang 

bimbingan. 

B. Jenis dan lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksperimen semu 

(quasy experiment). Penelitian ini melibatkan dua kelompok kelas, yaitu 

kelompok yang diberikan perlakuan (treatments) atau disebut juga dengan kelas 

eksperimen serta kelas yang akan dijadikan perbandingan atau tidak diberikan 

treatments yang dikenal juga dengan istilah kelas kontrol.54 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian yaitu tempat dilaksanakannya proses penelitian. 

Lokasi  pada penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 17 Gowa di Kecamatan 

Bungaya, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. 

C. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan metodologi kuantitatif yaitu penelitian 

ini dengan menggunakan data angka dan dianalisis dengan statistik. Selain itu, 

                                                           
54Alpansyah And Abdul Thalib Hasyim, Kuasi Eksperimen: Teori Dan Penerapan Dalam 

Penelitian Desain Pembelajaran (Bogor: Guapedia, 2021).  
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penelitian ini menggunakan pendekatan studi atau keilmuan, atau pedagogis. 

Pedagogis adalah pendekatan pengajaran atau pendidikan.55  

D. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi  

Seluruh subjek penelitian, apakah itu orang atau benda, yang dapat 

diperoleh dan atau memberikan informasi (data penelitian) disebut populasi.  

Semua peserta didik kelas X SMA Negeri 17 Gowa adalah subjek penelitian ini.56 

Adapun populasi dari penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas X SMA 

Negeri 17 Gowa. 

Tabel 3. 1 Populasi peserta didik kelas X SMA Negeri 17 Gowa 

No. Kelas Jumlah 

1. X1 25 

2. X2 25 

3. X3 29 

Jumlah 79 

  

 

                                                           
55 Hiryanto, ‘Pedagogi, Andragogi Dan Heutagogi Serta Implikasinya Dalam 

Pemberdayaan Masyarakat’, Dinamika Pendidikan, 22 (2017), 65–71 <Http://Journal.Uny.Ac.Id>. 
56Johar Arifin, Spss 24 Untuk Penelitian Dan Skripsi (Jakarta: Pt. Elex Media Komputindo, 

2017).  
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2. Sampel  

Sejumlah anggota populasi  dan  memiliki karakteristik dari populasi 

yang telah ditentukan.57  Sampel adalah  sebagian dari populasi ataupun 

perwakilan pada populasi dimana hasil dari sampel akan mencakup seluruh 

karakteristik dari populasi tersebut.58 Proses pengambilan suatu sampel pada 

populasi yang ada dikenal sebagai teknik sampling. 59 

Adapun teknik sampling pada penelitian ini dengan menggunakan teknik 

purposive sampling. Adapun Purposive sampling yaitu metode dalam 

pengambilan dan menentukan sampel yang akan  dipilih oleh seorang peneliti 

berdasarkan ketentuan yang sudah dipertimbangkan. Menentukan 

pertimbangan pengambilan sampel dilaksanakan dengan melihat dari 

kemampuan belajar dan jumlah peserta didik hampir sama. Teknik dalam 

purposive sampling ini menggunakan berbagai pertimbangan, tergantung pada 

jenis penelitian yang nantinya dilakukan.60  

Berdasarkan uraian tersebut, ditentukan sampel yang akan dipilih  dalam 

penelitian ini  yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Satu kelas eksperimen 

                                                           
57Mahir Pradana And Avian Reventiary, ‘Pengaruh Atribut Produk Terhadap Keputusan 

Pembelian Sepatu Merek Customade (Studi Di Merek Dagang Customade Indonesia)’, Jurnal 
Manajemen, 6.1 (2016), 1–10 <Https://Doi.Org/10.26460/Jm.V6i1.196>.  

58Nurmadhani Fitri Suyuthi Eko Sudarmanto, Dkk. Desain Penelitian A. Metode Peneltian 
Bisnis : Pendekatan Kuantitatif (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021).  

59Bagus Sumargo, Teknik Sampling (Jakarta: Unj Press, 2020). 
60Sri Maharani And Martin Bernard, ‘Analisis Hubungan Resiliensi Matematik Terhadap 

Kemampuan  Pemecahan Masalah Siswa Pada Materi Lingkaran’, Jpmi (Jurnal Pembelajaran 
Matematika Inovatif Dan Kreatif), 1.5 (2018), 819–26 
<Https://Doi.Org/10.22460/Jpmi.V1i5.P819-826>. 
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yaitu pada kelas X.1 yang memiliki jumlah 25 peserta didik serta satu kelas 

kontrol yaitu pada kelas X.2 yang memiliki jumlah 25 peserta didik. Pemilihan 

sampel didasarkan atas pertimbangan dari rata-rata dari masing-masing kelas 

yang terlihat hampir sama dimana kelas X.1 dengan nilai 74,36, dan kelas X.2 

yaitu 74,30. 

Tabel 3. 2 Sampel kelas peserta didik kelas X SMA Negeri 17 Gowa 

Kelas Peserta Didik Keterangan 

X.1 25 Peserta didik Kelas Eksperimen 

X.2 25 Peserta didik Kelas Kontrol 

Jumlah   50 Peserta didik 
 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Kegiatan yang dilaksanakan dalam mengumpulkan data pada saat 

penelitian yang akan  menentukan jalannya proses dan hasil yang akan 

didapatkan saat penelitian dilaksanakan disebut metode pengumpulan data. 

Metode dalam mengumpulkan data pada penelitian ini yaitu: 
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1. Tes 

Alat ukur yang dipakai untuk mengevaluasi kemampuan peserta didik 

dalam  memahami, dan mengembangkan keterampilan yang berkaitan dengan 

tujuan dalam  pembelajaran atau penelitian yaitu tes.61 

a. Tes hasil belajar 

Dalam penelitian ini, digunakan tes berupa soal essay. Tes essay untuk 

mengukur tingkat kemampuan berpikir kritis peserta didik baik sebelum ujian 

(pretest) maupun setelah ujian (posttest). 

2. Non Tes 

Cara untuk melakukan penilaian peserta melalui pengamatan sistematis 

daripada ujian disebut dengan instrumen non tes yaitu metode penilaian siswa 

yang tidak melibatkan uji soal melainkan tetap dilakukan pengamatan.62 

a. Angket 

Penelitian ini menggunakan instrumen angket yang bertujuan mengukur 

tingkat  kemampuan ekoliterasi peserta didik sebelum (pretest) dan setelah 

(posttest) dengan menggunakan model pembelajaran yaitu Problem Based 

Learning (PBL)  berbasis Socio Scientific Issue (SSI). 

                                                           

61 Anisa Fauziya And Others, ‘Instrumen Tes Dan Non Tes Pada Penelitian’, Pendas : 
Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 08.03 (2023), 6538–48 
<Https://Journal.Unpas.Ac.Id/Index.Php/Pendas/Article/Download/12050/5131/51132>. 

62 Fauziya and others. 
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F. Desain Penelitian 

Penggunaan desain penelitian ini bertujuan mengetahui apakah ada 

perubahan dan perbedaan tingkat kemampuan berifikir kritis dan ekoliterasi 

kelas kontrol dan juga kelas eksperimen dan diberi pretest dan posttest. . Dimana 

pada kelas eksperimen menggunakan suatu model pembelajaran yakni Problem 

Based Learning (PBL) Berbasis Sosio Scientific Issues (SSI) saat memberikan 

instruksi, sementara kelas kontrol tidak. Desain penelitian yang dipakai pada 

penelitian ini yaitu non-equivalent control group design. 

Model yang diberikan dalam kelas kontrol yaitu model konvensional atau 

model pada pembelajaran berpusat pada pendidik dalam menyajikan 

pembelajaran dan peserta didik mendengarkan sesuai dengan model yang 

sering digunakan oleh pendidik pada kelas X di SMAN 17 Gowa. 

Tabel 3. 3 Desain pretest dan posttest penelitian 

Subjek Pretest Treatment Posttest 

Kelas Eksperimen O1 X O2 

Kelas Kontrol O3 - O4 

Keterangan: 

O1: Nilai Pretest kelompok eksperimen 

O2: Nilai Posttest kelompok eksperimen 

O3: Nilai Pretest kelompok kontrol 
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O4 : Nilai Posttest kelompok kontrol 

X: Pemberien perlakuan (Treatment) 

G. Instrumen Penelitian 

Setiap alat yang dapat digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan dan 

memperoleh data, mengukur data, serta menganalisis data yang berkaitan 

dengan subjek atau masalah dalam penelitian disebut instrumen.63 Soal berpikir 

kritis, angket ekoliterasi, modul ajar, Lembar Kerja untuk Peserta Didik (LKPD), 

dan lembar keterlaksanaan model pembelajaran berbasis masalah (PBL) 

berbasis sosio-scientific issues (SSI) dan lembar keterlaksanaan model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) berbasis Socio Scientific Issues (SSI) 

adalah alat yang dipakai untuk mengumpulkan data pada penelitian ini. 

1. Soal Tes Berpikir Kritis 

 Tes dalam penelitian ini berupa soal essay sebanyak 8 butir nomor soal. 

yang akan dibagikan sebanyak 2 kali kepada setiap peserta didik yaitu pada saat 

sebelum (pretest) dan sesudah pembelajaran (posttest). Adapun kisi-kisi soal 

berpikir kritis yang digunakan yaitu: 

 

 

 

                                                           
63Heru K, Pengantar Praktis Penyusunan Instrumen Penelitian (Yogyakarta: Deepublish, 

2021) <https://doi.org/10.21>. 
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Tabel 3. 4 Kisi-Kisi Instrumen Berpikir Kritis 

INDIKATOR BERPIKIR KRITIS LEVEL 
KOGNITIF 

NO 

Memberikan penjelasan secara 
sederhana (elementary classification) 

C4 1,3 

Membangun keterampilan dasar (basic 
support 

 

C4 2,6 

Menyimpulkan (inference) C5 

 

5,8 

Memberikan penjelasan lebih  

lanjut (advanced) 

C4 7 

Menyusun strategi dan taktik (strategy and 
tactics) 

C6 4 

3. Angket Ekoliterasi  

Angket juga sama dengan kuesioner yaitu suatu alat riset atau alat survey 

yang terdiri atas beberapa pertanyaan tertulis, dengan tujuan agar mendapatkan 

tanggapan dari kelompok orang yang terpilih matau biasa disebut sebagai daftar 

pertanyaan.64 Penelitian ini menggunakan angket (kuesioner) dengan 20 item 

yang akan dibagikan sebanyak 2 kali kepada setiap peserta didik yaitu pada saat 

sebelum (pretest) dan sesudah pembelajaran (posttest). Berikut kisi-kisi angket 

ekoliterasi: 

 

 

                                                           
64Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R & D (Bandung: Alfabeta, 

2009). 
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Tabel 3. 5 Kisi-Kisi Angket Ekoliterasi 

No. Indikator No item 

1. Pengetahuan (Head) 3,7,11,14 

2.  Sikap (Heart) 2,4,8,9,12,13,15,18 

3.  Keterampilan (Hands) 

 

1,5,6,10,16,17,19,20 

H. Validasi dan Reliabilitas Instrumen 

Instrumen untuk penelitian sebelum digunakan terlebih dahulu akan 

dilaksanakan uji validasi dan uji reliabilitas. Suatu Instrumen dikatakan valid 

ketika akan digunakan dengan tujuan mendapatkan data juga mengukur data 

sudah tepat.65 Instrumen dikatakan reliabel jika uji reliabel mengacu pada suatu 

instrumen penelitian secara konstan, reliabilitas akan merujuk pada suatu 

pengukuran yang akan memberikan hasil yang konsisten dan memiliki nilai yang 

sama.66 

1. Uji Validasi 

Validasi yaitu standar bisa juga disebut dengan dasar ukuran yang akan 

menunjukkan suatu ketetapan (appropriatness). Tes dapat dikategorikan valid 

apabila kita mengukur yang memang seharusnya akan diukur. Selain itu 

validitas juga dilihat juga sejauh mana kecermatan juga ketepatan suatu 

                                                           
65Sugiyono. 
66Wahyuddin And Others, Metodologi Penelitian Kuantitatif : Dengan Aplikasi Ibm Spss 

(Padang : Get Press Indonesia, 2023). 
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instrumen dalam mengukur (tes) dalam melakukan fungsi ukurnya.67 Adapun 

kategorisasi validitas konstruk dan isi instrumen sebagai berikut: 

Tabel 3. 6  Tabel kategorisasi validasi instrument68: 

No. Skor Kategori 

1 1-1,5 Sangat tidak valid 

2 1,6-2,5 Tidak valid 

3 2,6-3,5 Kurang Valid 

4 3,6-4,0 Cukup Valid 

5 4,1-5 Valid 

 

Pada penelitian yang dilaksanakan ini digunakan jenis validitas isi, 

konstruk , dan empiris. Validitas konstruk (construct) yaitu menguji kelayakan 

instrumen penelitian dengan menghubungkan hasil tes dengan teori yang 

digunakan sedangkan validitas konten atau isi (content) yaitu suatu penguji 

kelayakan pada instrumen  penelitian yang dinilai oleh validator ahli.69 Berikut 

tabel hasil validasi instrument dari dua validator ahli sebagai berikut: 

 

                                                           
67Supriyadi, Evaluasi Pendidikan (Jawa Tengah : Pt. Nasya Expanding Management, 2021 

).  

68 Helli Ihsan, ‘Validitas Isi Alat Uukur Penelitian: Konsep Dan Panduan Penilaiannya’, 
Pedagogia Jurnal Ilmu Pendidikan, 13.3 (2015), 173 
<Https://Doi.Org/10.17509/Pedagogia.V13i3.6004>. 

69 Wahyu Dwi Puspitasari and Filda Febrinita, ‘Pengujian Validasi Penelitian’, Journal 
Focus Action of Research Mathematic (Factor M), 4.1 (2021), 77–90 
<https://doi.org/10.30762/factor-m.v4i1.3254>. 
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Tabel 3. 7 Hasil Validasi  Instrumen 

No. Instrumen Nilai validasi Rata-Rata Kategori 

V1 V2 

1.  Soal berpikir kritis 4,9 4,9 4,9 Valid 

2. Angket ekoliterasi 3,9 3,8 3,9 Cukup Valid 

   3. Modul ajar   4,8 4,7 4,8 Valid 

4. Lembar Kerja Peserta Didik 
(LKPD) 

4,7 4,8 4,8 Valid 

5. Lembar keterlaksanaan 
model pembelajaran 

Problem Based Learning 
(PBL) berbasis Socio 
Scientific Issues (SSI) 

4,7 4,8 4,8 Valid 

 

Adapun hasil uji validasi konstruk  pada instrumen soal berpikir kritis 

dinyatakan valid,  instrumen angket ekoliterasi dinyatakan cukup valid, 

instrumen modul ajar dinyatakan valid, instrumen Lembar Kerja Peserta Didik 

(LKPD) dinyatakan valid dan instrumen berupa lembar keterlaksanaan model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) berbasis Socio Scientific Issues (SSI) 

dinyatakan valid. (Lihat lampiran 2, Hal.105-114). 

Validitas empiris adalah ketepatan mengukur didasari hasil analisis 

bersifat empiris atau validitas yang bersumber atau diperoleh pada pengamatan 

di lapangan.70Validitas empiris yaitu pengukuran yang didasarkan dengan hasil 

yang memiliki sifat empirik atau dengan kata lain validitas yang diperoleh 

                                                           
70Arifwangsa Adiningrat And Others, Akuntansi Keperilakuan (Ruang Lingkup Akuntansi 

Keperilakuan Dan Implementasi Aspek Keperilakuan Dalam Pengambilan Keputusan Keuangan 
(Sumatera Barat : Penerbit Mitra Cendekia Media, 2023). 
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berdasrkan pengalaman di lapangan. Uji ini dilakukan untuk mengetahui 

seberapa jauh tes yang peneliti kembangkan dalam mengukur yang hendak 

diukur sesuai dengan tujuannya.71 

 Adapun hasil dari validitas empiris yaitu instrumen penelitian yang 

diujicobakan pada kelas X MA-Assholihin sebanyak  32 orang dengan memberi 

soal berpikir kritis sebanyak 10  nomor dan 26  item  angket ekoliterasi yang 

akan dianalisis dengan program SPSS versi 26 untuk menetukan data valid yang 

akan dilihat apabila  thitung > ttabel dengan total nilai signifikansi sebesar 0,05 atau 

5%  dengan nilai ttabel untuk N berjumlah 32 yaitu 0,349. Berdasarkan hasil uji 

coba sebanyak 10 nomor soal berpikir kritis, terdapat 2 nomor soal berpikir 

kritis dinyatakan tidak valid yaitu nomor 2 dan 8 (Lihat lampiran 3, Hal.115) 

sedangkan untuk 26 item angket ekoliterasi ada 6 nomor item pernyataan 

dinyatakan tidak valid yaitu item nomor 7,12,15,16,17 dan 19. Soal dan angket 

yang dinyatakan tidak valid  juga tidak akan digunakan dalam penelitian ini dan 

hanya soal valid yang dihitung uji reliabilitasnya. Sehingga total soal yang dapat 

digunakan pada penelitian ini sebanyak 8 nomor essay dan angket sebanyak 20 

item pernyataan (Lihat lampiran 4, Hal.116). 

 

 

                                                           

71 Nahadi and others, Asesmen Keterampilan Berpikir Kritis Kimia : Model Tes Dan 
Pengembangannya (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2021). 
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2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas tentu mengacu pada seberapa baik item yang digunakan 

dalam instrumen penelitian secara konstan yang mengukur apa yang 

seharusnya diukur, reliabilitas akan merujuk pada suatu pengukuran yang akan 

memberikan hasil yang konsisten dan memiliki nilai yang sama. 72 Adapun nilai  

t hitung yaitu 0,349 dan diperoleh nilai reliabilitas pada soal berpikir kritis 

diperoleh 0,644 > 0,349 (Lihat lampiran 5, Hal.116) dinyatakan reliabel dan 

pada angket ekoliterasi yaitu 0,780 > 0,349  dan dinyatakan reliabel. (Lihat 

lampiran 8, Hal.120) 

I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Statistik deskriptif dan statistik inferensial, adalah dua pendekatan yang 

digunakan untuk mengolah dan menganalisis data dalam penelitian ini. 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif merupakan teknik analisis data yang 

digunakan untuk menganalisis data melalui penggambaran, dan pendeskripsian 

hasil berfikir kritis dan ekoliterasi peserta didik.73 analisis statistik deskriftif 

berguna memberikan deskripsi mengenai kemampuan berfikir kritis yang dibagi 

ke dalam lima tingkat yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat 

tinggi. 

                                                           
72Wahyuddin And Others,  Metodologi Penelitian Kuantitatif : Dengan Aplikasi Ibm Spss, 

(Padang : Get Press Indonesia, 2023). 
73Sugiyono, Metodologi Penelitian Kombinasi (Bandung: Alfabeta, 2015). 
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Tabel 3. 8 Kategori Skor Kemampuan Berfikir Kritis Peserta Didik74 

Interpretasi Kategori Penilaian 

80-100 Sangat Tinggi 

61-80 Tinggi 

41-60 Sedang 

21-40 Rendah 

0-20 Sangat Rendah 

Analisis statistik deskriptif juga berfungsi untuk memberikan deskripsi 

mengenai sikap ekoliterasi peserta didik terhadap sampel penelitian serta 

berfungsi dalam mengatasi masalah pada penelitian ini. Pada teknik analisis data 

deskriptif penyajian datanya berupa skor maksimum, skor minimum, rata-rata 

dalam skor, standar deviasi serta varians. Adapun cara menentukan kategorisasi 

ekoliterasi peserta didik dibagi ke dalam lima tingkat yaitu sangat rendah, 

rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi (Lihat lampiran 1, Hal.103) dengan 

penggunaan skor skala empat , yaitu:75 

 

 

                                                           
74Alhanifatus Syahidah And Others, ‘Instrument Two-Tier Multiple Choice Pada Materi 

Termokimia Untuk Mengukur Kemampuan Berpikir Kritis Siswa’, Jurnal Al’ilmi, 10.1 (2021), 13–
20 <Http://Jurnal.Radenfatah.Ac.Id/Index.Php/Alilm>.  

75Saifuddin Azwar, Penyusunan Skala Psikologis, 2nd edn (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
1999). 
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Tabel 3. 9 Kategorisasi Ekoliterasi Peserta Didik 

No. Nilai Kategori 

1. 20 < X ≤ 35 Sangat Rendah 

2. 36< X ≤ 44 Rendah 

3. 45< X ≤ 54 Sedang 

4. 55< X ≤ 64 Tinggi 

5. 65 < 80 Sangat Tinggi 

2. Analisis Statistik Inferensial 

Analisis data sampel sehingga hasil tersebut akan diberlakukan pada 

populasi disebut analisis statistik inferensial. 76  Sebelum dilaksanakan uji 

hipotesis terlebih dahulu akan dilakukan statistik inferensial dengan melakukan 

uji persyaratan yaitu: 

b. Uji Normalitas Data 

Pengujian sebuah data yang dipakai dalam mengetahui suatu tingkat 

normal atau juga tidak normalnya suatu data yang digunakan disebut uji 

normalitas. Dalam menguji normalitas dianalisis  menggunakan Komolgorov 

Smirnov dengan menggunakan SPSS versi 26 dengan taraf nilai signifikansi lebih 

                                                           
76 Yani Talakua, Saiful Anas, And Muhammad Aqil, ‘Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan Pada Rsu Bhakti Rahayu Ambon’, Jurnal Inovasi Penelitian, 1.7 (2020), 1253–
70 <Https://Doi.Org/10.47492/Jip.V1i7.267>. 
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> 0,05 dinyatakan bahwa data sudah terdistribusi sudah normal  apabila nilai 

dari signifikansi < 0,05 data dinyatakan tidak normal. 

c. Uji Homogenitas  

Uji dengan tujuan dalam menyelidiki homogen atau tidaknya suatu 

kelompok sampel disebut uji pada homogenitas data.77 Data yang didapatkan 

dalam penelitian diolah dengan uji Levene statistic pada aplikasi SPSS Versi 26. 

Kriterianya apabila nilai signifikansi > α  dari populasi dinyatakan mempunyai 

variansi homogen jika nilai signifikansi <  data dinyatakan memiliki variansi 

tidak terdistribusi secara homogen. 

b. Uji Hipotesis  

Menentukan dugaan sementara atau juga jawaban yang sementara, 

digunakan uji beda independent sampel t-test yang disebut uji hipotesis. 

Adapun syarat pengujiannya  seperti berikut: 

thitung < ttabel  maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

thitung > ttabel maka H1 diterima dan H0 ditolak. 

Nilai taraf signifikan pada penelitian ini yaitu sebesar 5% (α = 0.05). 

H0:  Tidak ada pengaruh signifikan penerapan model Model Pembelajaran 

Problem Based Learning  (PBL) Berbasis Socio Scientific Issue (SSI) 

Terhadap Kemampuan Berfikir Kritis Dan Ekoliterasi Peserta Didik Pada 

                                                           
77 Rivdya Eliza And Riza Setia Eka Putri, ‘Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Lottery Card (Kartu Arisan) Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Konsep 
Matematis Siswa Kelas X Man Salido’, Math Educa Journal, 2.1 (2018), 47-60.  



53 

 

 

Materi Perubahan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup Kelas  X Di SMAN 

17 Gowa. 

H1:  Ada pengaruh signifikan Model Pembelajaran Problem Based 

Learning  (PBL) Berbasis Socio Scientific Issue (SSI) Terhadap 

Kemampuan Berfikir Kritis Dan Ekoliterasi Peserta Didik Pada Materi 

Perubahan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup Kelas  X Di SMAN 17 

Gowa 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A...Hasil Penelitian   

Berdasarkan dari penelitian yang dilaksanakan  pada peserta didik di 

kelas X.1 SMAN 17 Gowa, sebagai kelas eksperimen yang diajar dengan  model  

Problem Based Learning (PBL) berbasis Socio Scientific Issue (SSI) dan diberikan 

instrumen soal berupa essay yaitu (pretest dan posttest). Dari analisis yaitu 

statistik deskriptif ditemukan hasil dari kemampuan peserta didik  pada kelas 

eksperimen setelah diberikan pretest dan posttest yaitu: 

1. Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik yang Diajar Menggunakan 

Model Pembelajaran Problem Based Learning  (PBL) Berbasis Socio 

Scientific Issue (SSI)  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SMAN 17 Gowa, peserta didik 

kelas pada kelas X.1 sebagai kelas eksperimen yang diajar menggunakan model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) berbasis Socio Scientific Issue (SSI) 

dan diberikan instrumen soal essay (pretest dan posttest). Hasil analisis statistik 

deskriptif kemampuan berpikir kritis pada kelas eksperimen setelah diberikan 

pretest dan posttest sebagai berikut: 
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Tabel 4. 1 Analisis Statistik Deskriptif Kelas Eksperimen 

Statistik Deskriptif Nilai Pretest Nilai Posttes 

Jumlah Sampel 25 25 

Skor Maksimum 81 94 

Skor Minimum 38 53 

Rata-rata 54,32 75,28 

Standar Deviasi 12,044 10,130 

Varians 145,060 102,627 

Berdasarkan hasil analisis pada statistik deskriptif yang ada dalam tabel 

4.1 dapat diamati bahwa pretest pada kelas eksperimen memiliki  total rata-rata 

nilai sebesar 54,32, nilai maksimum 81, nilai minimum 38 standar deviasi 

12,044 dan varians 145,060 sedangkan dari rata-rata pada nilai posttest 

mendapatkan nilai maksimum 94 nilai minimum 53 standart deviasi 10,130 dan 

memiliki varians 102,627 (Lihat lampiran 17, Hal. 194). 
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Tabel 4. 2 Kategori Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik Kelas 
Eksperimen 

No. Skor Frekuensi Persentase(%) Kategori 

Pretest Posttest Pretest Posttest 

1. 80-100 1 8 4% 32% Sangat tinggi 

2. 61-80 7 15 28% 60% Tinggi 

3. 41-60  12 2 48% 8% Sedang 

4. 21-40 5 0 20% 0% Rendah 

5. 0-20 0 0 0% 0% Sangat Rendah 

 

Rata-Rata 

Pretest Posttest 

54,32 75,28 

Berdasarkan tabel 4.2 didapatkan nilai berpikir kritis dengan rata-rata 

hasil pretest  54,32 dalam kategori sedang dan mendapatkan nilai posttest yaitu  

75,28 termasuk dalam kategori tinggi , selisih rata-rata 20,96. Adapun sebaran 

nilai pretest peserta didik di kelas eksperimen bisa diamati pada kategori 

distribusi frekuensi. Tidak ada peserta didik dalam kategorisasi sangat rendah, 5 

orang termasuk kategori yang rendah nilai persentase 20%, 12 orang berada 

dalam kategori yang sedang mendapatkan persentase 48%,  7 orang dalam 

kategori yang sangat tinggi total nilai persentase 28% dan 1 orang dalam  dalam 
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kategori sangat tinggi total persentase 4%. Pada hasil posttest peserta didik 

dapat diamati pada tabel distribusi frekuensi yaitu tidak ada yang masuk dalam 

kategori sangat rendah, dan tidak ada juga yang terdapat dalam kategori rendah, 

2 orang termasuk kategori sedang dengan nilai persentase 8%. Terdapat 15 

orang masuk dalam kategori yang tinggi dengan total persentase  60% serta 

terdapat 8 orang termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan nilai persentase 

32%.  

Gambar  4. 1 Perbandingan Pretest-Posttest Kelas Eksperimen 
Kemampuan Berpikir Kritis 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Sangat Rendah
(0-20)

Rendah(21-40) Sedang(41-60) Tinggi(61-80) Sangat
tinggi(80-100)

0% 

20% 

48% 

28% 

4% 

0% 0% 

8% 

60% 

32% 

Y 
: 

Ju
m

la
h

 p
es

er
ta

 d
id

ik
 

X : Nilai Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik  

Pretest

Posttest



58 

 

 

2. Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik yang Diajar Menggunakan 

Model Konvensional  

Berdasarkan pada penelitian yang dilaksanakan di SMAN 17 Gowa, 

peserta didik pada kelas X.2 sebagai kelas kontrol diajar dengan menggunakan 

model dalam pembelajaran konvensional lalu mengumpulkan data dengan 

menggunakan instrumen soal essay (pretest dan posttest). Dapat dilihat 

berdasarkan dari hasil analisis statistik deskriptif  kemampuan berpikir kritis 

peserta didik di kelas kontrol setelah diberikan pretest dan posttest yaitu 

sebagai berikut: 

Tabel 4. 3 Analisis Statistik Deskriptif Kelas Kontrol 

Statistik Deskriptif Nilai Pretest Nilai Posttes 

Jumlah Sampel 25 25 

Skor Maksimum 78 84 

Skor Minimum 38 41 

Rata-rata 50,84 59,04 

Standar Deviasi 10,835 13,287 

Varians 117,390 176.540 

Hasil dari analisis yaitu statistik deskriptif  pada tabel 4.3 bisa diamati 

bahwa kelas kontrol memperoleh pretest dan memiliki nilai rata-rata sebesar 

50,84 nilai maksimum 78 , nilai minimum 38 , standar deviasi 10,835 dan 



59 

 

 

varians 117,390 sedangkan dari nilai rata-rata dari posttest dengan nilai  sebesar 

59,04 nilai maksimum 84 nilai minimum 53 standar deviasi 13,287 dan memiliki 

varians 176,540(Lihat lampiran 17, Hal. 194). 

Tabel 4. 4 Kategori Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik Kelas 
Kontrol 

No. Skor Frekuensi Persentase(%) Kategori 

Pretest Posttest Pretest Posttest 

1. 80-100 0 2 0% 8% Sangat tinggi 

2. 61-80 6 9 24% 36% Tinggi 

3. 41-60 13 14 52% 56% Sedang 

4. 21-40 6 0 24% 0% Rendah 

5. 0-20 0 0 0% 0% Sangat 

Rendah 

 

Rata-Rata 

Pretest Posttest 

50,84 59,04 

Berdasarkan dari tabel 4.4 didapatkan nilai dengan rata-rata pretest 

50,84 dalam kategori  sedang  dan nilai posttest 59,04 dalam kategori sedang 

dengan selisih nilai 8,0. Adapun sebaran dari nilai berfikir kritis pretest peserta 

didik pada kelas kontrol dapat diamati dari kategori distribusi frekuensi. Tidak 
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terdapat peserta didik yang masuk dalam kategori yang sangat rendah, terdapat 

6 orang masuk dalam kategori rendah dengan nilai persentase 24%, 13 orang 

termasuk  kategori sedang dengan nilai persentase 52%, 6 orang termasuk 

kategori yang tinggi dengan persentase nilai 24% serta tidak terdapat orang 

yang masuk dalam kategori yang sangat tinggi. Pada hasil posttest pada peserta 

didik dapat diamati pada tabel distribusi frekuensi yaitu tidak ada yang masuk 

kategori sangat rendah sehingga  tidak terdapat juga nilai dalam kategori 

rendah. Terdapat 14 peserta didik masuk kategori sedang dengan nilai 

persentase 56%, 9 orang termasuk pada kategori tinggi dengan nilai persentase 

36% dan 2 orang termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan nilai persentase 

8%. 
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3. Kemampuan Ekoliterasi Peserta Didik yang Diajar Menggunakan 

Model Pembelajaran Problem Based Learning  (PBL) Berbasis Socio 

Scientific Issue (SSI)  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SMAN 17 Gowa, peserta didik 

kelas pada kelas X.1 sebagai kelas eksperimen yang diajar dengan model 

Pembelajaran Problem Based Learning  (PBL) Berbasis Socio Scientific Issue 

(SSI) mengumpulkan data dengan menggunakan instrumen berupa angket 

(pretest dan posttest). Hasil analisis statistik deskriptif  pada kemampuan 

ekoliterasi peserta didik kelas kontrol setelah diberikan pretest dan posttest 

sebagai berikut: 

Tabel 4. 5 Analisis Statistik Deskriptif Kelas Eksperimen 

Statistik Deskriptif Nilai Pretest Nilai Posttes 

Jumlah Sampel 25 25 

Skor Maksimum 60 69 

Skor Minimum 28 64 

Rata-rata 44,04 58,52 

Standar Deviasi 8,512 5,825 

Varians 72,457 33,927 

Berdasarkan hasil dari analisis statistik deskriptif  pada tabel 4.5 dapat 

dilihat bahwa kelas eksperimen pretest memiliki nilai rata-rata sebesar 44,04 
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nilai maksimum 60 nilai minimum 28 standar deviasi 8,512 dan varians  72,457 

sedangkan nilai rata-rata posttest sebesar 58,52 nilai maksimum 69 nilai 

minimum 64 standar deviasi 5,825 dan memiliki varians 33,927. (Lihat 

lampiran 18, Hal. 194). 

Tabel 4. 6 Kategori Ekoliterasi Peserta Didik Kelas Eksperimen 

No. Skor Frekuensi Persentase(%) Kategori 

Pretest Posttest Pretest Posttest 

1. 20< X ≤ 35 4 0 16% 0% Sangat 

Rendah 

2. 36< X ≤ 44 10 0 40% 0% Rendah 

3. 45< X ≤ 54 6 7 24% 28% Sedang 

4. 55< X ≤ 64 5 14 20% 56% Tinggi 

5. 65 < 80 0 4 0% 16% Sangat Tinggi 

 

Rata-Rata 

Pretest Posttest 

44,04 58,52 

Berdasarkan tabel 4.6 diperoleh nilai rata-rata pretest 44,04 dalam 

kategori rendah dan nilai posttest yaitu 58,52 dalam kategori tinggi dengan 

perbedaan rata-rata 14,48. Adapun sebaran nilai kemampuan ekoliterasi pretest 

peserta didik pada kelas eksperimen dapat dilihat dari kategori distribusi 
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frekuensi. Terdapat 4 orang pada kategori sangat rendah dengan persentase 

16%, 10 orang pada kategori  rendah dengan persentase 40%, 6 orang pada 

kategori sedang dengan persentase 28%, 5 orang pada kategori tinggi dengan 

persentase 20%, dan tidak yang berada pada kategori sangat tinggi. Pada hasil 

posttest peserta didik dapat dilihat pada tabel distribusi frekuensi yaitu tidak 

ada yang berada pada kategori sangat rendah dan kategori rendah. Terdapat 7 

orang pada kategori sedang dengan persentase  28 %, 14 orang pada kategori 

tinggi dengan persentase 56% dan  terdapat 4 orang  pada kategori sangat tinggi 

dengan persentase 16%.  

 
Gambar  4. 3 Perbandingan Pretest-Posttest Kelas Eksperimen 

Kemampuan Ekoliterasi 
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konvensional dengan mengumpulkan data dengan menggunakan instrumen 

berupa angket (pretest dan posttest). Hasil analisis statistik deskriptif  pada 

kemampuan ekoliterasi peserta didik kelas kontrol setelah diberikan pretest dan 

posttest sebagai berikut: 

Tabel 4. 7 Analisis Statistik Deskriptif Kelas Kontrol 

Statistik Deskriptif Nilai Pretest Nilai Posttes 

Jumlah Sampel 25 25 

Skor Maksimum 57 68 

Skor Minimum 34 35 

Rata-rata 44,44 52,04 

Standar Deviasi 5,716 7,519 

Varians 32,673 56,540 

Berdasarkan hasil dari analisis statistik deskriptif  pada tabel 4.7 dapat 

dilihat bahwa kelas kontrol pretets memiliki nilai rata-rata sebesar 44,44 nilai 

maksimum 57 nilai minimum 34 standar deviasi 5,716 dan varians  32,673 

sedangkan nilai rata-rata posttest sebesar 52,04 nilai maksimum 68 nilai 

minimum 35 standar deviasi. 7,519dan memiliki varians 56,540 (Lihat 

lampiran 18, Hal. 194). 
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Tabel 4. 8 Kategori Ekoliterasi Peserta Didik Kelas Kontrol 

No. Skor Frekuensi Persentase(%) Kategori 

Pretest Posttest Pretest Posttest 

1. 20 < X ≤ 35 3 1 12% 4% Sangat Rendah 

2. 36< X ≤ 44 9 5 36% 20% Rendah 

3. 45< X ≤ 54 11 10 44% 40% Sedang 

4. 55< X ≤ 64 2 7 8% 28% Tinggi 

5. 65 < 80 0 2 0% 8% Sangat Tinggi 

 

Rata-Rata 

Pretest Posttest 

44,44 52,04 

Berdasarkan pada tabel 4.8 didapatkan nilai rata-rata pretest 44,48 dalam 

kategori rendah dan nilai posttest yaitu 52,04 dalam kategori sedang dengan 

selisih 7,6. Adapun sebaran pada nilai kemampuan ekoliterasi pretest peserta 

didik yang ada pada kelas kontrol bisa dilihat dari kategori distribusi dan 

frekuensi. Terdapat  3 orang dalam kategori yang sangat rendah dengan nilai 

persentase yaitu 12%, sebanyak 9 orang dalam kategori rendah memperoleh 

nilai persentase 36%, 11 orang termasuk  kategori sedang dengan nilai 

persentase 44%, 2 orang masuk dalam kategori tinggi  nilai persentase 8% dan 

tidak ada yang berada dalam kategori sangat tinggi. Pada hasil posttest peserta 
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didik dapat diamati pada tabel distribusi frekuensi yaitu  Ada 1 orang dalam 

kategori sangat rendah dengantotal  nilai persentase 4%, 5 orang dalam kategori 

rendah dengan nilai persentase 20%, 10 orang dalam kategori yang sedang 

dengan total nilai persentase 40%, 7 orang pada kategori tinggi dengan nilai 

persentase 28% dan 2 orang dalam kategori sangat tinggi dengan nilai 

persentase  8%. 

Gambar  4.4 Perbandingan Pretest-Posttest Kelas Kontrol Kemampuan 
Ekoliterasi 
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5. Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning  (PBL) 

Berbasis Socio Scientific Issue (SSI) Terhadap Kemampuan Berpikir 

Kritis Peserta Didik Pada Materi Perubahan dan Pelestarian 

Lingkungan Hidup Kelas  X di SMAN 17 Gowa 

a. Uji Normalitas Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 
Tabel 4. 9 Hasil Uji Normalitas Berpikir Kritis 

 
Kelas  

Kolmogorov Smirnov 

Statistic Df Sig. 

Pretest Eksperimen 0,136 25 0,200 

Posttest Eksperimen 0,108 25 0,200 

Pretest Kontrol 0,141 25 0,200 

Posttest Kontrol 
0,155 25 0,122 

Berdasarkan tabel 4.9 data hasil pengujian normalitas untuk kemampuan  

berpikir kritis dengan memakai Teknik statistik Kolmogorov smirnov dapat 

dikatakan terdistribusi normal karena nilai dari signifikansi yang didapatkan > 

0,05. Hal ini dibuktikan dari hasil nilai signifikansi pretest eksperimen yaitu 

0,200, nilai signifikansi posttest eksperimen yaitu 0,200, nilai pretest kelas 

kontrol yaitu 0,200, dan posttest kontrol yaitu 0,122 (Lihat lampiran 19, Hal. 

194) 

c. Uji Homogenitas  
Tabel 4. 10 Uji Homogenitas  Berpikir Kritis 

Levene  Statistic Df1 Df2 Sig. 

3,277 
1 48 0,077 

Berdasarkan hasil dari uji homogenitas levene statistic dapat dinyatakan 

mempunyai varian homogen atau sama, karena nilai signifikansi yang diperoleh 
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> 0,05. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansinya sebesar 0,077. Lihat 

lampiran 24, Hal.187 (Lihat lampiran 20, Hal. 195). 

d. Uji Hipotesis  

Setelah data telah di uji normalitasnya lalu uji homogenitasnya serta 

dinyatakan  normal dan juga homogen langkah selanjutnya di lakukan uji 

hipotesis dengan uji  Independent Sampel Test Berdasarkan dari perhitungan uji 

hipotesis menggunakan program pada SPSS Versi 26 maka didapat hasil yaitu 

sebagai berikut: 

Tabel 4. 11 Uji Hipotesis Berpikir Kritis 

 
 
 
 
 
 

Levene’s Test For 
Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t Df Sig (2-tailed) 

Equal 
variances 
assumed 
Equal  

 
 
 
 

3,277 

 
 
 
 

0,077 

 
4,860 

 
48 

 
0,000 

variances 
not 
assumed 

 
4,860 

 
44,856 

 
0,000 

Berdasarkan pada analisis data, dari pengujian hipotesis  memakai uji  

yaitu uji independent sample test didapatkan thitung sejumlah 4,860 dan ttabel 

sejumlah  0,2787. Nilai ttabel  diperoleh dari tingkat signifikansi yang sesuai 

dengan nilai Df yaitu 48. Hasil pada pengujian yang didapatkan menunjukkan 
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bahwa thitung > ttabel (4,860 > 0,2787). Dengan demikian hal ini disimpulkan 

bahwa H0 ditolak dan H1 diterima pada taraf signifikansi kurang dari ( < 0,05)  

(0,000 < 0,05). Hal ini dapat menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penerapan 

model pada pembelajaran Problem Based Learning  (PBL) Berbasis Socio 

Scientific Issue (SSI) terhadap kemampuan berpikir kritis pada Materi Perubahan 

dan Pelestarian Lingkungan Hidup Kelas X Di SMAN 17 Gowa (Lihat lampiran 

21, Hal. 195). 

6. Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning  (PBL) 

Berbasis Socio Scientific Issue (SSI) Terhadap Ekoliterasi Peserta 

Didik Pada Materi Perubahan dan Pelestarian Lingkungan Hidup 

Kelas  X di SMAN 17 Gowa 

a. Uji Normalitas Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 
 

Tabel 4. 12 Hasil Uji Normalitas Ekoliterasi 

 
Kelas  

Kolmogorov Smirnov 
Statistic Df Sig. 

Pretest Eksperimen 0,101 25 0,844 

Posttest Eksperimen 0,117 25 0,752 

Pretest Kontrol 0,093 25 0.785 

Posttest Kontrol 0,165 25 0,435 

Berdasarkan tabel 4.12 data hasil pengujian normalitas untuk ekoliterasi 

dengan menggunakan teknik statistic Kolmogorov smirnov dapat dinyatakan 

terdistribusi normal karena mendapatkan nilai signifikansi yang didapatkan 

yaitu lebih besar (> 0,05). Hal ini dibuktikan dari hasl nilai signifikansi pretest 
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eksperimen yaitu 0, 844, nilai signifikansi posttest eksperimen yaitu 0,752, nilai 

pretest dalam kelas kontrol  dengan nilai sebesar 0,785, dan posttest pada kelas 

kontrol sebesar  0,435 (Lihat lampiran 22, Hal. 195). 

b. Uji Homogenitas  
 

Tabel 4. 13 Uji Homogenitas Ekoliterasi 

Levene  Statistic Df1 Df2 Sig. 

0,629 1 48 0,432 

Berdasarkan hasil dari uji homogenitas menggunakan levene statistic 

dapat dinyatakan mempunyai  data varian yang homogen (sama), karena 

memperoleh nilai signifikansi lebih besar ( > 0,05).  Hal ini dapat diamati dari 

nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,432 (Lihat lampiran 23, Hal. 196). 

c. Uji Hipotesis 

Setelah data telah di uji  kenormalannya lalu uji homogenitas serta 

dinyatakan normal dan homogen selanjutnya di lakukan uji hipotesis dengan 

menggunakan uji Independent Sampel Test Berdasarkan dari perhitungan uji 

hipotesis memakai program pada SPSS Versi 26 maka didapat hasil yaitu:   

Tabel 4. 14 Uji Hipotesis Ekoliterasi 

 
 
 
 
 
 

Levene’s Test For 
Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t Df Sig (2-tailed) 
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Equal 
variances 
assumed 
Equal  

 
 
 
 

0,629 

 
 
 
 

0,432 
 

3,406 48 0,001 

variances 
not 
assumed 

3,406 45,177 0,001 

Berdasarkan hasil dari analisis data, pada pengujian hipotesisnya dengan 

menggunakan uji  yaitu independent sample test didapatkan  thitung sebesar  3,406 

dan ttabel 0,2787. Nilai ttabel diperoleh dari tingkat signifikansi yang sesuai dengan 

nilai Df yaitu 48. Hasil dari pengujian didapatkan menunjukkan bahwa nilai 

thitung > ttabel (3,406>0,2787 ). Dengan demikian hal ini dapat juga disimpulkan 

bahwa hipotesisnH0 ditolak serta H1 diterima pada taraf  nilai signifikansi  < 

0,05 (0,001 < 0,05). Hal ini dapat menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

penerapan model pembelajaran Problem Based Learning  (PBL) Berbasis 

Socio Scientific Issue (SSI) terhadap ekoliterasi pada Materi Perubahan Dan 

Pelestarian Lingkungan Hidup Kelas  X Di SMAN 17 Gowa (Lihat lampiran 24, 

Hal. 196). 

B. Pembahasan 

 Berdasarkan penelitian ini, peneliti mengukur tingkat tingkat berpikir 

kritis dan ekoliterasi peserta didik, di kelas eksperimen dan kelas kontrol.  

Dalam kelas eksperimen, X.1, diajarkan dengan model pembelajaran  Problem 

Based Learning (PBL) berbasis Socio Scientific Issue (SSI) sedangkan kelas 
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kontrol yakni kelas X.2 diajar menggunakan model dalam  pembelajaran yaitu 

model konvensional. Masing-masing kelas diberikan suatu pretest dan juga 

posttest berupa soal uraian (essay) sebanyak 8 nomor dalam hal mengukur 

tingkat kemampuan berpikir kritis pada peserta didik dan angket sebanyak 20 

pernyataan untuk mengukur ekoliterasi. 

1. Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik yang Diajar Menggunakan 

Model Pembelajaran Problem Based Learning  (PBL) Berbasis 

Socio Scientific Issue (SSI)  

Berdasarkan  penelitian yang dilakukan pada  kelas eksperimen  pada 

kelas X.1 diajar dengan model suatu pembelajaran yaitu Problem Based Learning 

(PBL) berbasis Socio Scientific Issue (SSI) menunjukkan bahwa terdapat 

peningkatan pada kemampuan berpikir kritis pada peserta didik. Dibuktikan 

dari rata-rata dari nilai posttest yang didapatkan sebanyak 79,12 termasuk 

dalam kategori tinggi yang meningkat pada hasil dari analisis data berpikir kritis 

setelah pretest (tes awal) dan posttes (tes akhir). Berpikir kritis pada peserta 

didik meningkat dikarenakan  pada pembelajaran di kelas digunakan model 

pembelajaran yang dikaitkan dengan isu-isu sains yang sehingga peserta didik 

akan lebih aktif menyelidiki informasi, berpikir dengan logis dan antusias saat 

berdiskusi pada saat mengambil keputusan. 
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Model pembelajaran Problem Based Learning berbasis Socio Scientific 

Issue membuat peserta didik akan lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. 78 

Sebagai bagian dari pendekatan pembelajaran yang berbasis pada masalah, 

peserta didik dipandu untuk mengeksplorasi informasi atau masalah sehingga 

mereka dapat memecahkan masalah menggunakan cara berpikir logis, berpikir 

kritis, dan berpikir analitis. Peserta  didik akan semakin aktif saat proses belajar. 

Dalam Penerapan  suatu  model  pembelajaran  Problem Based Learning berbasis 

Socio scientific Issues akan  mengarahkan peserta  didik  mendapatkan  

pengetahuan juga beberapa konsep utama pada materi pembelajaran dengan 

beberapa contoh  nyata.  Hal itu akan membuat suatu proses  pembelajaran akan 

lebih menarik juga  berkaitan dengan berbagai aspek isu sosial dan saintifk.79  

Problem Based Learning (PBL) berkaitan Socio Scientific Issues (SSI)  

secara khusus  berintegrasikan dengan isu sains didunia sosial terkait dengan 

saintifik yang relevan dalam proses pembelajaran.  Model pembelajaran ini lebih 

fokus pada isu-isu yang melibatkan aspek yaitu sosial, lingkungan, etika dan 

ilmu pengetahuan. Peserta didik bukan hanya dituntut agar mampu 

menyelesaikan topik masalah, tetapi juga untuk mampu mengetahui dampak 

                                                           

78 Utomo, Sunarti, And Nurul Fadilah. 

79 Amirul Minin And Hanin Niswatul Fauziah, ‘Efektivitas Model Pembelajaran Problem-
Based Learning Berbasis Socioscientific Terhadap Kemampuan Argumentasi Peserta Didik’, 
Jurnal Tadris Ipa Indonesia, 2.2 (2022), 195–204 <Https://Doi.Org/10.21154/Jtii.V2i2.865>. 
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sosial, moral, dan ilmiah dari isu- isu yang dipertimbangkan. 80  Dengan 

menerapkan model pembelajaran yang berbasis pada masalah (PBL) yang 

didasarkan  masalah sosio-saintifik, peserta didik akan memperoleh 

kemampuan berpikir kritis, mendorong mereka untuk bekerja sama untuk 

menyelesaikan masalah, dan mengembangkan ide-ide baru. Kemampuan 

berpikir kritis ini akan membuka pikiran mereka dan membuat mereka lebih 

cerdas dalam menyelesaikan masalah.81 

Pentingnya masalah dijadikan landasan dalam proses pembelajaran, 

karena hal ini menentukan arah proses pembelajaran dan menekankan pada 

perumusan pertanyaan bukan pada jawabannya. Hal ini juga memungkinkan 

konten pembelajaran dikaitkan dengan konteks, sehingga meningkatkan 

motivasi dan pemahaman siswa. Sangat penting bahwa kekuatan pengarah 

konsisten dengan cara penilaian menggerakkan metode pendidikan.82 Tujuan 

model berbasis masalah berkaitan dengan kemampuan berpikir kritis karena 

kemampuan untuk menerapkan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, dan 

                                                           

80 Ponang Tri Prasetyo And Eko Nur Haryanto, ‘Penerapan Model Pembelajaran Problem 
Based Learning Berbasis Socio- Scientific Issue Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis 
Siswa Kelas Viid Materi Ekologi’, 1293, 2024, 1293–1300 

<Https://Proceeding.Unnes.Ac.Id/Snpptk/Article/Download/3264/2733>. 

81 Minin and Fauziah. 

82 Erik D E Graaff and Anette Kolmos, ‘Characteristics of Problem-Based Learning’, Int. J. 
Engng Ed, 19.5 (2019), 657-662 <https://fatirul.wordpress.com/wp-
content/uploads/2015/03/characteristic-pbl.pdf>. 
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menggeneralisasi temuan dari informasi yang telah dipelajari dari pengalaman, 

pemikiran, penalaran, atau komunikasi, di antara sumber-sumber lain. 

Berdasarkan pentingnya peranan model pembelajaran dan tugas 

pendidik untuk menyediakan lingkungan belajar yang dapat memotivasi peserta 

didik dalam meningkatkan kemampuan berpikirnya guna meningkatkan 

kemampuan berpikir kritisnya. Salah satu model pembelajaran yang dapat 

menawarkan lingkungan belajar yang mendorong berpikir kritis yaitu model 

Problem Based Learning  (PBL) karena pada model pembelajaran ini, dapat 

dikaitkan dengan lingkungan sebagai sumber pengamatan masalah dan 

dikaitkan dengan materi dan dianalisis atau dipresentasikan di depan kelas. 83 

2. Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik yang Diajar Menggunakan 

Model Konvensional  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada peserta didik kelas X.2 

SMAN 17 Gowa merupakan kelas kontrol. Model pembelajaran yang digunakan 

pada kelas kontrol tersebut yaitu model konvensional, menunjukkan bahwa 

kemampuan berpikir kritis peserta didik memiliki nilai rata-rata posttest yaitu 

59,56 yang berada pada kategori sedang. Meskipun sudah cukup meningkat, 

namun masih belum menunjukkan hasil yang maksimal, hal tersebut dapat 

dilihat dari hasil analisis berpikir kritis kelas kontrol setelah diberikan pretest- 

                                                           

83 Amin and Linda Yurike Susan Sumendap, Model Pembelajaran Kontempoer (Indonesia: 
Pusat Penerbitan LPPM, 2022). 
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posttest.  Hal ini dikarenakan model konvensional dan bahan ajar yang 

digunakan pada saat proses pembelajaran di dalam kelas dianggap kurang 

menarik oleh peserta didik serta cenderung membosankan dan peserta didik 

menjadi pasif dan kurang aktif dalam belajar. Model konvensional dapat 

diartikan sebagai pembelajaran yang lebih banyak berpusat pada guru, 

komunikasi lebih banyak satu arah dari pendidik ke peserta didik, metode 

pembelajaran lebih pada penguasaan konsep-konsep bukan kompetensi.84 

 Sedikitnya partisipasi peserta didik dalam proses kegiatan belajar 

menyebabkan peserta didik menjadi pasif yang berdampak menjadi kurang 

mandiri dan partisipasi dalam berfikir sehingga menyebabkan kurangnya 

pengetahuan yang didapat oleh peserta didik saat proses pembelajaran 

berlangsung.85 Selain itu tahap-tahap pembelajarannya kurang mengeksplorasi 

kemampuan berpikir kritis yang dimiliki oleh peserta didik sehingga peserta 

didik dengan kemampuan berpikir kritis yang tinggi kurang terakomodir dengan 

                                                           

84  Riana Magdalena And Maria Angela Krisanti, ‘Analisis Penyebab Dan Solusi 
Rekonsiliasi Finished Goods Menggunakan Hipotesis Statistik Dengan Metode Pengujian 
Independent Sample T-Test Di Pt.Merck, Tbk.’, Jurnal Tekno, 16.2 (2019), 35–48  

<Https://Jurnal.Dharmawangsa.Ac.Id/Index.Php/Juwarta/Article/View/389>. 

85 Sherley Gunawan, Eko Budi Santoso, And Stanislaus Adnanto Mastan, ‘Analisis 
Perbedaan Metode Pembelajaran Konvensional Dan Active Learning Mahasiswa Akuntansi 
Universitas Ciputra’, Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia, 1.1 (2020), 75–86 
<Https://Doi.Org/10.37715/Mapi.V1i1.1402>. 
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model pembelajaran konvensional.86 Berdasarkan hasil pengamatan banyak 

ditemukan peserta didik dalam kegiatan belajar masih belum terlibat secara 

aktif, bahkan terkadang terlihat tidak memperdulikan pendidik. 87  Model 

pembelajaran konvensional ini cenderung difokuskan pada pembelajaran 

menghafal dan latihan dalam teks-teks. Selain itu, penilaian dilakukan dalam 

model pembelajaran tersebut adalah bersifat tradisional dengan tes kertas dan 

pensil, yang hanya diperlukan satu jawaban yang benar.  

 Langkah-langkah yang diambil dalam model konvensional umumnya 

mulai dari menjelaskan materi yang diberikan oleh pendidik, melakukan latihan 

yang diberikan dan berakhir dengan tugas pekerjaan rumah. Pendidik 

memegang peranan utama menyusun  isi dan urutan langkah dalam 

menyampaikan materi tersebut kepada peserta didik. Sementara para peserta 

didik mendengarkan dengan cermat serta mencatat pokok-pokok penting dalam 

pembelajaran ini.  Hal tersebut mengakibatkan peserta didik bersifat pasif, 

karena peserta didik hanya menerima apa yang disampaikan oleh pendidik, 

akibatnya peserta didik mudah jenuh, dan kurang inisiatif. Bahan pengajaran 

konvensional sangat terbatas jumlahnya. Pendidik menyajikan materi dengan 

                                                           

86 L Surayya, I W Subagia, And I N Tika, ‘Pengaruh Model Pembelajaran Think Pair Share 
Terhadap Hasil Belajar Ipa Ditinjau Dari Keterampilan Berpikir Kritis Siswa’, 4 (2014) 
<Https://Ejournal-Pasca.Undiksha.Ac.Id/Index.Php/Jurnal_Ipa/Article/Download/1105/853>. 

87 Adrian Yanuar P, ‘Upaya Meningkatkan Keaktifan Dan Hasil Belajar Siswa Kelas 4 Sdk 
Wignya Mandala Melalui Pembelajaran Kooperatif’, 2023, 1–10 <Https://E-Journal.Stp-
Ipi.Ac.Id/Index.Php/Sapa/Article/Download/327/183>. 
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urutan model, media dan waktu yang telah ditentukan dalam strategi 

instruksional. Kegiatan instruksional ini berlangsung dengan menggunakan 

pendidik sebagai satu-satunya sumber belajar sekaligus bertindak sebagai 

penyaji isi materi.88 

3. Kemampuan Ekoliterasi Peserta Didik yang Diajar Menggunakan 

Model Pembelajaran Problem Based Learning  (PBL) Berbasis 

Socio Scientific Issue (SSI)  

Berdasarkan  penelitian yang dilakukan pada kelas eksperimen yaitu 

kelas X.1 diajar menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL) Berbasis Socio Scientific Issue (SSI) menunjukkan bahwa terdapat 

peningkatan kemampuan ekoliterasi peserta didik. Dibuktikan dari rata-rata 

nilai posttest yang diperoleh yaitu 62,52 berada pada kategori tinggi, dapat 

dilihat pada hasil ekoliterasi kelas eksperimen. Tingginya kemampuan 

ekoliterasi diakibatkan proses pembelajaran dalam kelas menggunakan model 

pembelajaran yang mampu meningkatkan ketertarikan peserta didik terhadap 

isu-isu sains yang juga mampu meningkatkan rasa peduli peserta didik terhadap 

lingkungan. Problem Based Learning (PBL) memfasilitasi peserta didik untuk 

meningkatkan ketertarikan mereka terhadap isu ilmiah dalam proses 

pemecahan masalah. Peserta didik harus terbiasa secara mandiri mencari 

                                                           

88 Pardomuan Nauli Josip Mario Sinambela and others, Model-Model Pembelajaran 
(Jakarta: Sada Kurnia Pustaka, 2022). 
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informasi, mampu mengidentifikasi dan merumuskan masalah dan memiliki 

kreativitas yang tinggi.  

Hal tersebut dapat dilakukan dengan Proses pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) dimulai dengan mengidentifikasi (memperkenalkan) peserta 

didik kepada masalah, mengumpulkan fakta-fakta dan menyusun dugaan 

sementara dengan berdiskusi, melakukan suatu penyelidikan yang dibimbing 

oleh pendidik,  menyajikan hasil karya di depan kelas, menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah yang didapatkan. Berdasarkan hal ini 

dapat disimpulkan bahwa peran pendidik dalam Problem Based Learning (PBL) 

hanya sebagai fasilitator dan peserta didik lebih aktif dalam 

pembelajaran. 89 Aktivitas pembelajaran mendorong peserta didik untuk 

meningkatkan rasa ingin tahu yang tinggi untuk meningkatkan ketertarikannya 

terhadap isu-isu ilmiah yang memungkinkan untuk diselidiki.  Melalui langkah-

langkah metode ilmiah serta meningkatkan rasa tanggung jawab peserta didik 

terhadap lingkungan sekitarnya dengan menerapkan konsep sains yang telah 

dipelajari.90 Model pembelajaran dengan model Problem Based Learning (PBL) 

                                                           

89 Wulandari Oktavi and Taufik Taufina, ‘Penerapan Model Problem Based Learning 
(PBL) Dalam Pembelajaran Tematik Terpadu Di Kelas V Sekolah Dasar Oktavia’, E-Jurnal Inovasi 
Pembelajaran SD, 8.6 (2020), 78–88 
<http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/pgsd/article/view/9057>. 

90I. Hadi And P. Lestari, ‘Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning 
Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas Iv Sd’, Journal Of Medives: Journal Of Mathematics 
Education Ikip Veteran Semarang, 1.1 (2017), 33–44  
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yang dapat menumbuhkan kesadaran diri untuk peduli terhadap lingkungan. 

Peserta didik mengemukakan bahwa mereka senang belajar dengan model 

Problem Based Learning (PBL), selain dapat memahami materi yang diajarkan, 

peserta didik juga dapat bekerja sama.91 

Peserta didik diharapkan memiliki kemampuan ekoliterasi yaitu 

kesadaran, kefahaman tentang keilmuan pada lingkungan hidup, kecerdasan 

ekologis yang dimiliki individu didasari pada pengetahuan, kesadaran, dan 

keterampilan hidup yang selaras dengan kelestarian alam. Cerdas secara 

ekologis yang memahami bahwa setiap perilaku,  tindakan tidak hanya 

berdampak pada dirinya serta orang lain melainkan juga pada lingkungan.92 

Dengan istilah ekoliterasi, artinya tidak hanya meningkatkan kesadaran dan 

kepedulian terhadap lingkungan, tetapi juga mampu memahami cara kerja dan 

prinsip ekologi dalam kehidupan bersama yang berkelanjutan. Ekoliterasi akan 

                                                                                                                                                                      

<Https://Journal.Ummat.Ac.Id/Journals/6/Articles/14680/Submission/Review/14680-47847-
1-Rv.Pdf>. 

91Nisa Wulandari And Hayat Solihin, ‘Penerapan Model Problem Based Learning (Pbl) 
Pada Pembelajaran Ipa Terpadu Untuk Meningkatkan Aspek Sikap Literasi Sains Siswa Smp’, 
Prosiding Simposium Nasional Inovasi Dan Pembelajaran Sains 2015, 2015.Snips (2015), 437–40. 

92 Ernandia Pandikar, ‘“Pembelajaran Ips Meningkatkan Kemampuan Ekoliterasi Peserta 
Didik”’, Sandhyakala Jurnal Pendidikan Sejarah, Sosial Dan Budaya, 1.2 (2020), 71–82 
<Https://Doi.Org/10.31537/Sandhyakala.V1i2.340>. 
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mampu memberdayakan  peserta didik dalam menangani permasalahan 

lingkungan di sekitar mereka untuk lebih peduli menjaga lingkungan93  

Kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari pengetahuan 

mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Literasi ekologi diartikan 

kemampuan individu dalam memahami keadaan lingkungan sekitar, dan 

memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan.94 Literasi ekologi atau 

literasi lingkungan (ecoliteracy) juga dikatakan sebagai mengambil keputusan 

yang berkenaan dengan kelestarian lingkungan. Bekal pengetahuan terkait 

pentingnya lingkungan akan membentuk juga perilaku peduli lingkunganp 

peserta didik misalnya seseorang melakukan kegiatan rumah tangga dan 

konsumsi yang ramah lingkungan. Seseorng yang melek lingkungan, atau dengan 

kata lain mempunyai  tingkat literasi ekologi tinggi tentu memiliki pengetahuan 

dan pemahaman terkait masalah-masalah pada lingkungan sehingga 

menumbuhkan perilaku peduli terhadap lingkungan.95 Selain perilaku peduli 

lingkungan  ekoliterasi juga dianggap sebagai pengetahuan dan pola pikir penting 

                                                           

93 Ali Alrahlah, ‘How Effective the Problem-Based Learning (PBL) in Dental Education. A 
Critical Review’, Saudi Dental Journal, 28.4 (2016), 155–61 
<https://doi.org/10.1016/j.sdentj.2016.08.003>. 

94 Syahrul Januar Primaditya And Edi Kurniawan, ‘Pengaruh Tingkat Literasi Ekologi 
Terhadap Kepedulian Lingkungan Mahasiswa Pendidikan Geografi Universitas Negeri 
Semarang’, Edu Geography, 11.3 (2024), 83–93 
<Https://Doi.Org/10.15294/Edugeo.V11i2.76972>. 

95 Samini, Herman Sambodo, And Sofiatul Khotimah, ‘Pengaruh Pembelajaran Ekonomi, 
Literasi Ekologi, Dan Program Sekolah Adiwiyata Terhadap Perilaku Konsumsi Ramah 
Lingkungan Siswa Sma Negeri 1 Ajibarang’, Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha, 14.2 (2022), 
291–305 <Https://Doi.Org/10.23887/Jjpe.V14i2.53612>. 
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untuk menjamin kelangsungan hidup alam dan manusia. Oleh karena itu, 

ekoliterasi harus diperkenalkan kepada peserta didik sejak dini untuk 

membangun kesadaran akan keterbatasan sumber daya kita dan untuk 

mendorong pertimbangan yang bijaksana terhadap kesehatan dan 

kesejahteraan lingkungan.96 

4. Kemampuan Ekoliterasi Peserta Didik yang Diajar Menggunakan 

Model KonvensionaL 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada peserta didik kelas X.2 

SMAN 17 Gowa merupakan kelas kontrol. Model pembelajaran yang digunakan 

pada kelas kontrol tersebut yaitu model konvensional, menunjukkan bahwa 

ekoliterasi peserta didik memiliki nilai rata-rata posttest yaitu 49,72  yang 

berada pada kategori sedang dapat dilihat pada hasil ekoliterasi kelas kontrol. 

Meskipun sudah cukup meningkat, namun masih belum menunjukkan hasil yang 

maksimal, hal tersebut dapat dilihat dari nilai posttest ekoliterasi peserta didik 

yang masih pada kategori sedang. Hal ini dikarenakan model konvensional dan 

bahan ajar yang digunakan pada saat proses pembelajaran di dalam kelas 

dianggap kurang menarik oleh peserta didik serta cenderung membosankan dan 

peserta didik menjadi pasif atau kurang aktif dalam belajar karena tidak 

mengaikatkan dengan masalah dalam dunia nyata. 

                                                           

96 Rani Muthukrishnan, ‘Using Picture Books to Enhance Ecoliteracy of First-Grade 
Students’, The International Journal of Early Childhood Environmental Education, 6.2 (2018), 19 
<https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1225653.pdf>. 
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Peserta didik menerima informasi secara pasif, pembelajaran yang sangat 

abstrak dan sangat teoritis dan tidak dikaitkan dengan dunia nyata, menyajikan 

hanya tumpukan beragam macam informasi kepada peserta didik dan biasanya 

cenderung pada satu topik, kebanyakan waktu atau jam pelajaran peserta didik 

didominasi dengan tugas , mendengar  materi secara ceramah oleh pendidik.97 

Padahal ekoliterasi sangat penting untuk ditanamkan sejak dini kepada peserta 

didik. Ekoliterasi sangat penting untuk ditanamkan pada peserta didik dini sejak 

karena mereka sebagai generasi penerus untuk menjaga kelestarian bumi. 

Pentingnya ekoliterasi dalam mengajarkan kecerdasan ekologis di lingkungan  

sekolah merupakan bekal kehidupan peserta didik di masyarakat karena mereka 

menjadi agen dalam perubahan yang akan selalu mensosialisasikan kecerdasan 

tentang ekologis untuk ditanamkan sebagai upaya membentuk karakter dalam 

menjaga kehidupan.98Konsep ekoliterasi tentu memiliki peran yang sangat besar 

pada meningkatkanya kemampuan pemecahan masalah lingkungan melalui 

pengetahuan, perilaku, dan sikap.99  

                                                           

97 Fahrudin, Ansari, And Ahmad Shofiyuddin Ichsan, ‘Pembelajaran Konvensional Dan 
Kritis Kreatif Dalam Perspektif Pendidikan Islam 3’, 64–80 <Https://E-Jurnal.Staisumatera-
Medan.Ac.Id/Index.Php/Hikmah/Article/Download/101/77/676>. 

98 Dhea Putri Pratiwi And Others, ‘Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing 
Terhadap Ecoliteracy Siswa Sekolah Dasar’, 2022, 82–93  

<Https://Doi.Org/10.25134/Pedagogi.V9i1.5777.Diajukan>. 

99 Nadiroh, ‘Analisis Kemampuan Memecahkan Permasalahan Lingkungan Dan 
Ekoliterasi Siswa’, Parameter: Jurnal Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, 31.2 (2019), 96–103 
<Https://Doi.Org/10.21009/Parameter.312.03>. 
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Selain itu Literasi ekologi sangat berkontribusi terhadap kemampuan 

peserta didik dalam memecahkan masalah lingkungan yang diakibatkkan oleh 

faktor internal yang ada di dalam dirinya seperti pengetahuan, kepedulian, dan 

kompetensi sehingga dapat mengembangkan kemampuan dalam memecahkan 

masalah saat menghadapi berbagai permasalahan lingkungan saat ini. Misalnya, 

peserta didik  yang memiliki pengetahuan ekologi, bukan hanya terdorong, 

tetapi juga merasa memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan, dan akhirnya 

terbentuk keterampilan dalam bertindak serta dikembangkan menjadi 

kemampuan memecahkan masalah berdasarkan pengetahuan dan tanggung  

jawab tersebut.100 

5. Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning  (PBL) 

Berbasis Socio Scientific Issue (SSI) Terhadap Kemampuan Berpikir 

Kritis Peserta Didik Pada Materi Perubahan dan Pelestarian 

Lingkungan Hidup Kelas  X di SMAN 17 Gowa 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Model Pembelajaran Problem 

Based Learning  (PBL) Berbasis Socio Scientific Issue (SSI) terhadap Berpikir 

Kritis Peserta Didik Kelas  X Di SMAN 17 Gowa . Hal ini dapat dilihat dari hasil 

uji hipotesis dengan menggunakan independent sample t-test diperoleh thitung 

sebesar 4,860  sedangkan ttabel sebesar 0,2787. Hasil posttest kedua kelas 

                                                           

100 Lenny Prastiwi, Diana Vivanti Sigit, And Rizhal Hendi Ristanto, ‘Hubungan Antara 
Literasi Ekologi Dengan Kemampuan Memecahkan Masalah Lingkungan Di Sekolah Adiwiyata 
Kota Tangerang’, Jurnal Pendidikan Matematika Dan Ipa, 11.1 (2020), 47 
<Https://Doi.Org/10.26418/Jpmipa.V11i1.31593>. 
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menunjukkan bahwa kelas eksperimen mengalami peningkatan yang signifikan 

yaitu dari kategori sedang (48%) menjadi kategori tinggi (60%) dengan 

kenaikan persentase 12%, sedangkan kelas kontrol yaitu dari kategori sedang 

(52%) dan tetap pada kategori sedang (56%) dengan kenaikan persentase 4%. 

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kritis 

peserta didik pada kelas eksperimen mengalami kenaikan yang signifikan 

dibanding kelas kontrol.  

Hal ini disebabkan adanya dalam model pembelajaran yang 

menyebabkan peserta didik lebih aktif dalam belajar. Sedangkan, pada kelas 

kontrol, peserta didik akan lebih pasif dan kurang aktif dalam belajar karena 

penggunaan model pembelajaran yang monoton dan mengakibatkan kurangnya 

keaktifan peserta didik dalam belajar karena pembelajaran berfokus pada 

pendidik. Salah satu yang menyebabkan kemampuan berpikir kritis peserta 

didik meningkat karena adanya penggunaan model pembelajaran yang akan 

memicu keaktifan peserta didik dalam berpikir kritis, berdiskusi dan 

memecahkan masalah dibuktikan pada penelitian. Model Problem Based 

Learning (PBL) berbasis Socio Scientific Issue (SSI) akan membuat pemikiran 

peserta didik menjadi kritis serta mendorong peserta didik untuk bekerja sama 

dalam memecahkan suatu masalah. Peserta didik juga akan berusaha untuk 

mewujudkan ide-idenya. Kemampuan berpikir kritis yang dimiliki oleh peserta 
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didik akan berguna bagi kehidupan didunia nyata. Dengan berpikir kritis peserta 

didik secara terbuka juga reflektif dalam penyelesaian masalah.101 

Model Problem Based Learning (PBL) Berbasis Socio Scientific Issues (SSI) 

dapat membantu peserta didik untuk lebih komunikatif dan model ini akan 

membuat peserta didik lebih aktif dan lebih banyak berkomunikasi dibanding 

dengan model konvensional yang menggunakan metode ceramah.  Kegiatan 

pembelajaran dengan model Problem Based Learning (PBL) berbasis Socio 

Scientific Issue (SSI) dapat menghasilkan kemampuan berpikir kritis dan 

komunikasi verbal peserta didik lebih berkembang dibandingkan dengan 

pembelajaran model konvensional yang menggunakan metode ceramah. 

Kegiatan diskusi kelompok di dalam model pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) berbasis Socio Scientific Issue (SSI) dapat menjadikan 

pembelajaran berpusat pada peserta didik, membuat mereka menjadi aktif 

dalam pembelajaran, dan mendorong  kemampuan berkomunikasi dengan 

teman atau pendidik.  Pada model pembelajaran konvensional atau 

pembelajaran ceramah, peserta didik hanya mendengarkan penjelasan dari 

pendidik dengan komunikasi satu arah tanpa adanya interaksi timbal balik dari 

                                                           

101 Maratul Matsna, Sulistyorini, And Novi Ratna Dewi, ‘Peningakatan Kemampuan 
Berpikir Kritis Peserta Didik Kelas Viid Smpn 19 Semarang Materi Ekologi Melalui Problem 
Based Learning Berbasis Socio-Scientific Issue’, Seminar Ipa Naional Xiiii, 373, 2023, 373–80 
<Https://Proceeding.Unnes.Ac.Id/Snipa/Article/Download/2319/1803>. 
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peserta didik dengan pendidik ataupun dengan teman kelompoknya.102 Dalam 

Problem Based Learning (PBL) berbasis Socio Scientific Issue (SSI), permasalahan 

disajikan terlebih dahulu dan peserta didik kemudian bekerja dalam kelompok 

kecil untuk menyelesaikannya. PBL telah dikembangkan dan diterapkan dalam 

berbagai disiplin ilmu.103  

Problem Based Learning (PBL) berbasis Socio Scientific Issue (SSI) dimana 

isu-isu Sosiosaintifik dapat mengembangkan keterampilan siswa dalam 

mendiskusikan isu-isu lingkungan mewakili isu-isu sosial yang penting dan 

masalah-masalah yang secara konseptual terkait dengan sains. Peserta didik 

juga dapat mengembangkan pengetahuan ilmiah dan praktik penyelidikan 

mereka untuk menegosiasikan kepentingan sains. 104 Berdasarkan pentingnya 

peranan model pembelajaran dan tugas pendidik untuk menyediakan 

lingkungan belajar yang dapat memotivasi peserta didik dalam meningkatkan 

kemampuan berpikirnya guna meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat menawarkan lingkungan belajar 

                                                           

102Siti Nurhalimah, Abdul Latip, And Shinta Purnamasari, ‘Analisis Pendekatan Socio-
Scientific Issues (Ssi) Dalam Pembelajaran Ipa Terhadap Literasi Saintifik’, Pendas: Jurnal Ilmiah 
Pendidikan Dasar, 09.2 (2024), 1987–2000. 
<Https://Journal.Unpas.Ac.Id/Index.Php/Pendas/Article/Download/13540/6144>. 

103 Yong Liu and Attila Pásztor, ‘Effects of Problem-Based Learning Instructional 
Intervention on Critical Thinking in Higher Education: A Meta-Analysis’, Thinking Skills and 
Creativity, 45.December 2021 (2022) <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2022.101069>. 

104 Wongsri, ‘Learning Outcomes between Socioscientific Issues-Based Learning and 
Conventional Learning Activities’, Journal of Social Sciences, 6.2 (2010), 240–43 
<https://doi.org/10.3844/jssp.2010.240.243>. 
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yang mendorong berpikir kritis yaitu model Problem Based Learning  (PBL) 

karena pada model pembelajaran ini, dapat dikaitkan dengan lingkungan 

sebagai sumber pengamatan masalah dan dikaitkan dengan materi dan 

dianalisis atau dipresentasikan di depan kelas. 105 

6. Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning  (PBL) 

Berbasis Socio Scientific Issue (SSI) Terhadap Ekoliterasi Peserta Didik 

Pada Materi Perubahan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Kelas  X 

di SMAN 17 Gowa 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Model Pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) Berbasis Socio Scientific Issue (SSI) Terhadap Ekoliterasi Peserta 

Didik Kelas  X Di SMAN 17 Gowa. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji hipotesis 

dengan menggunakan independent sample t-test diperoleh thitung sebesar 3, 406 

sedangkan ttabel sebesar 0,2787. Hasil posttest kedua kelas menunjukkan bahwa 

kelas eksperimen mengalami peningkatan yang signifikan yaitu dari kategori 

rendah (40%) menjadi kategori tinggi (56%) dengan kenaikan persentase 16%, 

sedangkan kelas kontrol yaitu dari kategori rendah (36%) dan naik pada 

kategori sedang (40%) dengan kenaikan persentase 4%.  

Berdasarkan data diatas disimpulkan bahwa ekoliterasi peserta didik 

pada kelas eksperimen mengalami kenaikan yang signifikan dibanding kelas 

kontrol. Hal ini disebabkan adanya dalam model pembelajaran yang 

menyebabkan peserta didik lebih aktif dalam belajar. Sedangkan, pada kelas 
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kontrol, peserta didik akan lebih pasif dan kurang aktif. Model pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) Berbasis Socio Scientific Issue (SSI) dapat 

meningkatkan ekoliterasi karna pembelajaran akan direpresentasikan ke 

kehidupan nyata dengan isu-isu sains yang ada. Pembelajaran berbasis masalah 

sangat tepat apabila didasarkan pada isu-isu sosial (Socio Scientific Issue) yang 

berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Socio 

Scientific Issue merupakan representasi isu-isu atau persoalan dalam kehidupan 

sosial atau masyarakat yang secara konseptual berkaitan erat dengan dunia 

nyata atau sains dengan solusi jawaban yang relatif atau tidak pasti.106  

Sehingga dengan adanya masalah yang ditemukan peserta didik dalam 

kehidupan nyata akan membuat peserta didik sadar akan pentingnya menjaga 

lingkungan. Problem Based Learning (PBL) merupakan model pembelajaran 

yang bertujuan membangun konseptual peserta didik melalui permasalahan 

yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Efektivitas model pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) terhadap kemampuan literasi sains siswa 

diperoleh hasil bahwa model pembelajaran Problem Based Learning (PBL)  

efektif terhadap kemampuan literasi sains. Akibat dari efektivitas model Problem 

Based Learning (PBL) dengan adanya isu-isu sains akan membuat peserta didik 

saat dihadapkan pada permasalahan yang berhubungan dengan permasalahan 

sehari-hari (isu sosial). Peserta didik menggunakan kemampuan berpikir untuk 

                                                           

106 Wilsa, Susilowati, And Rahayu. 
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memahami, mengidentifikasi serta menganalisis masalah hingga didapatkan 

solusi yang sesuai membantu peserta didik dalam meningkatkan kemampuan 

memecahkan masalah lingkungan.107 

Karakteristik Problem based learning (PBL) tersebut merupakan sebuah 

keunggulan dibandingkan dengan model pembelajaran yang lain dalam rangka 

mencapai tujuan pembelajaran untuk meningkatkan literasi ekologi. Hal ini 

disebabkan aspek dari literasi ekologi bersesuaian dengan karakteristik Problem 

based learning (PBL). Aspek penyusun yang tercakup dalam literasi ekologi 

adalah aspek knowledge (berkaitan dengan membangun pemahaman konsep 

ekologi), aspek concern (kepedulian) dan aspek attitude (sikap) pembelajaran 

berbasis masalah merupakan jawaban terhadap praktek pembelajaran 

kompetensi serta merespon perkembangan dinamika sosial masyarakat dan 

menghargai keanekaragaman masyarakat. 

 Problem Based Learning (PBL) akan meningkatkan daya pikirnya dalam 

proses kegiatan pembelajaran, sehingga literasi sains peserta didik terbentuk 

secara alami didalam proses pembelajaran.108 Problem Based Learning (PBL) 

berbasis Socio Scientific Issues (SSI) akan membuat peserta didik mengetahui 

bagaimana kaitan antara sosial dan sains  dari praktik keterampilan belajar serta 

                                                           

107 Dinda Nur Azizah, Irwandi, And Saridewi. 

108 Tamam Abdulloh And Heru Subrata, ‘Penerapan Model Problem Based Learning (Pbl) 
Terhadap Literasi Sains Pada Siswa Sekolah Dasar: Literatur Review’, Jurnal Ilmiah Mandala 
Education (Jime), 8.4 (2022), 3035–40 <Https://Doi.Org/10.36312/Jime.V8i4.4092/Http>. 
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mengetahui perubahan dinamika sosial masyarakat dan sains. Karakteristik 

tersebutlah yang akan menjadi keunggulan dari model pembelajaran ini agar 

mencapai tujuan yaitu meningkatkan literasi ekologi (ekoliterasi) peserta 

didik.109 

 
 

                                                           

109 Latif Agung Nugroho, Baskoro Adi Prayitno, And Puguh Karyanto, ‘Efektivitas Model 
Pembelajaran Problem Based Learning Terhadap Kemampuan Literasi Ekologi Siswa Kelas X 
Sekolah Menengah Atas’, 6 (2018), 1–7. 
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BAB V 
PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian ini, maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kemampuan berpikir Kritis peserta didik yang diajar menggunakan model 

pembelajaran  Problem Based Learning  (PBL) Berbasis Socio Scientific 

Issue (SSI) pada kelas X di SMAN 17 gowa memperoleh nilai dengan rata-

rata hasil pretest yaitu 54,32 dan nilai posttest yaitu  75,28  dengan selisih 

rata-rata 20,96. 

2. Kemampuan berpikir Kritis peserta didik yang diajar menggunakan model 

pembelajaran  konvensional  pada kelas X di SMAN 17 gowa 

memperoleh nilai dengan rata-rata hasil pretest yaitu 50,84 dan nilai 

posttest yaitu 59,04 dengan selisih rata-rata  8,2. 

3. Kemampuan ekoliterasi peserta didik yang diajar menggunakan model 

pembelaran  Problem Based Learning (PBL) Berbasis Socio Scientific Issue 

(SSI) pada kelas X di SMAN 17 gowa memperoleh nilai dengan rata-rata 

hasil pretest yaitu 44,04 dan nilai posttest yaitu  58,52 dengan selisih rata-

rata 14,48. 

4. Kemampuan ekoliterasi peserta didik yang diajar menggunakan model 

pembelajaran konvensional pada kelas X di SMAN 17 gowa memperoleh 
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nilai dengan rata-rata hasil pretest yaitu 44,44 dan nilai posttest yaitu 

52,04 dengan selisih rata-rata  7,6. 

5. Terdapat Pengaruh yang signifikan pada kemampuan berpikir kritis  

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

Berbasis Socio Scientific Issue (SSI)  diperoleh thitung yaitu 4,860 sedangkan 

ttabel yaitu 0,2787. 

6. Terdapat Pengaruh yang signifikan pada kemampuan ekoliterasi  peserta 

didik yang diajar dengan model Problem Based Learning (PBL) berbasis 

Socio Scientific Issue (SSI)  diperoleh thitung  yaitu 3,406 sedangkan ttabel 

yaitu 0,2787. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan peneliti mengajukan 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi pendidik, model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

berbasis Socio Scientific Issue (SSI) dapat digunakan dalam proses belajar 

yang lebih kreatif sehingga akan meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis serta kesadaran peserta didik dalam menjaga lingkungan. 

2. Bagi peserta didik, diharapkan lebih aktif dan kritis dalam pembelajaran 

baik secara individu atau dalam kelompok. Dengan model Problem Based 

Learning (PBL) berbasis Socio Scientific Issue (SSI) dapat menjadikan 
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peserta didik lebih termotivasi saat pembelajaran dan menjadi saran 

supaya pembelajaran di dalam kelas lebih menyenangkan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan mampu menjadi sebuah referensi 

dalam melakukan penelitian yang relevan mengenai berbagai variasi 

model pembelajaran yang dipadukan dengan strategi pembelajaran 

berdasarkan isu-isu sosial sains. 
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Lampiran 1 

(Penentuan Kategorisasi Angket Ekoliterasi) 

Tabel 3. 9 Kategorisasi Kemampuan Ekoliterasi 

No. Nilai Kategori 

1. X ≤ - 1,5σ Sangat rendah 

2. -1,5σ < X ≤ -0,5σ Rendah 

3. -0,5σ < X ≤ + 0,5σ Sedang 

4.  +0,5σ < X ≤ +1,5σ Tinggi 

5.  +1,5σ < X Sangat tinggi 

Dari 20 nomor angket ekoliterasi memiliki nilai minimum 20, nilai 

maksimum 80 sehingga luas jarak sebarannya yaitu: 80-20 = 60. Dengan 

demikian pada satuan deviasi standar akan bernilai σ 60/6 = 10 dan mean 

teoritisnya yaitu µ = 1/2 (80+20) = 50, sehingga dengan nilai σ =10 diperoleh 

kategorisasi ekoliterasi peserta didik sebagai berikut:  

 µ - (1,5 x σ)  

= 50 – ( 1,5 x 10) 

= 50 - 15 

= 35 

 µ - (0,5 x σ) 

= 50– (0,5 x 10) 

= 50 – 5 
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= 45 

 µ + (0,5 x σ) 

= 50 + (0,5 x 10) 

= 50+ 5 

= 55 

 µ + (1,5 x σ) 

= 50 + (1,5 x 10) 

 = 50 + 15 

 = 65 
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Lampiran 

(VALIDITAS DAN RELIABILITAS) 
 
Lampiran 2 : Validitas Konstruk Instrumen Penelitian 

a. Validasi Soal Berpikir Kritis 
 
No 

 
Uraian 

Penilaian 
Validator 

 
Rata-Rata 

 
 

 
V1 

 
V2 

 
1. Kesesuaian isi 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,8 

 a.  disajikan secara sistematis 

dan runtut dari indikator 

berpikir kritis pertama 

sampai akhir 

b. Isi sesuai dengan indikator untuk 

mengukur kemampuan berpikir 

kritis 

 

4 

 

5 

c..Isi mencakup semua aspek 

data yang ingin di ungkap 

5 5 

 

Total 

 

4,7 

 

5 

2. Tata bahasa dan kalimat 

 

 

 

a. Bahasa mudah dimengerti 

 

5 

 

5 
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 b. Kalimat dan kata yang 

disajikan sesuai EYD 

5 4 

 c. Kalimat tidak bermakna 

ambigu 

 

5 

 

5 

 

 

 

 

 

 

4,9 

d. Huruf dan nomor di tulis 

dengan jelas 

 

5 

 

5 

e. Kalimat singkat, namun tetap 

memiliki maksud yang jelas 

 

5 

 

5 

f. Bahasa yang digunakan 

komunikatif 

 

5 

 

4 

 g. Kejelasan petunjuk 

pengisian dan arahan 

5 5 

 Total 5 4,7 

 4,9 4,9 4,9 

Hasil dari validasi oleh dua ahli mendapatkan rata-rata 4,9 sehingga 

instrumen soal berpikir kritis dapat dikatakan valid. 
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b. Validasi Angket Ekoliterasi Peserta Didik 

 

Aspek 

Penilaian 

 

Butir 

Penilaian 

Validator 

Rata-

Rata 

V1 V2 

1. Aspek 

Petunjuk 

a. Petunjuk pengisian 

angket dinyatakan 

dengan jelas 

 

4 

 

4 

 

 

4 
b.Pilihan respon 

peserta didik 

dinyatakan dengan 

jelas 

4 4 

 Total 4 4  

2. Aspek 

Cakupan 

Respon 

a. Kategori respon 

peserta didik yang 

diamati dinyatakan 

dengan jelas 

 

4 

 

4 

 

 

 

 

4 

b. Kategori respon 

peserta didik yang 

diamati termuat 

dengan lengkap 

 

4 

 

4 

e. Kategori respon 

peserta didik yang 

diamati dapat 

teramati dengan baik 

 

4 

 

4 

 Total 4 4 
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3.Aspek 

Bahasa 

a. Menggunakan bahasa 

yang sesuai EYD 

 

4 

 

3 

 

 

 

 

3,7 

b. Menggunakan bahasa 

yang mudah dipahami 

 

4 

 

4 

c. Menggunakan 

pertanyaan yang 

komunikatif 

4 3 

 Total 4 3,3 

4.Metode 

Sajian 

a. Dukungan strategi 

pembelajaran dalam 

pencapaian indikator 

4 4  

 

 

3,8 
b. Dukungan metode dan 

kegiatan pembelajaran 

terhadap pencapaian 

indikator 

4 4 

 

c. Dukungan metode dan 

kegiatan pembelajaran 

terhadap proses penamaan 

konsep 

3 4 

 Total 3,7 4  

 3,9 3,8 3,9 
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Hasil validasi dari dua ahli mendapatkan rata-rata 3,9 dan 3,8 

sehingga instrumen angket ekoliterasi dinyatakan valid. 

c..Validasi Modul Ajar 

No Uraian 

Penilaian  

Validator Rata-Rata 

V1 V2 

1 Kesesuaian Tujuan 

 

a. Kemampuan yang terkandung dalam Tujuan 

Pembelajaran. 
5 5 

4,9 

b. Ketepatan penjabaran Tujuan Pembelajaran ke 

dalam Indikator Ketercapaian Tujuan 

Pembelajaran. 

5 4 

c. Kesesuaian antara banyaknya 3Indikator 

Ketercapaian Tujuan Pembelajaran dengan waktu 

yang disediakan. 

5 5 

 

d. Kesesuaian Indikator Ketercapaian Tujuan 

Pembelajaran dengan tingkat perkembangan 

peserta didik. 

5 5 

 Total 5 4,8  

2 Materi yang Disajikan 

 
a. Kesesuaian konsep dengan Tujuan Pembelajaran 

dan Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran. 
5 5 

 

 

 

 
 

b. Kebenaran konsep. 5 5 

c. Ketepatan urutan penyajian konsep. 5 5 
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d. Kesesuaian materi dengan tingkat perkembangan 

intelektual peserta didik. 
5 4 

4,9 

 Total 5 4,8 

3 Bahasa 

 

a. Penggunaan bahasa ditinjau dari penggunaan 

kaidah Bahasa Indonesia yang baku. 
4 5 

4,5 
b. Bahasa yang digunakan bersifat komunikatif. 4 5 

 Total 4 5 

4 Metode dan Kegiatan Pembelajaran 

 

a. Dukungan metode dan kegiatan pembelajaran 

terhadap kemampuan berpikir kritis. 
5 4 

4,9 

b. Dukungan metode dan kegiatan pembelajaran 

terhadap proses pemahaman konsep. 
5 5 

c. Pemilihan strategi, metode, dan media 

pembelajaran dilakukan dengan tepat. 
5 5 

d. Memungkinkan peserta didik belajar aktif dalam 

mengontruksi pengetahuan dan pemahamannya. 
5 5 

e. Kegiatan pendidik dan peserta didik dirumuskan 

secara jelas dan operasional. 
5 4 

f. Menggunakan langkah-langkah pembelajaran 

yang sesuai dengan strategi pembelajaran. 

 

 

5 

 

5 

 
Total 

 
5 4,7  
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5 
Waktu  

 a. Kesesuaian alokasi waktu yang digunakan. 
5 4 4,5 

Total 
5 4  

 
4,8 4,7 4,7 

Hasil dari validasi oleh dua ahli dengan rata-rata 4,8 dan 4,7 maka 

instrumen modul  ajar dapat dinyatakan valid. 

d.. Validasi Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

No. Aspek yang Dinilai 
Penilaian 

Validator 

Rata-Rata V1 V2 

1. Syarat Dedaktik 

 

a. Kesesuaian topik materi pada 

LKPD dengan pokok 

pembelajaran. 

 

5 

 

5 

 

 

 

 

 

4,9 

b. Mencakup sebagian konsep utama 

untuk  masing-masing 

perencanaan pembuatan produk 

dari limbah. 

 

5 

 

5 

c. Kegiatan yang dilakukan 

mendukung pemahaman peserta 

didik terhadap konsep materi 

yang dipelajari. 

 

5 

 

5 
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Hasil dari validasi oleh dua ahli dengan rata-rata 4,8 dan 4,7 maka 

instrumen Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) dapat dinyatakan valid.  

 

 

 

d. Kegiatan dikaitkan dengan 

kehidupan nyata peserta didik. 

 

 

5 

 

4 

 

 Total 5 4,8  

2. Syarat Konstruksi 

 

a. Memiliki tujuan pembelajaran 

yang jelas 

 

5 

 

5 

 

 

 

 

4,8 

b. Memiliki petunjuk yang jelas untuk 

peserta didik mengenai topik yang 

dibahas. 

 

5 

 

4 

c. Mendorong peserta didik belajar 

dan bekerja secara ilmiah yang 

mengarah pada pemahaman 

konsep 

 

5 

 

5 

 Total 5 4,7  

3. Penulisan 

 

a. Menggunakan bahasa yang baku, 

jelas, sederhana dan mudah 

dipahami 

 

4 

 

5 

 

4,5 

 Total 4 5 

 4,7 4,8 4,8 
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E. Validasi Lembar Validasi Keterlaksanaan Model Pembelajaran Problem 
Based Learning (PBL) Berbasis Socio Scientific Issues (SSI)  

No. Aspek yang Dinilai 

Penilaian 

Validator 

Rata-Rata V1 V2 

1. Format Lembar Observasi  Keterlaksanaan Model Pembelajaran Problem 

Based Learning (PBL) Berbasis Socio Scientific Issues (SSI) 

 

a. Petunjuk dinyatakan dengan jelas 
 

5 

 

5 

 

 

5 
b. Kejelasan sistem penomoran 

 

5 

 

5 

 Total 5 5 

2. Format Isi 

 

a. Pernyataan dirumuskan dengan 

singkat dan jelas 

 

5 

 

5 

 

 

 

4,5 
b. Kesesuaian kegiatan pembelajaran 

dengan model pembelajaran yang 

digunakan. 

 

4 

 

4 

 Total 4,5 4,5 

3. Bahasa dan Tulisan 

. 

a. Kesesuain bahasa dengan kaidah 

bahasa Indonesia yang baku 

 

4 

 

5 

 

 

4,9 b. Bahasa yang digunakan 

komunikatif 

 

5 

 

5 

c. Tulisan menggunakan aturan EYD   
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Hasil dari validasi oleh dua ahli dengan rata-rata 4,8 dan 4,7 maka 

instrumen lembar observasi  keterlaksanaan model pembelajaran Problem 

Based Learning (PBL) Berbasis Socio Scientific Issues (SSI)  dapat 

dinyatakan valid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 5 

 Total 4,7 5 

 4,7 4,8 4,8 
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Lampiran 3 : Validitas Empiris Tabulasi Data Uji coba Soal Berpikir Kritis  

No. Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Skor 
1 Abdillah 2 4 1 4 2 3 2 3 2 2 25 
2 Idrus 2 2 2 3 3 2 1 1 3 2 21 
3 Ramadani 4 2 2 2 2 2 2 4 2 3 25 
4 Fahril 3 4 2 1 4 4 1 3 2 2 26 
5 Fadhil 2 2 4 3 2 2 1 4 2 1 23 
6 Andika 1 2 2 4 3 3 2 1 2 4 24 
7 Marvell 3 4 2 2 1 3 2 2 2 2 23 
8 Zaky 2 3 3 2 1 2 1 3 3 2 22 
9 Pratiwi 3 3 3 3 3 2 1 1 2 3 24 

10 Jessika 2 2 1 3 1 2 4 3 3 3 24 
11 Cantika 3 3 2 2 2 2 4 4 2 2 26 
12 Latifa 4 3 2 2 2 1 3 1 2 2 22 
13 Reski 4 3 1 4 2 1 2 1 3 1 22 
14 Novalisa 1 2 2 1 3 3 1 2 1 1 17 
15 Aisyah 2 4 2 1 3 1 2 2 3 2 22 
16 Muhaimin 2 4 3 3 2 2 4 3 1 2 26 
17 Risman 2 3 1 1 2 3 3 1 1 3 20 
18 Rayhan 3 3 2 2 2 3 2 3 2 1 23 
19 Damia 1 2 1 3 1 1 2 2 1 1 15 
20 Ilham 4 2 3 2 3 3 2 4 4 3 30 
21 Wanda 4 4 2 4 4 3 4 2 2 2 31 
22 Surya 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 13 
23 Nabila 2 4 2 3 2 1 2 1 2 3 22 
24 Arman 2 2 2 1 2 3 1 2 1 1 17 
25 Fathin 1 4 2 4 2 1 2 2 2 2 22 
26 

Mukhlih 1 3 1 3 2 2 
1 
 3 1 2 19 

27 Dimas 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 19 
28 Muzakkir 1 1 3 4 1 2 2 2 4 3 23 
29 Hamriana 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 
30 Rian 1 4 4 4 1 3 4 3 2 2 28 
31 Sahnur 2 3 3 2 1 2 2 1 2 2 20 
32 Azizah 4 1 1 2 2 1 4 2 4 1 22 
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Lampiran 4: Hasil Validasi  Uji coba Soal Berpikir Kritis  

No. thitung ttabel Sig. Kriteria 
1. 0,565 0,349 0,001 Valid 
2 0,318 0,349 0,076 Tidak Valid 
3. 0,649 0,349 0,000 Valid 
4. 0,511 0,349 0,003 Valid 
5. 0,434 0,349 0,013 Valid 
6. 0,442 0,349 0,011 Valid 
7. 0,472 0,349 0,006 Valid 
8. 0,262 0,349 0,147 Tidak valid 
9. 0,642 0,349 0,000 Valid 

10, 0,511 0,349 0,003 Valid 
 

Lampiran 5: Reliabilitas Soal Berpikir Kritis 
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Lampiran 6 : Tabulasi data Uji coba angket Ekoliterasi  

 
No. Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 skor 

1 Abdillah 4 4 3 4 4 3 2 4 2 4 1 1 3 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 81 

2 Idrus  4 4 4 3 2 3 3 3 2 4 4 3 4 4 2 4 4 4 3 3 4 3 3 4 1 2 84 

3 Ramadani 4 3 3 4 2 3 2 3 3 4 2 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 2 2 3 2 2 73 

4 Fahril 4 3 4 3 4 2 3 4 1 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 2 3 4 4 4 4 3 86 

5 Fadhil 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 4 89 

6 Andika 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 2 4 4 3 3 3 3 86 

7 Marvell 3 4 3 4 3 4 4 3 2 4 3 2 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3 1 2 2 3 79 

8 Zaky 4 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 73 

9 Pratiwi 3 4 3 4 2 3 3 3 3 1 2 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 2 80 

10 Jessika 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 76 

11 Cantika 4 4 4 4 3 1 3 3 4 4 4 1 1 4 1 3 4 4 4 1 4 4 4 4 3 1 81 

12 Latifa 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 1 3 3 4 3 3 3 3 2 84 

13 Reski 2 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 2 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 1 82 

14 Novalisa 2 4 3 4 2 1 3 3 2 4 3 3 4 4 2 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 78 

15 Aisyah 3 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 2 1 4 4 4 3 3 3 3 4 89 

16 Muhaimin 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 60 

17 Risman 3 4 3 1 3 3 2 1 2 3 3 2 3 3 1 2 2 4 1 2 3 1 3 2 1 1 59 

18 Rayhan 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 1 4 3 4 3 3 2 3 3 2 1 4 3 4 3 4 83 

19 Damia 3 4 1 1 4 4 1 4 4 3 4 1 3 3 1 1 1 4 1 4 3 4 4 4 1 4 72 

20 Ilham 3 3 3 4 3 3 1 2 2 2 1 4 3 3 2 4 3 1 2 2 3 4 4 4 4 2 72 

21 Wanda 1 4 1 3 3 4 2 1 1 2 2 2 1 4 1 3 2 1 4 1 1 1 1 3 2 2 53 

22 Surya 2 4 3 3 4 4 4 4 4 2 4 2 3 4 3 1 2 2 4 3 2 4 1 3 4 2 78 

23 Nabila 4 4 1 3 2 4 2 2 4 4 4 3 4 4 1 1 4 4 2 2 4 4 4 3 4 4 82 
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24 Arman 2 4 3 4 3 4 1 4 3 4 4 3 4 3 2 1 1 4 2 4 2 4 3 3 4 4 80 

25 Fathin 4 4 4 4 2 4 1 2 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 77 

26 Mukhlih 2 3 1 1 2 1 2 3 1 3 2 1 4 3 2 1 3 1 3 2 1 2 2 2 3 1 52 

27 Dimas 3 3 2 4 1 2 4 4 3 1 3 2 3 3 1 2 2 1 2 2 3 1 2 2 1 2 59 

28 Muzakkir 1 4 1 2 2 4 3 4 1 3 1 1 4 3 4 4 4 4 1 3 4 4 2 4 2 4 74 

29 Hamriana 3 3 4 1 1 2 2 1 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 4 64 

30 Rian 2 4 3 4 4 2 1 3 1 2 2 2 4 2 4 4 2 1 3 1 4 4 2 4 2 3 70 

31 Sahnur 2 4 2 4 2 4 2 2 2 1 4 4 2 2 3 3 3 4 1 1 4 4 1 4 1 3 69 

32 Azizah 4 2 2 1 2 1 4 4 2 4 2 3 4 1 3 2 1 4 4 1 3 3 4 2 3 3 69 
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Lampiran 7 : Hasil Validasi Angket Ekoliterasi Kelas Eksperimen 

No. thitung ttabel Sig. Kriteria 
1. 0,448 0,349 0,010 Valid 
2. 0,414 0,349 0,019 Valid 
3. 0,475 0,349 0,006 Valid 
4. 0,482 0,349 0,005 Valid 
5. 0,432 0,349 0,014 Valid 
6. 0,369 0,349 0,038 Valid 
7. 0,345 0,349 0,053 Tidak Valid 
8. 0,410 0,349 0,020 Valid 
9. 0,407 0,349 0,021 Valid 

10. 0,439 0,349 0,012 Valid 
11. 0,382 0,349 0,031 Valid 
12. 0,338 0,349 0,058 Tidak Valid 
13. 0,390 0,349 0,027 Valid 
14. 0,396 0,349 0,025 Valid 
15. 0,336 0,349 0,060 Tidak Valid 
16. 0,303 0,349 0,092 Tidak Valid 
17. 0,310 0,349 0,084 Tidak Valid 
18. 0,435 0,349 0,013 Valid 
19. 0,312 0,349 0,083 Tidak Valid 
20. 0,419 0,349 0,017 Valid 
21. 0,456 0,349 0,009 Valid 
22. 0,426 0,349 0,015 Valid 
23. 0,424 0,349 0,016 Valid 
24. 0,422 0,349 0,016 Valid 
25. 0,430 0,349 0,014 Valid 
26. 0,385 0,349 0,030 Valid 
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Lampiran 8: Reliabilitas Angket Ekoliterasi 
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LAMPIRAN  
 

(INSTRUMEN PENELITIAN) 
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Lampiran 9 : Soal Berpikir Kritis 

 

KISI-KISI 

KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS 

PERUBAHAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP 

SUB MATERI : PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP 

 

TUJUAN 

PEMBELAJAR

AN 

INDIKATOR 

BERPIKIR 

KRITIS 

INDIKATOR 

SOAL 

LEVEL 
KOGNI

TIF 
 

 

NO 

 

SOAL 

Peserta didik 

dapat 

menganalisis 

dampak dari 

pencemaran 

udara melalui 

kegiatan 

diskusi 

dengan tepat. 

 

 

 

 

Memberikan 

penjelasan 

secara 

sederhana 

(elementary 

classification

) 

Sub 

indikator: 

(Memfokuskan 

pertanyaan) 

Disajikan 

sebuah 

wacana, 

peserta 

didik dapat 

mengidentifi

kasi dan 

merumuska

n masalah 

pencemaran 

udara. 

 

 

C4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Perhatikan wacana berikut! 

 
Gambar 1. Asap Pabrik K2 industri 

 

Warga di Dusun Jatirasa, Desa Duren, Kecamatan Klari, 

Kabupaten Karawang mengeluhkan limbah fly ash atau 

abu terbang dari cerobong asap pabrik K2 Industri. Debu 

hitam sisa pembakaran batu bara dari pabrik sabun itu 
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terbawa angin dan menyebar ke rumah-rumah sejak dua 

pekan terakhir. Saya sangat khawatir dan kecewa dengan 

polusi ini. Apalagi saya punya bayi. Anak-anak di 

lingkungan ini sering banget batuk dan pilek," kata Nayla 

Aryani seorang ibu rumah tangga di sekitar pabrik.  Rabu 

(24/4/2019).  

Apakah permasalahan utama dari wacana di atas?  

Analislah kaitan permasalahan tersebut dengan 

dampaknya kepada manusia! 

sumber: https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-

4523408/warga-keluhkan-polusi-udara-fly-ash-pabrik-di-

karawang. 

https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4523408/warga-keluhkan-polusi-udara-fly-ash-pabrik-di-karawang
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4523408/warga-keluhkan-polusi-udara-fly-ash-pabrik-di-karawang
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4523408/warga-keluhkan-polusi-udara-fly-ash-pabrik-di-karawang
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  Disajikan 

sebuah 

gambar, 

peserta 

didik dapat 

mengidentifi

kasi dan 

merumuska

n kriteria 

dampak 

pencemaran 

udara bagi 

manusia  

dari gambar 

tersebut. 

 

Sub 

indikator: 

(Memfokuskan 

pertanyaan) 

C4 3 Berikut gambar pencemaran udara! 

 
Gambar 2. Gambar (a) 

 
Gambar (b) 

Berdasarkan gambar diatas identifikasilah jenis 

pencemaran udara dan analisislah dampak dari 

pencemaran tersebut! 

Peserta didik 

dapat 

menganalisis  

solusi dari 

Membangun 

keterampila

n dasar 

(basic 

Disajikan 

sebuah 

wacana, 

peserta 

C4 2 Perhatikan wacana berikut! 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo, Jawa 

Timur, Rachmadeta Antariksa mengatakan pencemaran 

mikroplastik air laut di Kelurahan Mayangan tinggi 
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pencemaran 

air 

dengan 

melalui 

kegiatan 

diskusi 

dengan tepat.  

support) 

Sub 

indikator: 

(Menyesuaikan 

dengan 

sumber) 

didik dapat   

menganalisis

dan 

memberikan 

alasan 

terkait solusi 

pencemaran 

air. 

berdasarkan pengujian yang dilakukan pihaknya bekerja 

sama dengan ECOTON. “Hasil uji mikroplastik pada air laut 

di Kelurahan Mayangan menunjukkan tingkat pencemaran 

mikroplastik yang tinggi, yaitu 7,1 serpihan per milimeter 

air laut," katanya di Kota Probolinggo, Jumat. Menurut dia, 

air laut adalah bahan baku pembuatan garam, sehingga hal 

itu mendukung data yang didapatkan bahwa 36 dan 39 

merek garam telah tercemar mikroplastik,  

Berdasarkan wacana diatas, analisislah solusi yang dapat 

dilakukan untuk mencegah peningkatan mikroplastik? 

Berikan alasanmu mengapa memilih solusi tersebut!  

Sumber:https://www.antaranews.com/berita/3603822/d

lh-pencemaran-mikroplastik-air-laut-mayangan-di-

probolinggo-tinggi 

 Menyusun 

strategi dan 

taktik 

(strategy 

and tactics) 

Sub 

indikator: 

(Menentukan 

Peserta 

didik dapat 

mengidentifi

kasi dan   

merumuska

n solusi 

alternatif  

suatu 

tindakan 

C6 4 Perhatikan wacana dibawah ini! 

 

 

 

 

https://www.antaranews.com/berita/3603822/dlh-pencemaran-mikroplastik-air-laut-mayangan-di-probolinggo-tinggi
https://www.antaranews.com/berita/3603822/dlh-pencemaran-mikroplastik-air-laut-mayangan-di-probolinggo-tinggi
https://www.antaranews.com/berita/3603822/dlh-pencemaran-mikroplastik-air-laut-mayangan-di-probolinggo-tinggi
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tindakan) terhadap 

pencemaran 

air. 

 

Gambar 3. Pastik mencemari  dan mengganggu ekositem 

laut. 

Sampah, terutama plastik di pantai dapat berdampak 

buruk bagi satwa termasuk ikan, penyu dan burung. 

Kantong plastik yang mengapung di lautan dapat disantap 

oleh penyu karena bentuknya menyerupai ubur-ubur. 

Pecahan plastik yang berserakan dapat dimakan oleh 

burung karena warnanya menarik perhatian mereka. 

Partikel plastik yang terurai di laut terakumulasi pada 

tubuh ikan. Identifikasilah dampak negatif pada satwa laut 

Jika sampah ini terus dibiarkan, di laut? Serta 

rumuskanlah solusi yang dapat dilakukan untuk 

mengurangi sampah plastik di laut! 

Peserta didik 

dapat 

menganalisis 

Membangun 

keterampilan 

dasar (basic 

Disajikan 

sebuah 

wacana, 

C4 6 Perhatikan wacana berikut! 
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dampak dari 

pencemaran 

tanah 

dengan 

melalui 

kegiatan 

diskusi 

dengan tepat. 

support) 

Sub indikator: 

(Menyesuaika

n dengan 

sumber) 

peserta 

didik dapat   

menganalisis 

dan 

memberikan 

alasan 

terkait solusi 

pencemaran 

tanah. 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Tanaman padi petani yang tercemar limbah 

pabrik 

Puluhan hektare sawah milik petani Brondong, Lamongan 

diduga tercemar limbah cair yang diduga berasal dari 

salah satu pabrik baja yang ada di sekitar sawah. Limbah 

cair yang mencemari areal persawahan warga tersebut 

berwarna oranye dan berbau menyengat.Detik.com  

Analisislah bagaimana pencemaran tanah yang disebabkan 

oleh limbah industri dapat mempengaruhi kesuburan 

tanah dan kesehatan tanaman. Berdasarkan analisis Anda, 

sebutkan langkah-langkah pencegahan yang dapat 

diterapkan untuk mengurangi dampak pencemaran tanah! 

 

 Menyimpulk Disajikan C5 8 Perhatikan Grafik berikut ini! 
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an 

(Inference) 

Sub 

indikator : 

(Menginduksi 

dan 

mempertimban

gkan hasil 

induksi) 

sebuah 

grafik 

peserta 

didik dapat 

menyimpulk

an isi grafik 

Sesuai 

dengan isi 

grafik 

tersebut. 

 

Grafik 1. Perkembangan kasus pencemaran lingkungan 

Buatlah kesimpulan berdasarkan grafik pencemaran 

lingkungan diatas ? dan jelaskan pencemaran apa yang 

mengalami kenaikan paling drastis? 

Peserta didik 

dapat 

menyimpulka

n upaya 

pencegahan 

pencemaran 

lingkungan  

melalui 

kegiatan 

diskusi 

dengan tepat. 

 

Menyimpulk

an 

(Inference) 

(Menginduksi 

dan 

mempertimba

ngkan hasil 

induksi) 

Disajikan 

sebuah 

kutipan 

peserta 

didik dapat 

menyimpulk

langkah-

langkah 

upaya 

pencegahan 

pencemaran 

lingkungan 

berdasarkan 

kutipan 

C5 5 1. Bacalah kutipan berikut ini! 

    "Salah satu strategi untuk mengurangi pencemaran udara 

adalah dengan mengurangi emisi gas rumah kaca. Pemerintah 

telah menerapkan beberapa kebijakan, seperti penggunaan 

energi terbarukan dan peningkatan efisiensi energi di sektor 

industri dan transportasi. Selain itu, masyarakat juga didorong 

untuk beralih ke kendaraan listrik dan menggunakan 

transportasi umum." 

    Berdasarkan kutipan di atas, simpulkan langkah-langkah yang 

dapat diambil oleh pemerintah dan masyarakat untuk 

mencegah pencemaran udara. Jelaskan dampak positif dari 

langkah-langkah tersebut terhadap kualitas lingkungan hidup! 
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tersebut.  

 

 Memberikan 

Penjelasan 

Lanjut 

(Advanced 

Clarification) 

 

Sub 

Indikato: 

(Mengidentif

ikasi Asumsi) 

Disajikan 

sebuah 

wacana, 

peserta 

didik  

Menjelaskan 

dampak 

pencemaran 

tanah 

terhadap 

ekosistem 

dan 

Menyimpulk

an upaya 

penangan 

pencemaran 

tanah. 

C5 7 Perhatikan wacana berikut! 

"Dikeluhkan, Limbah Pertamina Cemari Tanah" 

KOMPAS.com - Salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) 

di Kota Parepare, melaporkan bengkel Elnusa anak cabang PT 

(Persero) Pertamina Kota Parepare, Sulawesi Selatan, terkait 

dugaan pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 

jenis oli bekas yang hanya ditimbun di tanah tanpa wadah 

penampungan. Seharusnya limbah semacam ini dibuatkan bak 

beton, sebelum ditanam di bawah tanah.  

Berdasarkan wacana diatas apa saja dampak yang ditimbulkan 

oleh pencemaran oli terhadap ekosistem, Simpulkanlah metode 

apa yang dapat digunakan untuk membersihkan tanah yang 

terkontaminasi oli? 

https://nasional.kompas.com/read/2012/02/07/12131331/~

Regional~Indonesia%20Timur 
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RUBRIK PENILAIAN SOAL BERPIKIR KRITIS 

 
NO 

SOAL 

PENILAIAN 

 

KRITERIA JAWABAN 

SKOR 

1.  Jika memberi jawaban dan alasan yang relevan dengan wacana Seperti:  

Masalah utama dari wacana tersebut yaitu terjadinya pencemaran udara di Dusun Jatirasa, Desa Duren, 

Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang. Hal itu diakibatkan oleh  limbah fly ash atau abu terbang asap pabrik 

K2 Industri yang mengakibatkan polusi dan mengganggu kesehatan warga sekitar. 

Jika memberi jawaban yang tepat dan  alasan yang kurang relevan. 

Jika memberi jawaban yang tidak tepat dan alasan yang  relevan. 

Jika memberi jawaban yang tidak tepat dan alasan yang  tidak relevan. 

4 

 

 

 

 

3 

 

2 

 

1 

3. Jika memberi jawaban dan alasan yang relevan dengan wacana Seperti: 

Pada Gambar A. Pencemaran udara akibat asap kendaraan. 

Pada gambar B.Pencemaran udara akibat asap pabrik 

Dampak pencemaran udara dimana terdapat aktivitas padatnya kendaraan yang mengeluarkan asap 

mengandung gas karbon monoksida (CO2) yang jika terhirup ini akan memasuki tubuh melalui paru-paru dan 

juga akan memepengaruhi kualitas udara dan meningkatkan emisi gas yang berbahaya bagi lingkungan. 

4 
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Jika memberi jawaban yang tepat dan  alasan yang kurang relevan. 

Jika memberi jawaban yang tidak tepat dan alasan yang  relevan 

Jika memberi jawaban yang tidak tepat dan alasan yang  tidak relevan. 

3 

 

2 

 

1 

2.  Jika memberi jawaban dan alasan yang relevan dengan wacana Seperti : 

Solusi yang diberikan : 

1. PenguranganPenggunaan Plastik Sekali Pakai 

Mengurangi konsumsi plastik sekali pakai seperti kantong plastik, botol plastik, dan sedotan. 

 Alasan memilih : 

 Plastik sekali pakai seringkali menjadi penyebab utama pencemaran mikroplastik karena sering terurai 

menjadi partikel-partikel kecil. Dengan mengurangi penggunaan barang-barang tersebut, kita dapat 

mengurangi jumlah plastik yang masuk ke lingkungan. 

Santosa, R., & Nugroho, S. (2020). Strategi Pengelolaan Sampah Plastik di Indonesia. Jurnal Lingkungan dan 
Pembangunan, 7(1),45-56.https://jurnal.lingkungan.id/strategi-pengelolaan-sampah-plastik)  

Yulia, S. (2021). Efektivitas Pengurangan Plastik Sekali Pakai Terhadap Mikroplastik. Jurnal Penelitian 
Lingkungan, 8(2), 89-102. (https://jurnal.peneliti.lingkungan.id/efektivitas-pengurangan-plastik-sekali-pakai 

2.Peningkatan Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang 

Solusi yang diberikan : 

Meningkatkan sistem pengelolaan sampah dan program daur ulang untuk memastikan bahwa plastik tidak 

dibuang sembarangan dan dapat diproses dengan baik. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jurnal.lingkungan.id/strategi-pengelolaan-sampah-plastik
https://jurnal.peneliti.lingkungan.id/efektivitas-pengurangan-plastik-sekali-pakai
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Alasan memilih : 

Sistem pengelolaan sampah yang efisien dapat mengurangi jumlah plastik yang berakhir di lingkungan dan 

terurai menjadi mikroplastik. Daur ulang juga mengurangi kebutuhan akan produksi plastik baru. 

  sumber  

Putra, A. (2022). Peran Pengelolaan Sampah dalam Mengurangi Mikroplastik di Perairan. Jurnal Pengelolaan 

Sampah, 9(1), 33-50. [Link](https://jurnal.pengelolaan.sampah.id/peran-pengelolaan sampah. 

Dewi, I. (2023). Daur Ulang Plastik dan Pengaruhnya Terhadap Pengurangan Mikroplastik. Jurnal Teknologi 

Lingkungan, 10(3), 120-13.(https://jurnal.teknologi.lingkungan.id/daur-ulang-plastik 

Mampu memberikan alasan terkait wacana dengan tidak  relevan serta menjelaskan solusi yang sebaiknya 

dilakukan dalam mengatasi permasalahan lingkungan pada wacana dengan relevan. 

Mampu memberikan alasan terkait wacana dengan relevan serta menjelaskan solusi yang sebaiknya 

dilakukan dalam mengatasi permasalahan lingkungan pada wacana dengan tidak relevan. 

Mampu memberikan alasan terkait wacana dengan tidak relevan serta menjelaskan solusi yang sebaiknya 

dilakukan dalam mengatasi permasalahan lingkungan pada wacana dengan tidak relevan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

1 

 

 

4.  Jika memberi jawaban dan alasan yang relevan dengan wacana Seperti:  

1. Kerusakan Ekosistem Laut 

 Sampah, terutama plastik, dapat merusak terumbu karang dan habitat penting lainnya. Penurunan kualitas 

 

 

4 

 

 

https://jurnal.pengelolaan.sampah.id/peran-pengelolaan
https://jurnal.teknologi.lingkungan.id/daur-ulang-plastik
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habitat ini dapat mengurangi keberagaman spesies dan mempengaruhi keseimbangan ekosistem. 

2. Bahaya Bagi Hewan Laut 

 Hewan laut seperti penyu, ikan, dan burung seringkali menelan sampah plastik yang salah diidentifikasi 

sebagai makanan. Ini dapat menyebabkan keracunan, gangguan pencernaan, dan kematian. 

3. Kontaminasi Rantai Makanan 

 Mikroplastik yang terurai dapat memasuki rantai makanan laut dan pada akhirnya mencapai manusia, 

menimbulkan risiko kesehatan tambahan. 

Solusi Penanganan Pencemaran Laut 

1.Pengurangan dan Pengelolaan Sampah di Sumbernya 

Solusi : Mengurangi produksi sampah plastik dan meningkatkan pengelolaan sampah di darat sebelum masuk 

ke laut. 

Prasetyo, T., & Sari, M. (2022). Pengurangan Sampah Plastik dan Dampaknya terhadap Pencemaran Laut. 

Jurnal Lingkungan, 14(3), 200-215. https://jurnal.lingkungan.id/pengurangan-sampah-plastik 

Mampu memberikan alasan terkait wacana dengan tidak  relevan serta menjelaskan solusi yang sebaiknya 

dilakukan dalam mengatasi permasalahan lingkungan pada wacana dengan relevan. 

Mampu memberikan alasan terkait wacana dengan relevan serta menjelaskan solusi yang sebaiknya 

dilakukan dalam mengatasi permasalahan lingkungan pada wacana dengan tidak relevan. 

Mampu memberikan alasan terkait wacana dengan tidak relevan serta menjelaskan solusi yang sebaiknya 

dilakukan dalam mengatasi permasalahan lingkungan pada wacana dengan tidak relevan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

https://jurnal.lingkungan.id/pengurangan-sampah-plastik
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6. Jika memberi jawaban dan alasan yang relevan dengan wacana Seperti:  

1. Pencemaran Tanah oleh Limbah Industri: 

 Limbah industri, seperti logam berat dan bahan kimia berbahaya, dapat mencemari tanah dengan 

mengubah komposisi kimia tanah dan mengurangi kesuburan. Logam berat seperti timbal dan merkuri 

dapat terakumulasi dalam tanah dan mempengaruhi kesehatan tanaman dengan mengganggu proses 

penyerapan nutrisi dan pertumbuhan. 

Nurhadi, E. (2020). DampakPencemaran Tanah Terhadap Kesuburan Tanah Pertanian. Jurnal Tanah dan 

Pertanian. 

2. Langkah-Langkah Pencegahan 

a. Implementasi teknologi pengolahan limbah yang efektif di industri untuk mengurangi bahan 

pencemar yang dibuang ke tanah.   

b. Langkah Penanaman vegetasi penutup tanah dan pembuatan zona penyangga di sekitar area industri 

untuk mengurangi kontak langsung limbah dengan tanah.     

c. Program rehabilitasi tanah yang terkontaminasi dengan metode bioremediasi, seperti penggunaan 

mikroorganisme untuk menguraikan kontaminan. 

Referensi: Wulandari, A., et al. (2022). Evaluasi Pengelolaan Limbah Industri dan Dampaknya terhadap 

Kualitas Tanah. Jurnal Pengelolaan Limbah 

Mampu memberikan alasan terkait wacana dengan tidak  relevan serta menjelaskan solusi yang sebaiknya 

dilakukan dalam mengatasi permasalahan lingkungan pada wacana dengan relevan. 

Mampu memberikan alasan terkait wacana dengan relevan serta menjelaskan solusi yang sebaiknya 

dilakukan dalam mengatasi permasalahan lingkungan pada wacana dengan tidak relevan. 

Mampu memberikan alasan terkait wacana dengan tidak relevan serta menjelaskan solusi yang sebaiknya 

4 
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2 
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dilakukan dalam mengatasi permasalahan lingkungan pada wacana dengan tidak relevan. 1 

8. Jika memberi jawaban dan alasan yang relevan dengan wacana Seperti:  

Pencemaran lingkungan berdasarkan grafik mengalami kenaikan setiap tahun dari 2007-2009. Peningkatan 

yang paling tinggi yaitu pencemaran air. 

Mampu memberikan alasan terkait wacana dengan tidak  relevan serta menjelaskan solusi yang sebaiknya 

dilakukan dalam mengatasi permasalahan lingkungan pada wacana dengan relevan. 

Mampu memberikan alasan terkait wacana dengan relevan serta menjelaskan solusi yang sebaiknya 

dilakukan dalam mengatasi permasalahan lingkungan pada wacana dengan tidak relevan. 

Mampu memberikan alasan terkait wacana dengan tidak relevan serta menjelaskan solusi yang sebaiknya 

dilakukan dalam mengatasi permasalahan lingkungan pada wacana dengan tidak relevan 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

1 

5. Jika memberi jawaban dan alasan yang relevan dengan wacana Seperti:  

Kesimpulan Langkah-Langkah Pencegahan Pencemaran Udara: 

 Langkah Pemerintah 

1. Menerapkan kebijakan penggunaan energi terbarukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. 

2. Meningkatkan efisiensi energi di sektor industri dan transportasi. 

  Langkah Masyarakat: 

1. Beralih ke kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan. 

2. Menggunakan transportasi umum untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan. 

Dampak Positif: 

4 
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1. Penggunaan Energi Terbarukan 

 Mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang menghasilkan banyak polutan, sehingga 

menurunkan tingkat pencemaran udara. 

2. fisiensi Energi 

Mengurangi konsumsi energi dan emisi dari sektor industri dan transportasi, sehingga membantu 

mengurangi polusi udara. 

3. Kendaraan Listrik: 

Mengurangi emisi dari kendaraan bermotor berbahan bakar fosil, yang merupakan salah satu sumber 

utama pencemaran udara di perkotaan. 

4. Transportasi Umum  Mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan, mengurangi kemacetan dan emisi gas 

buang, sehingga meningkatkan kualitas udara. 

Susilo, B. (2018). Pengaruh Kebijakan Energi Terbarukan terhadap Kualitas Udara di Indonesia. Jurnal 

Lingkungan Hidup Indonesia, 14(2), 102-115. 

Purnomo, H., & Sari, D. (2020). Efisiensi Energi di Sektor Transportasi: Dampaknya terhadap Pengurangan 

Emisi. Jurnal Transportasi dan Lingkungan, 22(3), 150-162 

Mampu memberikan alasan terkait wacana dengan tidak  relevan serta menjelaskan solusi yang sebaiknya 

dilakukan dalam mengatasi permasalahan lingkungan pada wacana dengan relevan. 

Mampu memberikan alasan terkait wacana dengan relevan serta menjelaskan solusi yang sebaiknya 

dilakukan dalam mengatasi permasalahan lingkungan pada wacana dengan tidak relevan. 

Mampu memberikan alasan terkait wacana dengan tidak relevan serta menjelaskan solusi yang sebaiknya 

dilakukan dalam mengatasi permasalahan lingkungan pada wacana dengan tidak relevan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

2 
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7.  Jika memberi jawaban dan alasan yang relevan dengan wacana Seperti:  

Dampak Pencemaran Tanah oleh Oli Terhadap Ekosistem: 

4 
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1. Kualitas Tanah: Oli yang masuk ke dalam tanah dapat merusak struktur dan tekstur tanah, 

mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air, dan menghambat pertumbuhan tanaman. 

2. Kehidupan Mikroorganisme:Pencemaran oli dapat membunuh mikroorganisme yang berperan 

penting dalam proses dekomposisi dan siklus nutrisi tanah. 

3. Rantai Makanan:  Pencemaran tanah oleh oli dapat merusak habitat hewan tanah, mengganggu rantai 

makanan, dan menurunkan keanekaragaman hayati. 

4. Air Tanah: Oli yang meresap ke dalam tanah dapat mencapai air tanah, mencemari sumber air yang 

digunakan untuk irigasi dan konsumsi manusia. 

Metode Pembersihan Tanah yang Terkontaminasi Oli: 

1. Bioremediasi: Menggunakan mikroorganisme untuk menguraikan oli menjadi senyawa yang kurang 

berbahaya. Mikroorganisme ini dapat ditambahkan ke tanah atau diberi nutrisi tambahan untuk 

mempercepat proses penguraian. 

2. Fito-remediasi: Menggunakan tanaman tertentu yang memiliki kemampuan menyerap dan menguraikan 

zat pencemar seperti oli dari tanah. 

3. Penggalian dan Pemindahan: Menggali tanah yang terkontaminasi dan memindahkannya ke lokasi lain 

untuk diolah atau dibuang dengan aman. 

Soegiharto, B., & Lestari, P. (2019). Analisis Dampak Pencemaran Oli terhadap Kualitas Tanah dan Air di 

Daerah Perkotaan. Jurnal Lingkungan Hidup Indonesia, 10(2), 45-58. [Link 

Jurnal](https://jurnal.lhijurnal.org/analisis-pencemaran-oli 

Hidayat, M. (2018). Strategi Bioremediasi untuk Mengatasi Pencemaran Tanah oleh Oli. Jurnal Bioteknologi, 

9(3), 123-134. [Link Jurnal](https://jurnal.bioteknologi.ac.id/bioremediasi-oli 

Mampu memberikan alasan terkait wacana dengan tidak  relevan serta menjelaskan solusi yang sebaiknya 

dilakukan dalam mengatasi permasalahan lingkungan pada wacana dengan relevan. 

Mampu memberikan alasan terkait wacana dengan relevan serta menjelaskan solusi yang sebaiknya 
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dilakukan dalam mengatasi permasalahan lingkungan pada wacana dengan tidak relevan. 

Mampu memberikan alasan terkait wacana dengan tidak relevan serta menjelaskan solusi yang sebaiknya 

dilakukan dalam mengatasi permasalahan lingkungan pada wacana dengan tidak relevan. 
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KISI-KISI ANGKET EKOLITERASI 

 
NO INDIKATOR ITEM ANGKET NO ITEM SIFAT 

 
+ - 

 
1.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Pengetahuan (Head) 
 

Saya memahami bagaimana aktivitas 
manusia dapat mempengaruhi 
keseimbangan ekologi dalam sebuah 
ekosistem. 

3 
 

 

√ 
 

 

Saya dapat menyebutkan beberapa solusi 
untuk mencegah pencemaran lingkungan. 

7 √ 
 
 

 

Saya memahami bagaimana pencemaran 
lingkungan dapat mempengaruhi 
kesehatan manusia dan lingkungan. 
 

 
11 

√ 
 
 

 

 
Saya memahami peran ekosistem dalam 
menjaga keseimbangan alam. 

 
14 

√ 
 
 

 

 
2.  

 
Sikap (Heart) 
 
 
 
 

 
Saya tidak merasa bersalah ketika 
membuang sampah sembarangan. 

 
2 

 √ 
 
 

Saya membiarkan sampah menumpuk di 
dalam laci meja 

4  √ 
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Saya tidak tahu pentingnya mengurangi 
penggunaan plastik sekalim pakai. 
 

8 
 
 

 √ 
 
 

Saya membiarkan lampu dan peralatan 
elektronik menyala saat tidak digunakan. . 
 

9 
 
 

 √ 
 
 

 
Saya tidak merasa prihatin ketika melihat 
sampah berserakan di tempat umum. 

 
 

12 
 

 √ 
 
 

Saya menyalakan lampu dan peralatan 
elektronik saat tidak digunakan. 
 

13  √ 
 
 

Saya menggunakan sinar matahari untuk 
menjadi penerang dipagi dan siang hari 
dibanding menggunakan lampu. 
 

15 
 
 

√ 
 
 

 

Saya sadar akan bahaya polusi dan 
berusaha menguranginya sebisa mungkin. 
 

18 √ 
 
 

 

3.  
 
 
 
 
 
 

Keterampilan (Hand) 
 
 
 
 
 
 

Saya membawa tas belanjaan sendiri untuk 
mengurangi penggunaan kantong plastik 

 
1 
 

√ 
 
 

 

 
Saya tidak memilah sampah organik dan 
non-organik sebelum membuangnya. 
 

 
5 
 

 √ 
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Sumber : 
Dewi Nilam Tyas dkk, 
Analisis Kemampuan 
Ekoliterasi dan Karakter 
Peduli Lingkungan Siswa 
SD Selama Pembelajaran 
Daring di Masa Pandemi 
Covid-19. Jurnal Ilmiah 
Kependidikan (2022), 
9(3), 213-226. 
 
 

Saya menerapkan prinsip 3R (Reduce, 
Reuse, Recycle) dalam mengelolah 
sampah.sebagai penerang disbanding 
memakai lampu di pagi hari hingga sore 
hari selama masih ada sinar matahari. 
 

6 
 
 
 
 
 

√ 
 
 

 

Saya membawa botol minum (tumbler) 
dari rumah guna menghindari botol minum 
plastik sekali pakai 
 

10 
 
 

√ 
 
 

 

Saya jarang terlibat dalam kegiatan 
penghijauan atau pelestarian lingkungan. 

16  √ 
 
 

Saya lebih memilih membuat produk dari 
limbah plastik disbanding membakarnya. 

17 √ 
 

 

Saya lebih memilih membakar dibanding 
membuat produk dari limbah plastik. 
 

20 
 

 
 

√ 
 

Guna mengurangi sampah bekas makanan 
saya memilahnya menjadi pupuk kompos. 
 

19 √ 
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Lampiran 10: Modul Ajar Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) berbasis 
Socio Scientific Issues (SSI) 

  

 

 

MODUL AJAR 

Kurikulum Merdeka 2024 

 

BIOLOGI 

Perubahan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup 

Fase E – Kelas X 

 
Disusun oleh :                        

 Indah Wardana Handayani 
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MODUL AJAR 

BAB 5 : PERUBAHAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP 

SUB BAB 5.2 PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP 

INFORMASI UMUM 

I. IDENTITAS MODUL                         

Nama Penyusun : Indah Wardana Handayani  

Satuan Pendidikan : SMA/MA 

Fase / Kelas : E - X (Sepuluh) 

Mata Pelajaran :  IPA (Biologi) 

Prediksi Alokasi Waktu : 6 JP  

Jumlah Pertemuan :  2 Pertemuan (3 JP×45) 

Tahun Penyusunan :  2024 

II. CAPAIAN PEMBELAJARAN 

Pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan-

permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional atau global terkait pemahaman keanekaragaman 

makhluk hidup dan peranannya, virus dan peranannya, inovasi teknologi biologi, komponen ekosistem 

dan interaksi antar komponen serta perubahan lingkungan. 

III. KOMPETENSI AWAL 

Peserta didik sudah memahami jenis-jenis perubahan lingkungan hidup. 

IV. PROFIL PELAJAR PANCASILA 

 Beriman Bertakwa kepada Tuhan YME dan Berakhlak Mulia  
 Berkebhinekaan Global  
 Mandiri  
 Bernalar kritis 
 Kreatif 

V. SARANA DAN PRASARANA 

 Bahan ajar materi Perubahan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup 
 Papan tulis/White Board 
 Lembar kerja Peserta didik (LKPD) 
 Referensi lain yang mendukung 
 Ruang Kelas 

VI. MODEL PEMBELAJARAN 

Problem Based Learning (PBL) Berbasis Socio Scientific Issues (SSI) 

KOMPONEN INTI 

I. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan Pertama 
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 Peserta didik dapat menganalisis dampak dari pencemaran udara melalui kegiatan diskusi dengan 
tepat. 

 Peserta didik dapat menganalisis  solusi dari pencemaran air dengan melalui kegiatan diskusi 
dengan tepat. 

 Pertemuan Kedua 
 Peserta didik dapat menganalisis dampak dari pencemaran tanah dengan melalui kegiatan diskusi 

dengan tepat. 
 Peserta didik dapat menyimpulkan upaya pencegahan pencemaran lingkungan melalui kegiatan 

diskusi dengan tepat. 

II. KRITERIA KETERCAPAIAN TUJUAN  

 Peserta didik dapat menganalisis dampak dari pencemaran udara melalui kegiatan diskusi dengan 
tepat. 

 Peserta didik dapat menganalisis  solusi dari pencemaran air dengan melalui kegiatan diskusi dengan 
tepat. 

• Peserta didik dapat menganalisis dampak dari pencemaran tanah dengan melalui kegiatan diskusi 
dengan tepat. 

 Peserta didik dapat menyimpulkan upaya pencegahan pencemaran lingkungan melalui kegiatan 
diskusi dengan tepat. 

III. PERTANYAAN PEMANTIK 

Pertemuan Pertama 
 Apa saja jenis-jenis pencemaran lingkungan pada udara dan air yang dapat anda identifikasi di 

sekitar lingkungan Anda? 
 Apa dampaknya ketika terjadi pencemaran di lingkungan udara dan air? 

Pertemuan Kedua 

 Apa saja jenis-jenis pencemaran lingkungan pada tanah yang dapat anda identifikasi di sekitar 
lingkungan Anda? 

 Apa upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan? 
 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan Ke-1 : Mempelajari  Pengertian Pencemaran Lingkungan Udara 
Dan Air Dan Mengetahui Beserta Dampak Pencemarannya. 

 

Kegiatan Pendahuluan  (10 menit) 

Tahapan Kegiatan Aktivitas Pendidik Aktivitas Peserta didik 
Alokasi 
waktu 

Kegiatan Pembuka - Pendidik meminta ketua 
kelas memimpin doa 
Bersama 

- Peserta didik berdoa 
bersama 

- 10 menit 

-   Pendidik melakukan 
absensi untuk mengecek 
kehadiran peserta didik 

- Peserta didik menjawab 
absensi yang dilakukan 
pendidik 



147 

 

 

- Pendidik menyampaikan 
tujuan pembelajaran dan 
menyampaikan tahapan 
pembelajaran-   

 

- Peserta didik menyimak 
dan mendengarkan 
tujuan pembelajaran dan 
tahapan pembelajaran 
yang disampaikan 
pendidik. 

- Pendidik memotivasi 
peserta untuk tercapainya 
kompetensi dan karakter 
yang sesuai dengan profil 
Pelajar Pancasila yaitu 1) 
bernalar kritis beriman, 2) 
bergotong royong dan 3) 
mandiri 

- Pendidik menyimak 
penjelasan dari pendidik 

Kegiatan Inti (115 menit) 

Sintaks Model / 
Tahapan Kegiatan 

Aktivitas Pendidik Aktivitas Peserta didik 
Alokasi 
waktu 

Orientasi peserta 
didik pada 
masalah sosial 
sains 

- Pendidik memberikan 
pertanyaan pemantik 
kepada peserta didik untuk 
menkonstruksi 
pengetahuan mereka. 

- Peserta didik menjawab 
pertanyaan dari pendidik. 

 

- 20 menit 

- Pendidik mengajak peserta 
didik untuk mengetahui 
jenis pencemaran 
lingkungan hidup pada 
udara dan air pada bahan 
ajar yang disediakan yang 
dikaitkan pada keadaan 
lingkungan sekolah. 

- Peserta didik menyimak 
bahan ajar yang 
dijelaskan oleh pendidik 
terkait materi yang akan 
dipelajari 

- Pendidik bertanya terkait 
materi yang kurang 
dipahami oleh pendidik 
yang ada pada bahan ajar 

-  Peserta didik bertanya         
mengenai pencemaran 
lingkungan hidup yang 
ada pada  bahan ajar 
yang kurang dipahami 
oleh peserta didik. 

Mengorganisasikan 
peserta didik untuk 
belajar 

- Pendidik membagi peserta 
didik menjadi beberapa 
kelompok dan membagi 
bahan ajar serta LKPD 
(Lembar Kerja Peserta 
Didik) 

- Peserta didik membentuk 
kelompok yang terdiri 
dari 4-5 orang . 

5 menit 
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- Pendidik 
menginstruksikan peserta 
didik untuk membaca 
bahan ajar Bersama-sama 
dengan mengaitkan materi 
yang ada pada bagian jenis-
jenis pencemaran 
lingkungan udara dan air 
hidup untuk melatih 
dimensi bernalar kritis dan 
bergotong royong. 

- Peserta didik membaca 
bahan ajar Bersama-sama 
dengan mengaitkan 
materi yang ada pada 
bagian jenis-jenis 
pencemaran lingkungan 
udara dan air hidup 
untuk melatih dimensi 
bernalar kritis dan 
bergotong royong. 

- 15 menit 

Membimbing 
penyelidikan 
kelompok 

- Pendidik mengarahkan 
peserta didik untuk 
berdiskusi terkait 
pertanyaan dan 
pemecahan masalah pada 
LKPD pada materi 
pencemaran udara dan air. 

- Peserta didik melakukan 
diskusi dengan teman 
kelompoknya Untuk 
menjawab pertanyaan 
pada LKPD materi 
pencemaran udara dan 
air. 

- 10  
menit 

Mengembangkan 
dan menyajikan 
hasil karya 

- Pendidik 
menginstruksikan peserta 
didik untuk menjawab 
pertanyaan pada LKPD  
dan mengisi perencanaan 
pembuatan produk dari 
sampah. 
 

- Pendidik 
menginstruksikan peserta 
didik untuk 
mempresentasikan hasil 
kerja kelompok mereka 
dan juga menjelaskan 
rencana pembuatan 
produk dari sampah. 

- Peserta didik menjawab 
pertayaan pada lembar 
LKPD . 

- Peserta didik membuat 
perencenaan pembuatan 
produk dari sampah . 
 

- Peserta didik 
mempresentasikan hasil 
kerja kelompok mereka 
dan juga menjelaskan 
rencana pembuatan 
produk dari sampah yang 
mereka sudah buat. 

- 15 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 20 menit 

Menganalisis dan 
mengevaluasi 
proses pemecahan 
masalah 

- Pendidik 

memberikan 

kesempatan bagi 

peserta didik yang 

tidak presentasi 

untuk menanggapi 

(bertanya dan 

berpendapat) 

- Pendidik 

membimbing 

kelompok lain 

memberikan 

apresiasi 

- Peserta didik yang 

tidak presentasi 

diberikan 

kesemptan untuk 

menanggapi 

(bertanya dan 

berpendapat) 

- Peserta didik 

kelompok lain 

memberikan 

apresiasi 

- Peserta didik dan  

pendidik bersama-

-   30 menit 
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- Pendidik dan peserta 

didik bersama-sama 

menyimpulkan 

materi 

sama 

menyimpulkan 

materi 

Kegiatan Penutup (10 menit)  

Tahapan Kegiatan Aktivitas Pendidik Aktivitas Peserta didik 
Alokasi 
Waktu 

Kegiatan penutup - pendidik memberikan 
penguatan materi kepada 
peserta didik 

- Peserta didik menyimak 
penjelasan oleh pendidik 

- 10 menit 

- Pendidik menginformasikan 
kegiatan pembelajaran yang 
akan dilakukan pada 
pertemuan berikutnya. 

- Peserta didik menyimak 
informasi yang 
disampaikan oleh 
pendidik 

- Pendidik mengakhiri 
kegiatan belajar dengan 
memberikan pesan dan 
motivasi tetap semangat 
belajar dan diakhiri dengan 
berdoa 

- Peserta didik mengakhiri 
pembelajaran dengan 
bersama-sama berdoa 

Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

Tahapan Kegiatan Aktivitas Pendidik 
Aktivitas Peserta 
didik 

Alokasi Waktu 

Kegiatan Pembuka - Pendidik meminta 
ketua kelas 
memimpin doa 
Bersama 

- Peserta didik 
berdoa bersama. 

- 10 menit 

- Pendidik 
melakukan absensi 
untuk mengecek 
kehadiran peserta 
didik 

- Peserta didik 
menjawab absensi 
yang dilakukan 
pendidik 

- Pendidik 
menyampaikan 
tujuan 
pembelajaran dan 
menyampaikan 
tahapan 
pembelajaran. 

- Peserta didik 
menyimak dan 
mendengarkan 
tujuan 
pembelajaran dan 
tahapan 
pembelajaran yang 

IV. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

PERTEMUAN KE-2:  Mempelajari Pengertian Pencemaran Lingkungan  Tanah Beserta 
Dampak Pencemarannya Dan Menyimpulkan Upaya Pencegahan Pencemaran 
Lingkungan. 
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disampaikan 
pendidik. 

- Pendidik 
memotivasi peserta 
untuk tercapainya 
kompetensi dan 
karakter yang 
sesuai dengan profil 
Pelajar Pancasila 
yaitu 1) bernalar 
kritis beriman, 2) 
bergotong royong 
dan 3) mandiri 

- Pendidik 
menyimak 
penjelasan dari 
pendidik 

 

Kegiatan Inti (115 menit) 

Sintaks Model / Tahapan 
Kegiatan 

Aktivitas Pendidik 
Aktivitas Peserta   

didik 

Alokasi  Waktu 

Orientasi peserta didik 
pada masalah sosial sains. 

- Pendidik 
memberikan 
pertanyaan 
pemantik kepada 
peserta didik untuk 
menkonstruksi 
pengetahuan 
mereka 

- Peserta didik 
menjawab 
pertanyaan dari 
pendidik 

 

- 20 menit 

- Pendidik mengajak 
peserta didik untuk 
mengetahui jenis 
pencemaran 
ligkungan hidup 
pada tanah pada 
bahan ajar yang 
disediakan yang 
dikaitkan pada 
keadaan lingkungan 
sekolah. 

- Peserta didik 
menyimak  bahan 
ajar yang 
dijelaskan oleh 
pendidik terkait 
materi yang akan 
dipelajari 

- Pendidik bertanya 
terkait materi yang 
kurang dipahami 
oleh pendidik yang 
adapada bahan ajar. 

-Peserta didik 
bertanya         
mengenai 
pencemaran 
lingkungan hidup 
yang ada pada  
bahan ajar yang 
kurang dipahami 
oleh peserta 
didik. 
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Mengorganisasikan peserta 
didik untuk belajar 

- Pendidik membagi 
peserta didik 
menjadi beberapa 
kelompok dan 
membagikan bahan 
ajar dan LKPD 
(Lembar Kerja 
Peserta Didik) 

- Peserta didik 
membentuk 
kelompok yang 
terdiri dari 4-5 
orang . 

- 5  menit 

- Pendidik 
menginstruksikan 
peserta didik untuk 
membaca bahan 
ajar Bersama-sama 
dengan mengaitkan 
materi yang ada 
pada bagian jenis-
jenis pencemaran 
lingkungan udara 
dan air hidup untuk 
melatih dimensi 
bernalar kritis dan 
bergotong royong. 

- Peserta didik 
membaca bahan 
ajar bersama-sama 
dengan 
mengaitkan materi 
yang ada pada 
bagian jenis-jenis 
pencemaran 
lingkungan udara 
dan air hidup 
untuk melatih 
dimensi bernalar 
kritis dan 
bergotong royong 

- 15 menit 

Membimbing penyelidikan 
kelompok 

- Pendidik 
mengarahkan 
peserta didik untuk 
berdiskusi terkait 
pertanyaan dan 
pemecahan masalah 
pada LKPD materi 
pencemaran tanah 
dan  

- Peserta didik 
melakukan diskusi 
dengan teman 
kelompoknya 
Untkk menjawab 
pertanyaan pada 
LKPD. 

- 10 menit 

Mengembangkan dan 
menyajikan hasil karya 

- Pendidik 
menginstruksikan 
peserta didik untuk 
menjawab 
pertanyaan pada 
LKPD materi 
pencemaran tanah 
 

-  Pendidik 
menginstruksikan  
peserta didik untuk 
mempresentasikan 
produk dari sampah 
yang sudah 
direncanakan 
sebelumnya. 

- Peserta didik 
menjawab 
pertayaan pada 
lembar LKPD . 
 

- Peserta didik 
mempresentasikan 
hasil produk dari 
sampah yang 
sudah 
direncanakan 
sebelumnya. 

- 15 menit 
 
 
 
 
 
 
- 20 menit 



152 

 

 

Menganalisis dan 
mengevaluasi proses 
pemecahan masalah 

- Pendidik 

memberikan 

kesempatan 

bagi peserta 

didik yang 

tidak 

presentasi 

untuk 

menanggapi 

(bertanya dan 

berpendapat) 

- Pendidik  

membimbing 

kelompok lain 

memberikan 

apresiasi 

- Pendidik dan 

peserta didik 

bersama-sama 

menyimpulkan 

materi tentang 

pencemaran 

lingkungan. 

 

-Peserta didik 

yang tidak p 

resentasi 

diberikan 

kesempatan 

untuk 

menanggapi 

(bertanya dan 

berpendapat) 

- Peserta didik 

kelompok lain 

memberikan 

apresiasi 

-Peserta didik 

dan  pendidik 

bersama-sama 

menyimpulkan 

materi. 

- 30 menit 

Kegiatan Penutup (10 menit)  

Tahapan Kegiatan Aktivitas Pendidik 
Aktivitas Peserta 

didik 
Alokasi waktu 

Kegiatan penutup - Pendidik 
memberikan 
penguatan materi 
kepada peserta didik 

- Peserta didik 
menyimak 
penjelasan oleh 
pendidik 

- 10 menit 

- Pendidik 
menginformasikan 
kegiatan 
pembelajaran yang 
akan dilakukan pada 
pertemuan 
berikutnya. 

- Peserta didik 
menyimak 
informasi yang 
disampaikan oleh 
pendidik 

- Pendidik mengakhiri 
kegiatan belajar 
dengan memberikan 
pesan dan motivasi 
tetap semangat 
belajar dan diakhiri 

- Peserta didik 
mengakhiri 
pembelajaran 
dengan bersama-
sama berdoa 
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dengan berdoa 

 

Dilaksanakan dalam 2  prosedur/kegiatan dengan penjelasan berikut: 

1. Asessment Formatif 

 Dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung dengan memperhatikan keaktifan peserta  didik. 

a. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) (terlampir) 

b. Bahan Ajar (terlampir) 

2. Assesment Sumatif 

a. Soal tes berfikir kritis  

b. Angket ekoliterasi 

VI. PENGAYAAN DAN REMEDIAL 

1. Pengayaan 

Peserta didik yang sudah mahir atau mencapai target akan diberikan pertanyaaan-pertanyaan 

yang lebih menantang. 

2. Remedial 

Peserta didik yang perlu bimbingan lanjut atau belum mencapai target akan dijelaskan kembali 

oleh guru. Remedial dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu yang disesuaikan. 

VII. REFLEKSI GURU DAN PESERTA DIDIK         

Pertemuan Pertama 

 Ajaklah peserta didik merefleksi hal-hal yang telah dipahami dan yang tidak dipahami pada 

pertemuan ini. 

Pertemuan Kedua 

 Ajaklah peserta didik untuk berdiskusi hal-hal apa yang telah dipelajari, hal-hal apa yang masih 

belum dipahami tentang subbab pencemaran lingkungan hidup. 

 Mintalah peserta didik menyampaikan pembelajaran apa yang mereka peroleh pada subbab ini. 

 Tekankan pada peserta didik manfaat belajar pada subbab. 

V. ASSESMENT 
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LAMPIRAN- LAMPIRAN 

Lampiran 1 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 
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Lampiran 2 

BAHAN BACAAN GURU DAN PESERTA DIDIK  PENCEMARAN LINGKUNGAN 
UDARA, AIR DAN TANAH SERTA UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN 

LINGKUNGAN 

 
A. Definisi Pencemaran Lingkungan 

Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup zat 

energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan 

oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun yang 

menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi. Pada akhirnya ada 

kemungkinan terjadinya kematian pada organisme hidup dalam lingkungan tersebut. Segala 

sesuatu yang dapat menimbulkan pencemaran disebut dengan polutan atau bahan pencemar. 
110 

1. Pencemaran Udara 

 

Gambar 1. Pencemaran udara  

Udara adalah salah satu komponen penting bagi kelangsungan makhluk hidup, 

terutama manusia. Definisi udara adalah suatu campuran gas yang terdapat pada 

lapisan mengelilingi bumi. Udara terdiri dari 78% nitrogen, 21,94% oksigen, 0,93% 

argon, 0,032% karbondioksida, dan gas-gas mulia lain yang terdapat pada atmosfer. 

Banyak sekali manfaat udara bersih yang paling penting dan utama adalah untuk 

pernapasan manusia, karena seperti yang kita ketahui bahwa apabila kita tinggal di 

                                                           
110

 Khoirul Huda. 
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daerah pedesaan yang banyak pepohonan akan berbeda dengan daerah perkotaan yang 

mendominasi kendaran, bangunan, gedung dan sebagainya. 111 

a. Macam-macam Pencemaran Udara 

1) Pencemaran Udara Primer 

Pencemaran  udara  ini  disebabkan  langsung dari  sumber  pencemar.  

Contohnya peningkatan kadar karbon dioksida yang disebabkan oleh aktivitas 

pembakaran oleh manusia. 

2) Pencemaran Udara Sekunder 

Berbeda dengan pencemaran udara primer, pencemaran udara 

sekunder terjadi disebabkan oleh reaksi antara substansi-substansi pencemar 

udara primer yang terjadi di atmosfer.  Misalnya, pembentukan ozon yang 

terjadi dari reaksi kimia partikel-partikel yang mengandung  oksigen di udara. 

b. Faktor Penyebab Pencemaran Udara 

Beberapa kegiatan baik dari alam ataupun manusia menghasilkan senyawa 

senyawa gas yang membuat  udara tercemar.  Berikut ini adalah  penyebab pencemaran 

udara. 

1) Aktivitas Alam 

Aktivitas alam  dapat menimbulkan  pencemaran  udara  di atmosfer.  

Kotoran-kotoran yang dihasilkan oleh hewan ternak mengandung senyawa metana 

yang dapat meningkatkan  suhu  bumi  dan  akibatnya  terjadi  pemanasan  global.  

Proses  yang serupa terjadi pada siklus nitrogen di atmosfer. Selain itu, bencana alam 

seperti meletusnya gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang 

mencemari udara sekitar yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan  tanaman.  

Kebakaran  hutan  yang terjadi  akan  menghasilkan  karbon  dioksida dalam  jumlah  

banyak yang dapat  mencemari  udara dan berbahaya bagi kesehatan hewan dan 

manusia. 

2) Aktivitas Manusia 
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Kegiatan-kegiatan  manusia  kini  kian  tak terkendali,  kemajuan  industri  

dan teknologi  membawa  sisi  negatif  bagi  lingkungan.  Mengapa?  Karena  tidak  

ditangani dengan   baik.   Berikut  ini   merupakan   pencemaran   yang  diakibatkan  

oleh   aktivitas manusia seperti pembakaran sampah, asap-asap industry, asap 

kendaraan, asap rokok dan senyawa-kimia  buangan seperti CFC, dan lain-lain. 

c.  Dampak Pencemaran Udara 

Pencemaran udara dimaknai sebagai masuknya zat ke dalam atmosfer yang 

dapat berbahaya bagi kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain berdampak 

pada makhluk hidup, akan berpotensi menyebabkan kerusakan pada perubahan iklim 

maupun material-material lainnya. Terdapat berbagai macam polutan udara seperti gas 

(ammonia, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan metana, 

partikulat (organik dan anorganik), dan molekul biologis. Pencemaran udara berpotensi 

menyebabkan berbagai macam penyakit diantaranya alergi hingga kematian.112 

2. Pencemaran Air 

Pencemaran air adalah pencemaran sebagai akibat dari masuknya zat pencemar 

ke dalam air, sehingga terjadinya perubahan rasa, perubahan bau, dan perubahan 

warna, dan kualitas air menjadi menurun. Pencemaran air dapat terjadi karena 

masuknya zat-zat polutan yang tidak dapat diuraikan dalam air, seperti deterjen, 

pestisida, minyak, dan berbagai bahan kimia lainnya. Selain itu tersumbatnya aliran 

sungai oleh tumpukan sampah juga dapat menimbulkan polusi atau pencemaran. 

Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran air adalah rusaknya ekosistem perairan, 

seperti sungai, danau atau waduk, tercemarnya air tanah, air permukaan, dan air laut.113 
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Gambar 2. Limbah plastik mencemari sungai 

a. Faktor penyebab pencemaran air 

1) Limbah lndustri 

Kegiatan industri selain menghasilkan  produk  utama  (bahan jadi), juga  

menghasilkan  produk  sampingan yang tidak terpakai, yaitu limbah. Jenis limbah 

yang berasal dari industri dapat berupa  limbah organik yang bau seperti limbah 

pabrik tekstil atau limbah pabrik kertas. Selain itu, limbah anorganik berupa 

cairan  panas,  berbuih  dan  berwarna,  serta  mengandung  asam  belerang,  

berbau menyengat. Seperti limbah pabrik baja, limbah pabrik emas, limbah 

pabrik cat, limbah pabrik pupuk organik, limbah pabrik farmasi, dan lain-lain. 

Jika limbah industri tersebut dibuang ke saluran air atau sungai, akan 

menimbulkan pencemaran air dan merusak atau  memusnahkan organisme di 

dalam ekosistem tersebut.  Limbah  industri  yang  berupa  logam  berat  sering  

dialirkan  ke sungai, sehingga sungai menjadi tercemar. Misalnya, pencemaran 

raksa yang terjadi di Minamata, Jepang. Para nelayan di sekitar teluk Minamata 

memakan ikan yang tercemar raksa. Akibatnya,  mereka mengalami  kerusakan 

saraf yang disebut  penyakit  Minamata.  
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Gambar 3 . Limbah pabrik mencemari air 

2) Limbah Rumah Tangga 

Limbah rumah tangga  merupakan limbah yang berasal dari  hasil 

samping kegiatan   perumahan.  Seperti  limbah  rumah tangga,  pasar,  

perkantoran,  rumah penginapan (hotel), rumah makan, dan puing-puing 

bahan bangunan serta besi-besi tua bekas mesin-mesin atau  kendaraan.  

Limbah rumah tangga  dapat  berasal dari bahan organik,  anorganik,  

maupun bahan berbahaya dan beracun.  Limbah organik adalah  limbah 

seperti  kulit  buah sayuran,  sisa  makanan, kertas,  kayu,  daun dan 

berbagai bahan yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Limbah yang 

berasal dari bahan anorganik,  antara  lain besi, aluminium,  plastik,  kaca,  

kaleng bekas cat,  dan minyak   wangi.   Di     perairan,    sampah   mengalami   

proses    penguraian   oleh mikroorganisme.  Akibat  penguraian tersebut,  

kandungan oksigen dalam perairan juga  menurun.  Menurunnya  

kandungan oksigen dalam  perairan akan merugikan kehidupan biota di 

dalamnya. akan menimbulkan pencemaranbantaran sungai dan 

mempengaruhi kualitas aliran sungai..114 
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Gambar 4. Limbah rumah tangga memenuhi selokan 

3) Limbah Pertanian 

Air limbah pertanian sebenarnya tidak menimbulkan dampak negatif pada 

lingkungan. Namun dengan digunakannya fertilizer sebagai pestisida yang 

kadangkadang  dilakukan   secara   berlebihan,   sering   menimbulkan   dampak 

negatif pada keseimbangan  ekosistem  air.  Pada  sektor  pertanian juga  dapat 

terjadi  pencemaran  air. Terutama  akibat  dari  penggunaan  pupuk  dan  bahan 

kimia pertanian tertentu, seperti in  ektisida dan herbisida. 

 

Gambar 5. Sisa limbah  pertanian 

b. Dampak Pencemaran Air 

Air limbah  yang tidak  dikelola  dengan baik  akan menimbulkan  dampak yang 

tidak menguntungkan bagi lingkungan, seperti hal-hal berikut.                                       

1). Penurunan kualitas lingkungan  

2). Gangguan kesehatan 

3). Pemekatan Hayati 

4). Mengganggu pemandangan 
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5). Mempercepat proses kerusakan benda. 

c. Solusi Pencemaran Air 

1) Pengolahan Limbah 

Menerapkan sistem pengolahan air limbah domestik dan industri sebelum 

dibuang ke badan air. 

2) Konservasi Sumber Daya Air 

Menerapkan praktik konservasi air dan pengelolaan sumber daya air yang 

berkelanjutan 

3) Restorasi Ekosistem Perairan 

Melakukan restorasi dan rehabilitasi ekosistem perairan yang telah terdegradasi 

untuk memulihkan kualitas air. 

3. Pencemaran Tanah 

 

Gambar 6. Sampah mencemari tanah 

Pencemaran tanah karena tingkah laku ialah karena mulai bervariasinya macam 

sampah yang ditemukan dalam kehidupan, serta dipergunakannya berbagai macam zat 

kimia untuk pupuk atau keperluan industri lainnya. Bahan pencemar tanah berasal dari 

limbah pabrik, limbah rumah tangga, bahan pencemar juga memiliki beberapa sifat, ada 

yang pembusukannya memerlukan banyak oksigen dan ada yang tidak mudah 

dihancurkan oleh mikroba tanah. 

a. Faktor Penyebab Pencemaran Tanah 

Tidak jauh berbeda dengaa pencemaran air dan udara, pencemaran tanah juga 

banyak sekali penyebabnya. Penyebab tersebut di antaranya limbah domestik, limbah 
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industri, dan limbah pertanian. 

1)  Limbah Domestik 

Limbah Domestik Limbah domestik dapat berasal dari daerah seperti 

pemukiman penduduk (pedagang,) tempat usaha, hotel dan lain-lain); 

kelembagaan (kantor-kantor pemerintahan  dan swasta);  serta  tempat-tempat  

wisata.  Limbah  domestik tersebut dapat berupa limbah padat dan cair 

2) Limbah lndustri 

Limbah lndustri berasal dari sisa-sisa produksi industri.  Limbah industri 

juga dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu limbah padat dan limbah cair.  Hg, 

Zn, Pb, dan Cd merupakan zat yang sangat beracun terhadap mikroorganisme. Jika  

meresap ke dalam tanah akan mengakibatkan kematian bagi mikroorganisme yang 

memiliki fungsi sangat penting terhadap kesuburan tanah. 

3) Limbah Pertanian 

Limbah pertanian yang dapat menyebabkan pencemaran tanah berupa sisa-sisa bahan 

kimia yang digunakan dalam pertanian.  Penggunaan  pupuk atau  bahan kimia lainnya 

dapat merusak struktur tanah apabila digunakan secara terus-menerus. 

b. Dampak  Pencemaran Tanah 

Semua pencemaran pasti akan merugikan makhluk  hidup terutama manusia. 

Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan tergantung pada tipe polutan, jalur 

masuk ke dalam tubuh, dan kerentanan populasi yang terkena. Contohnya saja 

kromium berbagai macam pestisida dan herbisida merupakan bahan karsinogenik 

untuk semua populasi. Timbal sangat berbahaya pada anak-anak, karena dapat 

menyebabkan kerusakan otak, serta  kerusakan ginjal  pada seluruh  populasi.  Raksa  

dan siklodiena dapat menyebabkan kerusakan ginjal, beberapa  bahkan tidak dapat 

diobati. PCB dan siklodiena akan mengakibatkan kerusakan pada hati ditandai seperti 

keracunan. Organofosfat dan karmabat dapat menyebabkan gangguan pada saraf otot.  

Berbagai pelarut yang mengandung klorin  merangsang perubahan pada hati  dan ginjal 

serta penurunan sistem saraf pusat. Ada beberapa macam dampak kesehatan yang 

tampak seperti sakit kepala, pusing, letih, iritasi mata, dan ruam kulit untuk paparan 

kimia yang telah disebutkan di atas. Pada dosis yang besar, pencemaran tanah dapat 

menyebabkankematian. 
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c. Upaya Pencegahan Pada Lingkungan  

Upaya pencegahan pencemaran lingkungan adalah serangkaian tindakan yang 

dilakukan untuk mengurangi atau mencegah terjadinya kontaminasi atau pencemaran 

pada udara, air, tanah, dan lingkungan secara keseluruhan. Upaya ini bertujuan untuk 

menjaga kesehatan ekosistem, melindungi keanekaragaman hayati, serta memastikan 

kualitas hidup manusia. Pencegahan pencemaran dapat dilakukan melalui pendekatan 

teknis, hukum, edukasi, dan partisipasi masyarakat. 

1. Cara Pencegahan Pencemaran Udara 

Pencemaran pada udara tentu akan sangat mengganggu aktivitas ada beberapa cara 

pencegahannya sebagai berikut: 

a) Penggunaan Energi Terbarukan 

Menggantikan bahan bakar fosil dengan sumber energi terbarukan seperti angin, 

matahari, dan biomassa. 

b) Penerapan Teknologi Bersih 

Mengadopsi teknologi ramah lingkungan di sektor industri untuk mengurangi emisi 

polutan. 

c) Pengelolaan Transportasi 

Mendorong penggunaan transportasi publik dan kendaraan listrik untuk 

mengurangi emisi dari kendaraan bermotor. 

2. Cara Pencegahan Pencemaran  Air 

Selain pencemaran pada udara ada juga pencemaran air tentunya juga cara 

pencegahannya sebagai berikut: 

a) Pengolahan Limbah 

Menerapkan sistem pengolahan air limbah domestik dan industri sebelum dibuan 

ke badan air. 

b) Konservasi Sumber Daya Air 

Menerapkan praktik konservasi air dan pengelolaan sumber daya air yang 

berkelanjutan. 

c) Restorasi Ekosistem Perairan Melakukan restorasi dan rehabilitasi ekosistem 

perairan yang telah terdegradasi untuk memulihkan kualitas air. 

3. Cara Pencegahan Pencemaran  Tanah 
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Berikut ini ada dua cara utama yang dapat dilakukan apabila tanah sudah 

tercemar, yaitu remediasi dan bioremediasi. 

1) Remediasi 

Remediasi adalah  kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang 

tercemar. Ada dua jenis remediasi tanah, yaitu in-situ (atau on-site) dan exsitu (off-

site). Pembersihan on-site adalah pembersihan di lokasi. Pembersihan ini lebih mu 

rah dan lebih mudah.  Pembersihan  ini terdiri  atas  (injeksi), dan Bioremediasi.  

Pembersihan off-site  meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian 

dibawa ke daerah yang aman.  Setelah  itu  di  daerah aman, tanah  tersebut  

dibersihkan  dari  zat  pencemar. Caranya adalah, tanah tersebut disimpan di bak 

atau tanki yang kedap, kemudian zat pembersih dipompakan ke bak atau tangki 

tersebut. Selanjutnya, zat pencemar dipompakan keluar   dari   bak  yang  kemudian   

diolah   dengan  instalasi   pengolah  air   limbah. Pembersihan ini jauh lebih mahal 

dan rumit. 

2) Bioremediasi 

Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan 

menggunakan mikroorganisme (jamur, bakteri). Bioremediasi bertujuan untuk 

memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun 

atau tidak beracun (karbon dioksida dan air). Salah satu  mikroorganisme  yang 

berfungsi sebagai  bioremediasi adalah jamur vesiku/ararbuskular mikoriza (vam).  

Jamur vam dapat berperan langsung maupun tidak langsung dalam  remediasi 

tanah.  Jamur  tersebut  dapat  berperan  langsung  karena kemampuannya 

menyerap unsur logam dari dalam tanah. Jamur tersebut tidak dapat berperan 

langsung karena menstimulir pertumbuhan mikroorganisme bioremediasi lain, 

seperti bakteri tertentu,jamur, dan sebagainya 

Lampiran 3  

GLOSARIUM 

Abiotik        :  Sesuatu yang tidak hidup (benda-benda mati).  

Agrokimia  :  Penyebutan umum bahan kimia yang digunakan pada  kegiatan 

pertanian. 

Atmosfer    : Lapisan gas menyelimuti bumi dan mempunyai fungsi penting. 
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Biota            :  Kumpulan flora dan fauna yang mendiami suatu Kawasan. 

Ekosistem  : Timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. 

Energi         : Daya yang digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan 

Individu      :  Individu diartikan sebagai seorang yang hidup berdiri sendiri. 

Industri      : Bidang yang berkaitan dengan pengolahan/pembuatan bahan baku. 

Koloid         :  Koloid adalah bentuk campuran antara larutan dan suspensi.  

Limbah       : Limbah adalah bahan buangan tidak terpakai berdampak negatif 

terhadap masyarakat 

Oksigen      : Gas yang terdapat di udara bebas yang memiliki peran penting untuk 

kelangsungan hidup. 

Ozon            : Lapisan udara yang terdapat di atmosfer berasal dari oksigen yang 

mengalami perubahan 

pH                 :  Derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan asam/basa yang 

suatu larutan. 

Polusi          :  Pengotoran atau pencemaran tentang air, udara, dan sebagainya.  

Polutan       :  Polutan adalah zat atau bahan yang dapat mengakibatkan pencemaran 

terhadap lingkungan  

Populasi      :  Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang berada pada wilayah 

dan waktu tertentu . 

Zat                 :  Zat adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa,  
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LAMPIRAN C 
(VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN)
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Lampiran 12 : Validasi  Instrumen Oleh Validator 

a. Validasi Soal Berpikir Kritis 
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b. Validasi Angket Ekoliterasi 
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c. Validasi Modul Ajar 
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d. Validasi Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 
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e. Validasi Lembar Observasi Keterlaksanaan Model Pembelajaran Problem Based Learning (Pbl) Berbasis Socio Scientific Issues 

(Ssi) 
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Lampiran 13 : Data Hasil  Berpikir Kritis Penelitian Kelas Eksperimen 

No Nama Pretest Posttes 

1 Nur Fika Syam 56 78 

2 Nurul Indira 72 81 

3 Desi Juliana 53 63 

4 Adellia Hamid 63 78 

5 Riskayanti 81 94 

6 Desi 63 84 

7 Asmaul Husnah 38 63 

8 Salmiyah 56 81 

9 Fitriana 63 94 

10 Nur Hikma 53 75 

11 Anisa 38 56 

12 Sheyla Natasya 53 84 

13 Nurfadillah 38 53 

14 Nini Aulia 41 81 

15 Arini 72 88 

16 Mutfha Inna 38 72 

17 Rifki Aditya 59 78 

18 Rehan 38 69 

19 Resky Mapparessa 44 75 

20 Muh.Jabir 62 72 

21 Awaluddin 59 69 

22 Muh.Aswar 53 75 

23 Muh.Saldi 44 69 

24 Fadil 62 78 

25 Amirullah 59 72 
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Tabulasi Data Pretest Kelas Eksperimen soal berpikir kritis 
 

No Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 total Nilai 

1 Nur Fika Syam 2 1 1 3 2 2 3 4 18 56 

2 Nurul Indira 4 4 4 3 3 1 1 3 23 72 

3 Desi Juliana 2 3 1 2 3 2 2 2 17 53 

4 Adellia Hamid 4 4 2 3 2 2 1 2 20 63 

5 Riskayanti 4 2 3 2 4 3 4 4 26 81 

6 Desi  4 2 3 3 2 2 1 3 20 63 

7 Asmaul Husnah 4 1 2 1 1 1 1 1 12 38 

8 Salmiyah 4 4 1 1 2 2 1 3 18 56 

9 Fitriana 4 2 4 2 2 2 2 2 20 63 

10 Nur Hikma 1 2 4 2 1 2 1 4 17 53 
11 Anisa 3 2 1 2 1 1 1 1 12 38 

12 Sheyla Natasya 2 2 2 2 2 2 4 1 17 53 

13 Nurfadillah 2 2 1 3 1 1 1 1 12 38 

14 Nini Aulia 2 3 1 1 1 2 1 2 13 41 

15 Arini 4 2 4 2 1 3 3 4 23 72 

16 Mutfha Inna 2 2 1 2 1 1 1 2 12 38 

17 Rifki Aditya 2 2 2 4 4 2 2 1 19 59 

18 Rehan 4 2 1 1 1 1 1 1 12 38 

19 Resky Mapparessa 4 2 1 1 1 1 2 2 14 44 

20 Muh.Jabir 2 2 3 3 3 2 2 3 20 62 

21 Awaluddin 3 2 2 2 2 2 2 4 19 59 

22 Muh.Aswar 2 1 3 2 2 2 4 1 17 53 

23 Muh.Saldi 3 1 1 2 1 2 2 2 14 44 

24 Fadil 2 2 4 1 2 3 2 4 20 62 

25 Amirullah 2 2 2 3 2 2 2 4 19 59 
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Tabulasi data Postest Kelas Eksperimen soal berpikir kritis 

 

No. nama 1 2 3 4 5 6 7 8 total Nilai 
1 Nur Fika Syam 4 3 4 2 4 4 2 2 25 78 
2 Nurul Indira 4 4 3 4 4 3 2 2 26 81 
3 Desi Juliana 4 4 3 2 2 2 1 2 20 63 

4 Adellia Hamid 4 4 4 3 3 3 2 2 25 78 

5 Riskayanti 4 4 4 4 4 4 2 4 30 94 

6 Desi  4 4 4 3 4 3 2 3 27 84 

7 Asmaul Husnah 4 3 3 2 1 3 1 3 20 63 

8 Salmiyah 3 4 4 4 4 2 2 3 26 81 

9 Fitriana 4 4 4 4 4 3 3 4 30 94 

10 Nur Hikma 3 4 3 3 4 3 1 3 24 75 

11 Anisa 4 3 3 4 1 1 1 1 18 56 

12 Sheyla Natasya 4 3 3 4 4 3 4 2 27 84 

13 Nurfadillah 4 2 2 3 2 1 2 1 17 53 
14 Nini Aulia 3 4 4 3 3 4 3 2 26 81 
15 Arini 4 4 4 4 4 4 2 2 28 88 
16 Mutfha Inna 3 4 4 3 3 4 1 1 23 72 
17 Rifki Aditya 4 3 3 4 4 4 1 2 25 78 
18 Rehan 4 4 2 1 4 4 1 2 22 69 
19 Resky Mapparessa 4 4 3 4 3 3 1 2 24 75 
20 Muh.Jabir 4 4 3 3 3 3 1 2 23 72 
21 Awaluddin 3 3 2 2 3 3 2 4 22 69 
22 Muh.Aswar 4 4 3 4 3 3 1 2 24 75 
23 Muh.Saldi 4 4 3 3 3 2 1 2 22 69 

24 Fadil 4 3 3 4 4 4 1 2 25 78 
25 Amirullah 4 3 3 3 4 4 1 1 23 72 
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Lampiran14 :Data Hasil  Ekoliterasi Penelitian Kelas Eksperimen 

No. Nama Pretest Posttest 

1 Nur Fika Syam 35 46 

2 Nurul Indira 41 64 

3 Desi Juliana 30 50 

4 Adellia Hamid 57 57 

5 Riskayanti 40 63 

6 Desi  43 52 

7 Asmaul Husnah 48 62 

8 Salmiyah 37 59 

9 Fitriana 46 54 

10 Nur Hikma 48 58 

11 Anisa 39 62 

12 Sheyla Natasya 60 51 

13 Nurfadillah 50 68 

14 Nini Aulia 42 57 

15 Arini 55 60 

16 Mutfha Inna 44 58 

17 Rifki Aditya 50 61 

18 Rehan 33 60 

19 Resky Mapparessa 45 53 

20 Muh.Jabir 28 59 

21 Awaluddin 55 52 

22 Muh.Aswar 56 69 

23 Muh.Saldi 38 68 

24 Fadil 40 58 

25 Amirullah 41 62 
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Tabulasi Nilai Angket Ekoliterasi Kelas Eksperimen 

No. Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total 

1 Nur Fika Syam 3 2 2 1 2 2 1 1 4 3 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 35 
2 Nurul Indira 2 2 3 2 3 1 1 2 3 2 3 2 1 2 3 2 2 1 1 3 41 

3 Desi Juliana 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 3 2 1 1 1 30 

4 Adellia Hamid 3 4 3 4 2 1 2 4 4 2 3 3 2 3 4 2 3 2 2 4 57 

5 Riskayanti 4 3 2 1 2 2 3 4 2 3 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 40 

6 Desi  2 3 2 4 2 4 3 2 1 3 2 3 2 1 4 1 1 1 1 1 43 

7 Asmaul Husnah 4 4 3 2 3 2 4 3 2 4 2 1 1 3 2 2 1 2 1 2 48 

8 Salmiyah 2 1 1 1 3 2 1 2 2 4 2 2 1 2 4 1 2 1 2 1 37 

9 Fitriana 4 2 2 1 2 4 2 2 2 2 1 1 3 3 3 2 4 3 2 1 46 

10 Nur Hikma 4 4 2 2 3 1 4 3 2 4 2 2 2 1 2 3 2 2 1 2 48 

11 Anisa 3 1 3 2 2 1 2 2 3 4 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 39 

12 Sheyla Natasya 2 2 4 1 3 3 4 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4 2 3 4 60 

13 Nurfadillah 4 1 2 2 2 3 4 4 1 2 1 2 1 2 2 3 3 3 4 4 50 

14 Nini Aulia 3 2 2 1 2 2 2 1 1 1 3 2 2 4 2 2 4 3 2 1 42 

15 Arini 2 3 3 4 2 2 2 1 4 3 2 3 4 2 4 2 3 3 3 3 55 

16 Mutfha Inna 1 2 2 1 3 4 3 3 2 2 1 2 2 3 4 3 2 1 1 2 44 

17 Rifki Aditya 2 3 3 3 2 1 1 2 2 2 3 4 2 3 4 3 2 3 3 2 50 

18 Rehan 4 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 33 
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19 Resky Mapparessa 4 2 2 2 1 2 3 3 2 2 1 1 2 2 3 2 3 2 2 4 45 

20 Muh.Jabir 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 4 1 1 1 3 2 2 1 1 28 

21 Awaluddin 4 3 1 2 2 3 3 4 3 2 2 2 1 4 2 4 4 4 1 4 55 

22 Muh.Aswar 2 4 2 1 1 3 3 2 3 2 1 4 4 2 4 4 4 2 4 4 56 

23 Muh.Saldi 2 1 1 4 2 2 2 1 3 3 2 4 2 2 1 1 1 1 2 1 38 

24 Fadil 4 2 2 1 2 4 2 3 1 1 3 2 4 1 1 1 2 1 1 2 40 

25 Amirullah 2 4 1 1 2 2 3 3 2 3 1 2 1 2 2 1 2 1 2 4 41  
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Lampiran 15: Data Hasil  Berpikir Kritis Penelitian Kelas Kontrol

No Nama Pretest Posttest 
1 Andini 47 50 
2 Anriani 50 72 
3 Eka Amanah Zainal 38 41 
4 Fadil Almutakbir 63 81 
5 Febi Amalia Resky 53 63 
6 Febiola 78 81 
7 Hasra Maulia 50 59 
8 Ikram 47 53 
9 Jumardi 56 72 

10 Muh Ridho 38 41 
11 Nur Malika Pratiwi 78 84 
12 Nur Rahwanda 41 50 
13 Nurmila 38 41 
14 Repang 44 50 
15 Rio Samudra 59 78 
16 Riswandi 38 50 
17 Sahra 56 72 
18 Sehati 59 63 
19 Selviana Arman 50 56 
20 Setiawan 53 63 
21 Sri Firtiwi 44 53 
22 Sri Nur Antika 41 44 
23 Syahrini 53 56 
24 Tri Utami 47 50 
25 Wulan 50 53 
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Tabulasi data  pretest berpikir kritis kelas kontrol 

  

No. Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 total Nilai 

1 Andini 2 3 2 1 1 2 2 2 15 47 

2 Anriani 4 1 1 1 3 2 2 2 16 50 

3 Eka Amanah Zainal 4 1 2 1 1 1 1 1 12 38 

4 Fadil Almutakbir 4 2 2 4 3 2 1 2 20 63 

5 Febi Amalia Resky 4 2 2 1 4 2 1 1 17 53 

6 Febiola 4 3 3 3 3 3 2 4 25 78 

7 Hasra Maulia 3 3 2 3 2 1 1 1 16 50 

8 Ikram 3 1 1 2 2 2 1 3 15 47 

9 Jumardi 2 3 2 2 4 2 1 2 18 56 

10 Muh Ridho 2 2 1 2 1 1 1 2 12 38 

11 Nur Malika Pratiwi 4 4 2 3 3 3 2 4 25 78 

12 Nur Rahwanda 3 4 1 1 1 1 1 1 13 41 

13 Nurmila 2 2 1 1 1 1 1 3 12 38 

14 Repang 1 1 2 1 2 2 2 3 14 44 

15 Rio Samudra 2 3 3 2 2 2 1 4 19 59 

16 Riswandi 2 2 1 2 2 1 1 1 12 38 

17 Sahra 4 2 4 2 2 1 1 2 18 56 

18 Sehati 4 2 3 2 3 2 1 2 19 59 

19 Selviana Arman 4 3 3 2 1 1 1 1 16 50 

20 Setiawan 2 2 2 3 2 2 2 2 17 53 

21 Sri Firtiwi 3 2 1 1 1 3 1 2 14 44 

22 Sri Nur Antika 2 3 1 2 1 1 1 1 12 41 

23 Syahrini 4 3 2 2 3 1 1 1 17 53 

24 Tri Utami 4 2 2 1 2 1 1 2 15 47 

25 Wulan  3 2 2 2 2 1 2 2 16 50 
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Tabulasi data posttest berpikir kritis kelas kontrol 

 
No. Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 total nilai 

1 Andini 4 2 2 2 2 1 1 2 16 50 

2 Anriani 4 2 2 3 2 3 3 4 23 72 

3 Eka Amanah Zainal 3 3 2 1 1 1 1 1 13 41 

4 Fadil Almutakbir 4 2 2 3 4 4 3 4 26 81 

5 Febi Amalia Resky 4 4 2 2 2 3 2 1 20 63 

6 Febiola 4 2 3 4 3 3 3 4 26 81 

7 Hasra Maulia 3 4 3 3 2 2 1 1 19 59 

8 Ikram 4 3 3 2 2 1 1 1 17 53 

9 Jumardi 3 4 3 2 4 4 2 3 25 72 

10 Muh Ridho 4 3 4 2 1 1 1 1 13 41 

11 Nur Malika Pratiwi 4 4 3 3 3 4 2 4 27 84 

12 Nur Rahwanda 4 3 3 1 1 2 1 1 16 50 

13 Nurmila 3 2 2 1 1 1 2 1 13 41 

14 Repang 3 3 2 2 2 1 1 2 16 50 

15 Rio Samudra 3 4 4 3 3 4 1 3 25 78 

16 Riswandi 4 3 3 1 1 1 2 1 16 50 

17 Sahra 4 4 4 3 2 4 1 1 23 72 
18 Sehati 3 4 4 3 2 1 1 2 20 63 

19 Selviana Arman 4 4 3 3 2 1 2 1 20 56 

20 Setiawan 3 3 3 4 4 3 1 2 23 63 

21 Sri Firtiwi 3 4 3 2 2 1 1 1 17 53 

22 Sri Nur Antika 2 3 3 1 1 1 1 2 14 44 

23 Syahrini 3 4 4 1 1 2 1 2 18 56 

24 Tri Utami 3 3 2 3 2 1 1 1 16 50 

25 Wilda Agustina 4 4 3 2 1 1 1 1 17 53 
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Lampiran 16 Data hasil Ekoliterasi  kelas kontrol  

 

No. Nama Pretest Posttest 
1 
 
 Andini 38 41 

2 Anriani 45 45 

3 Eka Amanah Zainal 29 33 

4 Fadil Almutakbir 46 47 

5 Febi Amalia Resky 33 39 

6 Febiola 40 51 

7 Hasra Maulia 48 48 

8 Ikram 37 40 

9 Jumardi 35 39 

10 Muh Ridho 46 48 

11 Nur Malika Pratiwi 40 46 

12 Nur Rahwanda 49 56 

13 Nurmila 45 51 

14 Repang 49 55 

15 Rio Samudra 42 52 

16 Riswandi 52 66 

17 Sahra 59 68 

18 Sehati 47 54 

19 Selviana Arman 39 38 

20 Setiawan 57 56 

21 Sri Firtiwi 49 55 

22 Sri Nur Antika 47 55 

23 Syahrini 40 52 

24 Tri Utami 47 56 

25 Wilda Agustina 39 52 
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Tabulasi angket pretest ekoliterasi kelas kontrol 

No. Nama  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total 

1 Andini 2 4 3 2 2 1 1 2 2 1 4 2 2 1 2 0 2 1 2 2 38 

2 Anriani 4 1 1 2 2 4 3 4 1 4 2 2 1 3 1 1 2 4 2 1 45 

3 Eka Amanah Zainal 4 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 0 1 1 2 1 29 

4 Fadil Almutakbir 3 2 3 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 1 2 2 46 

5 Febi Amalia Resky 2 1 2 1 1 1 0 4 1 1 1 2 2 2 1 1 3 1 2 4 33 

6 Febiola 2 3 3 4 3 3 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 40 

7 Hasra Maulia 3 3 4 2 4 2 2 2 4 2 3 4 3 1 2 2 1 1 2 1 48 

8 Ikram 3 2 2 1 3 3 2 4 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 37 

9 Jumardi 2 4 2 3 1 1 3 0 4 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 35 

10 Muh Ridho 1 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 4 2 46 

11 Nur Malika Pratiwi 2 1 2 1 1 2 1 2 1 3 3 3 1 3 4 2 2 1 4 1 40 

12 Nur Rahwanda 2 3 4 2 3 2 1 4 3 3 2 3 2 2 2 3 2 1 1 4 49 

13 Nurmila 3 2 4 3 2 4 1 2 4 1 3 1 3 3 1 2 1 2 2 1 45 

14 Repang 2 2 4 2 2 3 2 2 4 4 2 3 3 2 2 4 1 1 2 2 49 

15 Rio Samudra 3 3 2 3 1 4 1 2 2 2 3 1 3 2 2 2 1 1 1 3 42 

16 Riswandi 3 3 4 2 3 1 2 3 3 1 3 2 2 1 3 4 2 4 2 4 52 

17 Sahra 2 2 3 4 4 2 4 1 3 4 3 4 3 2 3 4 3 4 2 2 59 

18 Sehati 2 2 2 3 2 2 1 4 3 2 4 1 2 3 4 4 1 2 2 1 47 

19 Selviana Arman 2 3 2 1 2 4 3 2 2 2 2 1 1 3 1 2 1 1 2 2 39 

20 Setiawan 3 4 4 3 3 3 2 4 2 2 4 3 2 3 4 1 3 4 2 1 57 

21 Sri Firtiwi 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 4 2 2 2 1 3 2 3 3 3 49 

22 Sri Nur Antika 4 2 1 4 3 4 2 3 4 1 1 1 3 4 2 2 2 2 1 1 47 

23 Syahrini 3 1 2 3 3 3 1 4 2 1 2 1 1 2 2 2 3 1 1 2 40 

24 Tri Utami 2 3 2 4 2 4 3 2 1 3 2 2 3 2 1 1 3 3 1 3 47 

25 Wilda Agustina 1 2 3 3 2 1 3 2 2 1 4 1 2 1 2 2 3 2 1 1 39 
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Tabulasi angket posttest ekoliterasi Kelas Kontrol 

No. Nama  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total 

1 Andini 2 4 3 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 0 2 4 2 4 41 

2 Anriani 4 1 1 2 2 4 3 4 1 4 2 2 1 3 1 1 2 4 2 1 45 

3 Eka Amanah Zainal 4 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 4 33 

4 Fadil Almutakbir 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 1 4 4 2 1 2 1 47 

5 Febi Amalia Resky 2 1 2 2 2 1 1 4 2 2 1 2 2 1 2 2 2 4 2 2 39 

6 Febiola 2 3 3 4 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 4 2 2 4 1 2 51 

7 Hasra Maulia 3 3 4 2 4 2 2 2 4 2 3 4 3 2 2 1 1 2 1 1 48 

8 Ikram 3 2 2 1 3 3 2 4 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 40 

9 Jumardi 2 4 2 2 1 1 3 1 4 1 1 4 2 1 1 2 2 2 2 1 39 

10 Muh Ridho 1 2 3 3 2 3 2 2 2 2 4 2 4 3 2 2 2 2 4 1 48 

11 Nur Malika Pratiwi 2 2 4 1 2 2 2 2 4 3 3 4 2 3 1 2 2 2 2 1 46 

12 Nur Rahwanda 4 3 4 2 3 2 2 4 3 3 4 2 3 4 2 4 2 1 2 2 56 

13 Nurmila 3 2 4 3 2 4 2 2 4 1 2 2 3 3 4 2 1 2 1 4 51 

14 Repang 4 2 4 2 2 3 2 2 4 4 2 3 3 2 2 4 2 2 2 4 55 

15 Rio Samudra 3 3 2 3 2 4 2 2 2 2 3 4 3 2 4 2 2 4 2 1 52 

16 Riswandi 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 2 2 4 3 4 3 4 2 4 66 

17 Sahra 2 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 2 4 2 4 68 

18 Sehati 4 2 2 3 2 2 2 4 3 2 4 2 3 3 4 4 2 2 2 2 54 

19 Selviana Arman 2 3 1 1 2 4 3 2 2 1 2 1 1 3 1 2 2 1 2 2 38 

20 Setiawan 3 4 4 3 3 3 2 4 2 2 4 3 1 3 4 1 3 4 2 1 56 

21 Sri Firtiwi 4 2 2 2 2 3 3 2 2 3 4 2 2 2 4 3 2 4 3 4 55 

22 Sri Nur Antika 4 2 1 4 3 4 2 3 4 3 2 2 3 4 4 2 2 4 1 1 55 

23 Syahrini 3 2 2 4 3 3 4 4 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 4 3 52 

24 Tri Utami 4 3 2 4 2 4 3 2 2 3 3 4 3 2 2 2 3 2 4 2 56 

25 Wilda Agustina 4 2 3 3 2 4 3 2 2 2 4 3 2 3 2 1 3 1 4 2 52 
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Lampiran 17: Analisis Statistik Deskriftif Berpikir Kritis 

 
 

Lampiran18 : Analisis Statistik Deskriftif Ekoliterasi 

 
 
Analisis Inferensial Berpikir Kritis 

Lampiran19 : Uji Normalitas Berpikir Kritis 
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Lampiran 20: Uji Homogenitas Berpikir Kritis 

 
Lampiran 21: Uji Hipotesis Berpikir Kritis 

 
 Analisis  Inferensial Ekoliterasi 

Lampiran 22:  Uji Normalitas Ekoliterasi 
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Lampiran 23: Uji Homogenitas Ekoliterasi 

 
 

Lampiran 24: Uji Hipotesis Ekoliterasi 
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LAMPIRAN 
(Persuratan Dan Dokumentasi) 
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Lampiran 24: SK Pembimbing 
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Lampiran25 : SK Penguji 
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Lampiran 26: Surat Rekomendasi Penelitian 
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Lampiran 27:  Sk Izin Penelitian Pemprov 
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Lampiran 28 : SK Telah Penelitian 
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Lampiran 29 : Surat Keterangan Bebas Plagiasi 
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Lampiran 30 : Dokumentasi 

 
 

 Gambar : Tahap Uji Coba Instrumen Penelitian 
 

 
Gambar : Tahap Pretest Kelas Eksperimen 

 
Gambar : Tahap Pretest Kelas Kontrol 
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Gambar : Kegiatan Pembuka Sebelum Pembelajaran 

 

 
Gambar : Orientasi peserta didik pada masalah sosial sains 

 

 
Gambar : Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar 
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Gambar : Membimbing penyelidikan kelompok 

 

 
 

Gambar : Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

 
 

Gambar : Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan 
masalah 
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Gambar : Tahap Pembelajaran Kelas Kontrol 

 
Gambar : Postets Kelas Kontrol 

 
 

Gambar : Postets Kelas Eksperimen 
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Gambar : Pembuatan Produk Bunga Dari Gelas Plastik 

 
Gambar : Pembuatan Tempat Tissue dari Kardus 

 
Gambar : Pembuatan Bunga dari kantong Plastik 

 
Gambar : Pembuatan Jam dinding hiasan dari kardus bekas 
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Gambar (a) Presentasi Produk Bunga dari kantong plastik  

(b) Presentasi bunga dari gelas plastik 

    
Gambar (a) Presentasi Produk tempat tissue dari kardus 

 (b) Presentasi jam dinding dari kardus 
 

 
 

Gambar : Presentasi Produk Tempat Tissue dari Kardus Bekas 
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