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Nama  :   Hajrah Haris 
Nim     : 80300222046 
Judul  : PERBANDINGAN PENERAPAN ANTARA KURIKULUM MERDEKA 

DENGAN KURIKULUM 2013 TERHADAP HASIL BELAJAR KELAS 
IV DI MIS MADANI ALAUDDIN KABUPATEN GOWA 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan penerapan 
kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka terhadap hasil belajar kelas IV di 
MIS Madani Alauddin Kabupaten Gowa. Tujuan Spesifiknya adalah untuk 
mengetahui bentuk penerapan kurikulum2013, bentuk kurikulum  Merdeka, 
dan hasil belajar peserta didik pada saat menggunakan kedua kurikulum 
tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi 
dalam penelitian ini yaitu peserta didik MIS Madani sedangkan sampelnya 
yakni peserta didik kelas IV MIS Madani Alauddin dengan jumlah 24 peserta 
didik. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu angket dan dokumen 
sehingga diperoleh data yang diinginkan.                    Hasil 
Penelitian diperoleh : 1) Terdapat perbedaan signifikan antara hasil belajar 
siswa yang menggunakan Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013. Hal ini 
ditunjukkan oleh hasil uji T dengan nilai sig (2-tailed) 0.001 < 0,05. 2) Hasil 
belajar siswa yang menggunakan Kurikulum Merdeka memiliki rata-rata nilai 
yang lebih tinggi (71,7) dibandingkan dengan siswa yang menggunakan 
Kurikulum 2013 (70). 3) Distribusi frekuensi nilai siswa menunjukkan 
bahwa penerapan Kurikulum Merdeka menghasilkan persentase yang lebih 
tinggi pada kategori "sangat baik" dan "baik" dibandingkan dengan 
Kurikulum 2013. 4) Kurikulum Merdeka menunjukkan keunggulan dalam hal 
pendekatan pembelajaran yang lebih fokus pada pengembangan kompetensi 
siswa melalui minat dan bakat, serta pembelajaran berbasis proyek. 5) 
Meskipun Kurikulum Merdeka relatif baru diterapkan dibandingkan 
Kurikulum 2013, hasil penelitian menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka 
lebih optimal dalam meningkatkan hasil belajar siswa di Mis Madani 
Alauddin Kabupaten Jeneponto.   Adapun saran penelitian 
yaitu hasil penelitian diharapakn dapat menjadi bahan rujukan 
bagipenelitian sejenis, diharapkan ada penelitian lebih lanjut terkait 
perbandinagn penerapan anatara kurikulum Merdeka dengan kurikulum 
2013 terhadap hasil belajar peserta didik dengan kajian yang lebih luas. 
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Nim     : 80300222046 
Judul  : PERBANDINGAN PENERAPAN ANTARA KURIKULUM MERDEKA 

DENGAN KURIKULUM 2013 TERHADAP HASIL BELAJAR KELAS 
IV DI MIS MADANI ALAUDDIN KABUPATEN GOWA 

This study aims to analyze the comparison of the implementation of 

the 2013 curriculum and the independent curriculum on the learning 

outcomes of grade IV at MIS Madani Alauddin, Gowa Regency. The specific 

purpose is to find out the form of implementation of the 2013 curriculum, the 

form of the Independent curriculum, and the learning outcomes of students 

when using the two curriculums.       

   This study uses a type of quantitative research. The 

population in this study is MIS Madani students while the sample is MIS 

Madani Alauddin grade IV students with a total of 24 students. The data 

collection method used is questionnaires and documents so that the desired 

data is obtained.   The results of the research were obtained: 

1) There was a significant difference between the learning outcomes of 

students who used the Independent Curriculum and the 2013 Curriculum. 

This is shown by the results of the T test with a sig value (2-tailed) of 0.001 < 

0.05. 2) The learning outcomes of students who use the Independent 

Curriculum have a higher average score (71.7) compared to students who 

use the 2013 Curriculum (70). 3) The frequency distribution of student 

scores shows that the implementation of the Independent Curriculum results 

in a higher percentage in the "excellent" and "good" categories compared to 

the 2013 Curriculum. 4) The Independent Curriculum shows excellence in 

terms of a learning approach that focuses more on developing student 

competencies through interests and talents, as well as project-based learning. 

5) Although the Independent Curriculum is relatively recently implemented 

compared to the 2013 Curriculum, the results show that the Independent 

Curriculum is more optimal in improving student learning outcomes at Mis 

Madani Alauddin.   As for the research suggestion, the results 

of the research are expected to be a reference material for similar research, it 

is hoped that there will be further research related to the comparison of the 

application between the Independent curriculum and the 2013 curriculum on 

the learning outcomes of students with a broader study. 
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PENDAHULUAN 
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A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah kebutuhan manusia1 dalam prosesnya Pendidikan 

selalu mengalami perubahan, perkembangan, serta perbaikan sesuai dengan 

perkembangan zaman. Mengenai pentingnya Pendidikan, agama Islam 

mewajibkan untuk mencari ilmu pengetahuan melalui Pendidikan di dalam 

maupun di luar Pendidikan Formal. Allah mengawali turunnya al-Qur’an 

sebagai pedoman hidup manusia dengan ayat yang memerintahkan Rasul-Nya 

untuk membaca. Sesuai dengan pernyataan tersebut, Allah Menurunkan Surat 

Al-‘Alaq ayat 1-5 yang berbunyi: 

ٍْ عَهقَ َۚ  ١اِقْزَأْ بِاسْىِ رَب كَِ انَّذِيْ خَهقَََۚ  ٌَ يِ َْسَا ٌَ  ٤انَّذِيْ عَهَّىَ بِانْقَهَىُِۙ  ٣اِقْزَأْ وَرَبُّكَ الْْكَْزَو ُۙ  ٢خَهقََ الِْْ َْسَا عَهَّىَ الِْْ

 (٥-١: 6٦) انعهق/ ٥يَا نَىْ ٌعَْهَىْْۗ 

Terjemahan:  

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang 
Maha Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia 
mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya,” 2 
 

Tafsir ayat di atas Imam Ahmad mengatakan, menceritakan kepada 

Abdur Razzaq, kemudian mencerikan kepada Ma’mar, dari Az-Zuhri, dari 

Urwah, dari Aisyah bahwa permulaan wahyu yang disampaikan kepada 

Rasulullah SAW. Berupa mimpi yang benar dalam tidurnya, dan beliau tidak 

sekali-kali melihat suatu mimpi, melainkan datangnya mimpi itu bagaikan 

sinar pagi hari. 

                                                           
1
Asmuni. 2020. Problematika Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid 19 dan 

Solusi Pemecahannya. Jurnal Paedagogy: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan, 7(4) 

 
2
 Kementrian Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahan (Bandung: Sygma Examedia 

Arkanleema 2012) 



14 

 
 

Kemudian dijadikan baginya suka menyendiri, dan beliau sering 

datang ke Gua Hira, lalu melakukan ibadah di dalamnya selama beberapa 

malam yang berbilang dan untuk itu beliau membawa perbekalan 

secukupnya. Kemudian beliau pulang ke rumah Khadijah (istrinya) dan 

mengambil bekal lagi untuk melakukan hal yang sama3. 

Pada suatu hari ia dikejutkan dengan datangnya wahyu saat berada di 

Gua Hira. Malaikat pembawa wahyu masuk ke dalam gua menemuinya, lalu 

berkata, “Bacalah!” Rasulullah SAW. Melanjutkan kisahnya, bahwa ia 

menjawabnya, “Aku bukanlah orang yang pandai membaca.” Maka malaikat 

itu memegangku dan mendekapku sehingga aku benar-benar kepayahan 

olehnya, setelah itu ia melepaskan diriku dan berkata lagi, “Bacalah!” Nabi 

SAW. Menjawab, “Aku bukanlah orang yang pandai membaca.” Malaikat itu 

kembali mendekapku untuk kedua kalinya hingga benar-benar aku 

kepayahan, lalu melepaskan aku dan berkata, “Bacalah!” Aku menjawab, “Aku 

bukanlah orang yang pandai membaca.” Malaikat itu kembali mendekapku 

untuk ketiga kalinya hingga aku benar-benar kepayahan, lalu dia melepaskan 

aku dan berkata: 

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Menciptakan. (Al-

‘Alaq: 1) sampai dengan firman-Nya: apa yang tidak diketahuinya. (Al- ‘Alaq: 

5). Berdasarkan ayat di atas tujuan Pendidikan Islam merupakan aplikasi 

                                                           
3
Asmuni. 2020. Problematika Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19 dan 

Solusi Pemecahannya. Jurnal Paedagogy: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan, 7(4) 
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nilai-nilai Islam yang diwujudkan dalam pribadi anak didik dengan konsep 

Pendidikan Islam yang sedemikian sempurnanya4. 

Pendidikan tidak terlepas dari perencanaan yang dilakukan oleh 

manusia. Proses yang penting sebelum melakukan sesuatu dan menjadi 

penentu sekaligus memberi arah terhadap pencapaian tujuan pendidikan 

dengan menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta-fakta, imajinasi, 

dan asumsi-asumsi tentang perkembangan pendidikan masa depan5. 

Kurikulum secara etimologi berasal dari Bahasa Yunani yaitu Curir 

yang artinya pelari  dimana istilah kurikulum ini digunakan dalam isilah 

olahraga yang diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang 

pelari mulai dari garis start sampai dengan finish untuk memperoleh medali 

atau penghargaan. Dalam pendapat Fatah mengemukakan, kurikulum dapat 

ditinjau dari dari dua sisi yang berbeda, yakni menurut pandangan lama dan 

menurut pandangan baru. Pandangan lama kurikulum diartikan sebagai 

Subject matter atau mata pelajaran, sedangkan dalam pandangan baru 

kurikulum diartikan segala aktivitas kegiatan yang dapat menopang 

keberhasilan pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

                                                           
4
 Hutabarat, H,. dkk. 2022. Analisis Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar di SMA     

Negeri Sekota Padangsidimpuan. JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal 5(3) 

Kemendikbud. 2022. Kurikulum Merdeka sebagai opsi satuan Pendidikan dalam rangka 

pemulihan pembelajaran tahun. 2022 s.d. 2024. https://kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id/detail-

ikurikulum merdeka/ 
  

5
 Fatah,dkk. 2022. Kesiapan SMK Negeri Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka. 

Jurnal Pendidikan Vol. 5 No. 1  

 

https://kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id/detail-ikm/
https://kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id/detail-ikm/
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Kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran pada perguruan tinggi atau bisa 

juga sebagai sebuah program sekolah6. 

Kurikulum merupakan hal yang penting dalam melaksanakan tujuan 

pendidikan nasional sebagai rumusan kualitas yang dimiliki setiap warga 

Negara Indonesia yang dikembangkan oleh berbagai satuan pendidikan di 

berbagai jenjang pendidikan. Kurikulum berkaitan dengan satuan pendidikan 

yaitu sebagai penentu arah, isi, dan proses pendidikan yang pada akhirnya 

menentukan macam dan kualifikasi lulusan suatu lembaga pendidikan. 

Dengan kata lain kurikulum menjadi syarat mutlak dari pendidikan dan 

kurikulum adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan dan 

pengajaran. 

Kurikulum 2013 merupakan tindak lanjut dari kurikulum berbasis 

kompetensi (KBK) yang pernah di pakai pada tahun 2014. KBK di jadikan 

acuan berbagai ranah pendidikan (Pengetahuan, keterampilan, dan sikap) 

dalam semua jenjang pendidikan, khususnya pada jalur pendidikan sekolah. 

Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang terintegrasi, maksudnya yaitu suatu 

model kurikulum yang dapat mengintegrasikan skill, themes, concepts, and 

topics baik dalam bentuk within single disciplines, across several disciplines 

and within and across learners. kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang 

berbasis pada pengembangan kompetensi Peserta Didik. Kurikulum berbasis 

kompetensi artinya pengembangan kurikulum yang diarahkan pada 

                                                           
6
Basar, A. M. 2021. Problematika Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Pandemi Covid-19 

(Studi Kasus di SMPIT Nurul Fajri-Cikarang Barat-Bekasi). Edunesia: Jurnal Ilmiah Pendidikan, 

2(1). 
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pencapaian kompetensi seperti yang telah dirumuskan dalam Standar 

Kompetensi Kelulusan7. 

Pada masa pandemi COVID-19 hasil belajar di Indonesia mulai 

menurun. Hal ini terjadi karena perubahan pembelajaran tatap muka 

menjadi pembelajaran jarak jauh (online). Pada saat itu kurikulum 2013 

tidak bisa mengimbangi pembelajaran jarak jauh. Hal ini menjadi upaya 

pemerintah untuk menyederhanakan kurikulum 2013. Upaya 

menyederhanakan kurikulum ini berupa kurikulum darurat. Setelah 

penggunaan kurikulum darurat ini berlangsung kemudian ada evaluasi 

kurikulum 2013. Hasil dari evaluasi yang dilaksanakan Kementrian dan 

Kebudayaan di beberapa daerah di tanah air, ditemukan bahwa beban 

pelajaran yang harus Peserta Didik tanggung terlalu banyak dan kebanyakan 

guru masih beranggapan bahwa guru harus menuntaskan materi 

pembelajaran sehingga mengesampingkan pemahaman Peserta Didik, 

sementara yang di harapkan dari kurikulum 2013 adalah ketuntasan 

pemahamn Peserta Didik8. Karena demikian, pemerintah Indonesia melalui 

kemendikbudristek mengambil langkah dengan memberikan opsi 

penggunaan kurikulum yaitu kurikulum 2013, kurikulum darurat dan 

kurikulum merdeka. Saat ini diterapkan oleh banyak sekolah merupakan 

kurikulum merdeka. 

                                                           
7
Bawadi, S,. dkk. 2023. Implementation of Teacher and Student Independent Curriculum 

in Mathematics Learning: Systematic Literature Review , JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan: 

6(1) 
8
Kemendikbudristek. 2022. Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, 

Riset, Dan Teknologi Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman 
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Kurikulum Merdeka merupakan Kurikulum yang terbentuk dari 

kebijakan Merdeka Belajar yang berkarakteristik fleksibel, berdasarkan 

kompetensi, berfokus pada pengembangan karakter dan keterampilan lunak 

(Soft Skills) dan akomodatif terhadap kebutuhan dunia. Kurikulum merdeka 

adalah kurikulum diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan, kondisi 

lingkungan, dan capaian kompetensi yang menjadi tujuan utama. Untuk 

mendorong transformasi Kementrian Pendidikan Kebudayaan Riset dan 

Teknologi telah merencanakan ke dalam program sekolah penggerak untuk 

mendukung pelaksanaan kurikulum merdeka ini9. 

Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran 

intrakulikuler  yang beragam dimana konten akan lebih optimal agar peserta 

didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan 

kompetensi10. Kurikulum merdeka merupakan gagasan dalam transformasi 

pendidikan Indonesia untuk mencetak generasi masa depan yang unggul. Hal 

tersebut sejalan dengan apa yang diutarakan bahwa merdeka belajar 

merupakan program untuk menggali potensi para pendidik dan peserta didik 

dalam berinovasi meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas11. 

Pergantian kurikulum memang tidaklah mudah bagi para guru di 

sekolah. Selain harus beradaptasi dengan kebijakan yang baru mereka juga 

                                                           
9
Khoiriyah, R. 2021. Membangun resiliensi masyarakat di masa pandemi: Ekonomi, 

kesehatan, pendidikan, dan agama. Madza Media. 
10

Kemendikbudristek. 2022. Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum 

Dalam Rangka Pemuihan Pembelajaran. Jdih.kemdikbud.go.id 
11

 Bawadi, S,. dkk. 2023. Implementation of Teacher and Student Independent 

Curriculum in Mathematics Learning: Systematic Literature Review , JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu 

Pendidikan: 6(1) 
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harus mempelajari isi dari kurikulum tersebut. Setiap kurikulum mempunyai 

persamaan dan perbedaan. Saat ini kurikulum 2013 diganti menjadi 

kurikulum merdeka. setiap kurikulum mempunyai perbandingan antara 

kurikulum sebelum diganti dengan kurikulum yang baru, hal ini jelas terlihat 

dari persiapan pembelajaran hingga penerapan pembelajaran di kelas. 

Banyak sekali perbandingan antara kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka, 

yakni perbandingan kerangka dasar, kompetensi, pembelajaran, penilaian, 

dan perangkat kurikulum. 

Implementasi Kurikulum Merdeka di MIS Madani Alauddin Kabupaten 

Gowa masih dalam tahap awal. Hal ini berarti bahwa sekolah masih dalam 

proses untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Kurikulum 

Merdeka. Dikhawatirkan, penerapan kurikulum ini belum sepenuhnya sesuai 

dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. 

Penerapan Kurikulum Merdeka yang tidak sesuai dengan prinsip-

prinsipnya dapat menjadi faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta 

didik. Hal ini karena Kurikulum Merdeka dirancang untuk memberikan 

pembelajaran yang optimal bagi peserta didik. Jika penerapannya tidak 

sesuai, maka pembelajaran yang diterima peserta didik tidak akan optimal. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh Peneliti di MIS Madani 

Alauddin Kabupaten Gowa, Berikut adalah beberapa permasalahan yang 

dapat terjadi akibat penerapan Kurikulum Merdeka yang belum sesuai 

dengan prinsip-prinsipnya: 
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1. Peserta didik tidak dapat belajar sesuai dengan minat dan 

kemampuannya. 

2. Peserta didik tidak mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan 

kebutuhannya 

3. Peserta didik tidak dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti lebih mengkhususkan untuk 

mengetahui perbandingan antara penerapan kurikulum 2013 dan kurikulum 

merdeka, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

Perbandingan Penerapan antara kurikulum merdeka dengan kurikulum 2013 

terhadap hasil belajar Kelas IV di MIS Madani Alauddin Kabupaten Gowa. 

Adapun alasan peneliti mengambil lokasi tersebut dikarenakan lokasinya 

cukup strategis dan tentunya telah menerapkan kurikulum 2013 dengan 

kurikulum Merdeka. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, berikut adalah 

rumusan masalah di dalam penelitian ini: 

1. Bagaimana bentuk penerapan kurikulum Kurikulum 2013 di MIS 

Madani Alauddin ? 

2. Bagaimana bentuk kurikulum Merdeka di Mis Madani Alauddin ? 

3. Bagaimana hasil belajar peserta didik pada saat menggunakan 

Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka di Mis Madani Alauddin? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, berikut adalah tujuan 
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dilakukannya penelitian ini: 

1. Untuk mengetahui bentuk penerapan kurikulum 2013 

2. Untuk mengetahui bentuk kurikulum Merdeka  

3. Untuk mengetahui perbandingan antara penerapan Kurikulum 2013 

dan Kurikulum Merdeka  

4. Untuk mengetahui hasil belajar peserta didik pada saat menggunakan 

Kurikulum 2013dan Kurikulum Merdeka  

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan penambahan wawasan 

tentang perbandingan penerapan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Pembaca  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada 

para pembaca mengenai perbandingan penerapan kurikulum 2013 dan 

kurikulum merdeka, hal tersebut dapat digunakan sebagai penambah 

pengetahuan mengenai kurikulum.  

b. Bagi Peneliti  

Menambah pengetahuan mengenai penerapan kurikulum yang 

diimplementasikan dalam pendidikan, sebagai bahan referensi untuk kegiatan 

penelitian yang relevan. 

E. Variabel dan Definisi Operasional Variabel 
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Definisi operasional variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai 

dari orang, obyek atau kegiatan mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Berdasarkan analisis di atas bahwa, definisi operasional adalah penjelasan 

lebih lanjut terhadap suatu objek pengamatan penilitian. 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah “variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat”. 

Berdasarkan penelitian ini yang menjadi variabel bebas yaitu 

kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Kurikulum 2013 dan kurikulum 

merupakan rancangan pendidikan yang memiliki peran strategis karena 

seluruh kegiatan pendidikan berpusat pada kurikulum. Kurikulum 

memegang kunci dalam pendidikan, serta berkaitan dengan penentuan arah, 

isi, dan proses pendidikan yang menentukan macam dan kualifikasi lulusan 

suatu lembaga Pendidikan 12. 

2. Variable Terikat 

Variabel terikat adalah “variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena adanya variabel bebas”. Berdasarkan pengertian tersebut, yang 

menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar Peserta 

Didik. Adapun yang dimaksud hasil belajar merupakan hasil dari suatu 

interaksi tindak belajar dan tindak mengajar dari sisi guru tindak mengajar di 

                                                           
12

 Kemendikbudristek. 2022. Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum 

Dalam Rangka Pemuihan Pembelajaran. Jdih.kemdikbud.go.id 
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akhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi Peserta Didik hasil 

belajar merupakan b 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penerapan Kurikulum 2013 

Seiring dengan perkembangan peradapan, pengetahuan dan teknologi, 

pendidikan telah menikurikulum merdekaati perkembangan pesat. Salah satu 

bukti nyata adalah perubahan kurikulum termasuk konten pendidikan, proses 

belajar dan penilaian. Pendidikan harus kembali diletakkan sebagai modal 

membangun bangsa. Kurikulum sebagai fondasi mendasar dalam pelaksanaan 

pendidikan menjadi hal penting supaya konsep yang steril dari para tangan 

penguasa-penguasa. 

Dalam artikel Heri Retnawati dkk menyebutkan, dalam rangka 

meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan daya saing bangsa, sama 

sekali dengan perkembangan pengetahuan, teknologi dan seni, pemerintah 

Indonesia menerapkan kurikulum baru untuk proses pendidikan di sekolah 

dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas dan 

kurikulum baru yang disebut kurikulum 2013. Kurikulum ini di harapkan 

dapat menghasilkan generasi produktif, kreatif, inovatif dan afektif (perasaan 

dan emosi) sumber daya manusia melalui kompetensi penguatan dalam 

domain sikap (spiritual an sosial), pengetahuan, dan keterampilan. 

Kurikulum ini sangat berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Dalam 

kurikulum ini, pendidikan tidak hanya menekankan pengetahuan dan 

keterampilan, tetapi juga perubahan pendekatan pengajaran dan sistem 
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penilaian. Tujuan dari kurikulum baru akan dicapai dengan memperhatikan 

isi pendidikan, beralih paradigma pembelajaran dari pendekatan berpusat 

guru menjadi pendekatan yang berpusat pada Peserta Didik dan 

menggunakan penilaian berbasis otentik yang langkah-langkah sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang didasarkan pada proses pembelajaran 

dan hasil pembelajaran. 

1. Pengertian Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 adalah merupakan tindak lanjut dari kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang pernah di ujicobakan tahun 2006. 

KTSP dijadikan acuan atau pedoman bagi pelaksanaan pendidikan dalam 

mengembangkan kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan secara 

terpadu, sebagaimana amanat UU. 20 tahun 2003 tentang system pendidikan 

Nasional pada penjelasan pasal 35, dimana kompetensi lulusan merupakan 

kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan 

keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati13 Paparan 

ini merupakan bagian dari uji public kurikulum 2013, yang diharapkan dapat 

menjaring pendapat dan masukan dari Masyarakat 

Kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi lahir sebagai 

jawaban terhadap kurikulum KTSP yang menuai berbagai kritikan, serta 

sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan dunia kerja.Kurikulum 2013 

merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai unggulan 

                                                           
13

 Mida Latifatul Muzamiroh ,Kupas Tuntas Kurikulum 2013 kelebihan dan kekurangan 

kurikulum 2013,(Kota Pena, 2013), cet 1 hal 15. 
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masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi seperti yang 

digariskan dalam haluan Negara14 

Kurikulum merupakan sejumlah pengalaman potesional yang diatur 

untuk tujuan mendisiplinkan anak-anak dan remaja agar mereka dapat 

berpikir dan bertindak sesuai dengan kelompoknya15. Sejalan dengan hal itu, 

kurikulum sebagai sebuah program belajar bagi Peserta Didik yang disusun 

secara sistematik dan diberikan oleh lembaga pendidikan tertentu untuk 

mencapai tujuan pendidikan. 

Kurikulum merupakan rencana yang disusun untuk melancarkan 

proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah 

atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya. Kurikulum adalah 

perencanaan kesempatan belajar untuk membina Peserta Didik ke arah 

perubahan perilaku yang diinginkan dan menilai hingga di mana perubahan-

perubahan tersebut telah terjadi pada diri Peserta Didik yang 

bersangkutan16. 

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional pasal 1 ayat 19, istilah kurikulum diartikan sebagai seperangkat 

rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara 

yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 

                                                           
14

 Forum Mangunwijaya VII, Menyambut Kurikulum 2013, (Jakarta: PT. Kompas Media 

Nusantara, 2013), hal 15 
15

 Fathiha & Wasith. 2022. Analisis Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Pada Mata 

Pelajaran SKI di MIN Ponorogo. Journal Islamic Pedagogia Vol. No.1 
16

Bawadi, S,. dkk. 2023. Implementation of Teacher and Student Independent Curriculum 

in Mathematics Learning: Systematic Literature Review , JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan: 

6(1) 
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kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Lebih 

lanjut dalam pasal 36 ayat 3 disebutkan bahwa kurikulum harus 

memperhatikan berbagai aspek pengembangan pembangunan masyarakat 

dan bangsa, ilmu pengetahuan, agama, ekonomi, budaya, seni, teknologi, dan 

tantangan kehidupan global secara nsaksama dan menjawab permasalahan 

ini dengan menyesuaikan diri pada kualitas manusia yang diharapkan 

dihasilkan pada setiap jenjang pendidikan.  

Mengenai kurikulum, dalam sebuah hadis dijelaskan sebagai berikut: 

 ٍْ ً    عَ ًَ  عَهِ ُّْ   الل   رَضِ ِّ  الل   صَهَّى اللِ  رَس وْل   قَالَ   : قَالَ  عَ ٍْ ب وْا  : وَسَهَّىَ  عَهَ      عَهىَ اوَْلَْدكَ ىْ  ادَ ِ

ًْ  ظِم ِ  اللِ    ٌ   فِ َ هتََ  انْق زْأ ًْ ٌَّ  حَ ٌِ  فَإِ ِّ  وَ  قِزَأةَ   انْق زْأَ ٍْتِ ْْمِ  بَ ب ِ  اَ ََبٍِِ ك ىْ  وَح  بِ    ٌْهىَِ  ثلَََثِ  خِصَال   : ح  رَوَاِ   اندَّ

 ِّ ِّ  وَاصَْفٍَِائِ َْبٍَِائِ  ٌوَْوَ  لَْ  ظِم   ظِهَّّ   يَعَ  اَ

Terjemahan  

Dari Ali R.A ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : “Didiklah anak-anak 
kalian dengan tiga macam perkara yaitu mencintai Nabi kalian dan 
keluarganya serta membaca Al-Qur’an, karena sesungguhnya orang yang 
menjunjung tinggi Al-Qur’an akan berada di bawah lindungan Allah, 
diwaktu tidak ada lindungan selain lindungan-Nya bersama para Nabi dan 
kekasihnya” (H.R Ad-Dailami).17 
 

Hadis di atas menjelaskan kepada kita mengenai komponen proses 

belajar mengajar yang mempertimbangkan kegiatan anak dan guru dalam 

prosesnya. Dalam kurikulum sendiri setidaknya kurikulum haruslah memiliki 

komponen komponen seperti tujuan, konten/materi, sumber, aktivitas 

belajar/ metode dan evaluasi18. 

                                                           
17

 Kementrian Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahan (Bandung: Sygma Examedia 

Arkanleema 2012) 

 
18

 Farwati, R,. dkk. 2022. Kesiapan Guru Kimia Menghadapi Kurikulum Merdeka. Jurnal 

Al‟ilmi 11(2)  
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Berdasarkan berbagai pandangan di atas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana pembelajaran yang di 

dalamnya memuat tujuan, isi, bahan ajar, dan metode pembelajaran yang 

semuanya itu digunakan untuk membina Peserta Didik ke arah perilaku yang 

diinginkan dan menilai sejauh mana perubahan perilaku tersebut telah 

terjadi pada Peserta Didik. 

2. Fungsi dan Tujuan Kurikulum 2013 

Pada dasarnya kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam 

melaksanakan proses pembelajaran19. Kurikulum dipersiapkan untuk 

Peserta Didik dalam rangka memberi pengalaman baru yang dapat 

dikembangkan seiring dengan perkembangan mereka sebagai bekal 

kehidupannya antara lain: 

a. Bagi Guru, kurikulum digunakan sebagai pedoman kerja dalam menyusun 

dan mengorganisasikan pengalaman belajar bagi anak didik, mengadakan 

evaluasi terhadap perkembangan anak dalam rangka menyerap sejumlah 

pengalaman yang diberikan dan mengatur kegiatan dan pengajaran.  

b. Bagi Kepala Sekolah, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam 

memperbaiki situasi belajar sehingga lebih kondusif, memberikan 

bantuan kepada pendidik dalam memperbaiki situasi belajar, 

mengembangkan kurikulum, dan mengadakan evaluasi kemajuan 

kegiatan belajar mengajar.  

                                                           
19

Basar, A. M. 2021. Problematika Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Pandemi Covid-

19 (Studi Kasus di SMPIT Nurul Fajri-Cikarang Barat-Bekasi). Edunesia: Jurnal Ilmiah 

Pendidikan, 2(1). 
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c. Bagi Orang Tua, kurikulum dapat dijadikan sebagai acuan untuk 

berpartisipasi dalam membimbing anak-anaknya sehingga pengalaman 

belajar yang diberikan oleh orang tua sesuai dengan pengalaman belajar 

yang diterima anak disekolah.  

d. Bagi Masyarakat, kurikulum dapat dijadikan sarana penghubung antara 

sekolah dengan lingkungan setempat.  

e. Bagi Peserta Didik, kurikulum dapat berfungsi sebagai subjek didik yang 

dibagi ke dalam enam fungsi, antara lain: 1) Fungsi Penyesuaian 2) Fungsi 

Integrasi 3) Fungsi Diferensiasi 4) Fungsi Persiapan 5) Fungsi Pemilihan 

6) Fungsi Diagnostik. 

Kurikulum memiliki empat peran, yaitu peran konservatif, kreatif,  

kritis dan evaluatif. Tujuan kurikulum dalam pendidikan yang ingin dicapai 

pada tingkat tataran mata pelajaran atau bidang studi, dalam usaha 

pencapaiannya dapat berwujud sebagai Peserta Didik yang menguasai 

disiplin mata pelajaran atau bidang studi tertentu yang dipelajari. Contohnya 

terselenggaranya proses kegiatan belajar mengajar yang aktif, kreatif, efektif, 

dan menyenangkan20. 

3. Kelebihan dan Kekurangan Kurikulum 2013 

a. Kelebihan  

Implementasi Kurikulum 2013 diharapkan dapat menghasilkan insan 

yang produktif, kreatif, dan inovatif. Hal ini dimungkinkan, karena Kurikulum 

                                                           
20

Farwati, R,. dkk. 2022. Kesiapan Guru Kimia Menghadapi Kurikulum Merdeka. Jurnal 

Al‟ilmi 11(2)  
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ini berbasis karakter dan kompetensi, yang secara koseptual memiliki 

kelebihan yaitu: 

1) Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan yang bersifat alamiah, 

karena berangkat, berfokus, dan bermuara pada hakekat peserta didik 

untuk mengembangkan berbagai kompetensi sesuai dengan 

potensinya masing-masing. 

2) Kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi boleh jadi 

mendasari pengembangan kemampuankemampuan lain. Penguasaan 

ilmu pengetahuan, dan keahlian tertentu dalam suatu pekerjaan, 

kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, 

serta pengembangan aspek-aspek kepribadian dapat dilakukan secara 

optimal berdasarkan standar kopetensi tertentu.  

3) Ada bidang-bidang studi atau mata pelajaran tertentu yang dalam 

pengembangannya lebih tepat menggunakan pendekatan kompetensi, 

terutama yang berkaitan dengan keterampilan21. 

b. Kekurangan 

Kerkurangan pada kurikulum ini meliputi:22. 

1) Guru banyak salah kaprah, karena beranggapan dengan kurikulum 

2013 guru tidak perlu menjelaskan materi kepada Peserta Didik di 

                                                           
21

Farwati, R,. dkk. 2022. Kesiapan Guru Kimia Menghadapi Kurikulum Merdeka. Jurnal 

Al‟ilmi 11(2)  
22

Qolbiyah, Aini. 2022. Implementasi Kurikulum Merdeka Dalam Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam. Jurnal Penelitin Ilmu Pendidikan Indonesia (1): 44-48  
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kelas, padahal banyak mata pelajaran yang harus tetap ada penjelasan 

dari guru.  

2) Banyak sekali guru-guru yang belum siap secara mental dengan 

kurikulum 2013 ini, karena kurikulum ini menuntut guru lebih kreatif, 

pada kenyataannya sangat sedikit para guru yang seperti itu, sehingga 

membutuhkan waktu yang panjang agar bisa membuka cakrawala 

berfikir guru, dan salah satunya dengan pelatihan-pelatihan dan 

pendidikan agar merubah paradigm guru sebagai pemberi materi 

menjadi guru yang dapat memotivasi Peserta Didik agar kreatif.  

3) Kurangnya pemahaman guru dengan konsep pendekatan scientific  

4) Kurangnya ketrampilan guru merancang RPP 

5) Guru tidak banyak yang menguasai penilaian autentik  

6) Tugas menganalisis SKL, KI, KD buku Peserta Didik dan buku guru 

belum sepenuhnya dikerjakan oleh guru, dan banyaknya guru yang 

hanya menjadi plagiat dalam kasus ini.  

7) Tidak pernahnya guru dilibatkan langsung dalam proses 

pengembangan kurikulum 2013, karena pemerintah cenderung 

melihat guru dan Peserta Didik mempunyai kapasitas yang sama. 

8)  Tidak adanya keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran 

dan hasil dalam kurikulum 2013 karena UN masih menjadi factor 

penghambat. 

9) Terlalu banyak materi yang harus dikuasai Peserta Didik sehingga 

tidak setiap materi bisa tersampaikan dengan baik, belum lagi 
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persoalan guru yang kurang berdedikasi terhadap mata pelajaran 

yang dia ampu23 (Fatah, 2022). 

4. Teori-Teori Kurikulum 

Kurikulum erat kaitannya dengan teori pendidikan karena penulisan 

kurikulum mengacu pada satu atau beberapa teori kurikulum. Teori 

kurikulum dan kurikulum itu tidak hanya melibatkan peran guru saja, tetapi 

kelompok-kelompok lain seperti orang tua Peserta Didik, Peserta Didik, dan 

Masyarakat Teori kurikulum sebagai suatu perangkat pernyataan yang 

memberikan makna terhadap kurikulum sekolah, di mana makna tersebut 

dapat terjadi karena adanya penegasan hubungan antara unsur-unsur 

kurikulum, petunjuk perkembangan pola penggunaan dan evaluasi atau 

penilaian. Teori kurikulum merupakan serangkaian konsepsi yang 

berhubungan dengan konsep-konsep pendidikan yang menjelaskan secara 

sisitematis perspektif terhadap kurikulum. Berdasarkan beberapa penjelasan 

di atas, jelas bahwa teori kurikulum memiliki fungsi yang sangat penting 

berkaitan dengan penulisan, pengembangan, penggunaan, dan evaluasi 

kurikulum. Terdapat beberapa teori yang mendasari pelaksanaan 

pendidikan, antara lain:24. 

 

 

                                                           
23

 Fatah,dkk. 2022. Kesiapan SMK Negeri Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka. 

Jurnal Pendidikan Vol. 5 No. 1  

 
 
24

 Rusman. 2022. Model-Model Pembelajaran. Jakarta: PT Raja Grfaindo Persada 

 



21 

 
 

a. Teori Kurikulum menurut Pendidikan Klasik  

b. Teori Kurikulum menurut Pendidikan Pribadi  

c. Teori Kurikulum menurut Teknologi Pendidikan  

d. Teori Kurikulum menurut Pendidikan Interaksiona 

5. Indikator Penilaian Penerapan Kurikulum 2013 

Indikator penerapan kurikulum 2013 yang dilakukan oleh guru antara 

lain yaitu sebagai berikut: 

a. Memahami proses pembelajaran dan penilaiannya.  

b. Memahami buku dan materi/alat ajar bermutu serta penggunaannya  

c. Memahami permasalahan yang harus diantisipasi dalam pelaksanaan 

kurikulum dan penanggulangannya  

d. Terampil melaksanaan penilaian formatif dan sumatif, termasuk 

pencatatan dan pelaporan lewat rapor  

e. Terampil mengelola Interaksi dengan Peserta Didik dan komunikasi 

dengan orangtuamenyusun rencana pembelajaran 

f.  Terampil mengelola pembelajaran. 

Indikator-indikator di atas digunakan dengan tujuan memudahkan 

proses pengukuran penerapan kurikulum 2013 oleh guru. Pengukuran 

dititikberatkan pada data-data yang bersifat kuantitatif. Pada penelitian ini, 

sebagai indikator penerapan kurikulum 2013, peneliti menggunakan 

beberapa indikator dari indikator-indikator di atas, yaitu: (1) memahami 

proses pembelajaran dan penilaiannya, (2) memahami permasalahan yang 

harus diantisipasi dalam pelaksanaan kurikulum dan penanggulangannya, 
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(3) terampil mengelola interaksi dengan Peserta Didik (4) terampil 

mengelola pembelajaran25. 

B. Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar  

Pelaksanaan adalah suatu bentuk usaha untuk mencapai, mewujudkan, 

menciptakan, mengupayakan dengan tujuan terselesaikannya apa yang 

dimaksud. Bahasa sederhana dari implementasi adalah evaluasi atas 

pelaksanaan atau penerapan seseuatu yang didasarkan atas kebijakan. 

Implementasi biasanya ada keterkaitan terhadap suatu lembaga atau instansi 

yang meluncurkan berbagai kebijakan-kebijakan tersebut untuk mencapai 

sebuah tujuan.  

Menurut Ujang Cepi Barlian, dkk. mengutip dari Hasbulloh, bahwa 

kurikulum adalah keseluruhan program, fasilitas, dan kegiatan suatu 

lembaga pendidikan atau pelatihan untuk mewujudkan visi, misi dan 

lembaganya. Oleh karena itu, pelaksanaan kurikulum untuk menunjang 

keberhasilan sebuah lembaga pendidikan harus ditunjang hal-hal sebagai 

berikut. Pertama, Adanya tenaga yang berkompeten. Kedua, Adanya fasilitas 

yang memadai. Ketiga, Adanya fasilitas bantu sebagai pendukung. Keempat, 

Adanya tenaga penunjang pendidikan seperti tenaga administrasi, 

pembimbing, pustakawan, laboratorium. Kelima, Adanya dana yang 

memadai, keenam, Adanya manajemen yang baik. Ketujuh. Terpeliharanya 

budaya menunjang; religius, moral, kebangsaan dan lain-lain, kedelapan, 

                                                           
25

Kemendikbudristek No. 262 Tan 2023 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum. 
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Kepemimpinan yang visioner transparan dan akun tabel. Jadi, Pelaksanaan 

Kurikulum Merdeka Belajar adalah perencanaan satuan bahan ajar yang 

telah melewati penyaringan berbagai tahapan yang memiliki tujuan untuk 

memperbaiki pembelajaran dengan membebaskan pendidik dalam 

menyampaikan pembelajaran dan membebaskan peserta didik dalam 

mencari sumber keilmuan. 

1. Pengertian Kurikulum Merdeka 

Menurut Badan Standar Pendidikan Nasional (BSNP) Merdeka Belajar 

adalah suatu proses pendekatan yang dilakukan supaya Peserta Didik dan 

Peserta Didik bisa memilih pelajaran yang diminati. Kurikulum Merdeka 

Belajar adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam 

dimana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu 

untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Kurikulum Merdeka 

Belajar diterapkan untuk melatih kemerdekaan dalam berpikir. Inti paling 

penting dari kemerdekaan berpikir ini ditujukan kepada guru26. Guru 

memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga 

pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat 

peserta didik. Projek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar pancasila 

dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. 

Projek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target pencapaian 

pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. 

                                                           
26

 Anggreini, D., & Priyojadmiko, E. 2022. Peran Guru Dalam Menghadapi Tantangan 

Implementasi Merdeka Belajar Untuk Meningkatkan Pembelajaran Matematika Pada Era Omicron 

Dan Era Society 5.0. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Guru Sekolah Dasar 2022 
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Pentingnya Kurikulum Merdeka Belajar dewasa kini ialah dari hasil studi 

nasional dan internasional yang menunjukkan bahwa Indonesia telah 

mengalami krisis pembelajaran (learning crisis) yang cukup lama. Berbagai 

studi menunjukkan bahwa banyak dari anak-anak Indonesia yang tidak 

mampu memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika 

dasar. Temuan lain juga menunjukkan bahwa kesenjangan penndidikan yang 

curam antarwilayah dan kelompok sosial di Indonesia. Keadaan ini kemudian 

diperparah dengan adanya Covid-19. Untuk mengatasi krisis dan berbagai 

tantangan tersebut maka diperlukan perubahan yang sistemik, salah satunya 

melalui kurikulum. 

Kurikulum menentukan materi yang diajarkan dikelas dan juga 

mempengaruhi kecepata serta metode mengajar yang digunakan guru untuk 

memenuhi kebutuhan peserta didik. Kemendikbudristek kemudian 

mengembangkan Kurikulum Merdeka Belajar sebagai bagian penting dalam 

upaya memulihkan pembelajaran dari krisis pendidikan di Indonesia. Sebab, 

dalam konteks Merdeka Belajar, terdapat kemandirian dan kemerdekaan 

bagi lingkungan pendidikan agar dapat menentukan sendiri cara terbaik 

dalam proses pembelajaran.  

Pemilihan Konsep Merdeka Belajar bersumber pada filsafatnya Ki 

Hajar Dewantara yang memberikan inspirasi dalam dua konsep, yakni 

kemerdekaan dan kemandirian. Kemerdekaan dalam berfikir dan 

kemandirian dalam berinovasi yang menjadi esensi utamanya. Tanpa terjadi 

pada seorang pendidik, maka tidak mungkin pula terjadi pada murid. Selama 
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ini, murid belajar dalam kelas, mulai dari PAUD sampai SMA lebih dari 10 

tahun murid belajar dalam kelas yang notabene hanya mendengar penjelasan 

dari seorang guru dengan adanya Merdeka Belajar murid dapat belajar diluar 

kelas dan murid dapat berdiskusi dengan guru, pembelajaran dengan sistem 

ini diharap untuk dapat mendorong Peserta Didik menjadi lebih berani 

tampil didepan umum, cerdik dalam bergaul, kreatif, serta inovatif. 

Merdeka Belajar mempunyai makna kemerdekaan dalam belajar, 

artinya memberikan kesempatan bebas dan senyaman mungkin kepada 

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

adanya tekanan dengan memperhatikan bakat yang dimiliki oleh peserta 

didik tanpa memaksa untuk mempelajari maupun menguasai suatu bidang 

pengetahuan diluar hobi dan kemampuan dari peserta didik, sehingga 

mereka mempunyai portofolio yang sesuai dengan kegemarannya27. 

Melalui kebijakan ini, pemerintah bercita-cita dalam menghadirkan 

pendidikan bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh 

angka partisipasi yang tinggi di seluruh jenjang pendidikan, hasil 

pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara 

geografis maupun status sosial ekonomi. Transformasi yang diusung dalam 

kebijakan Merdeka Belajar akan terjadi pada kategori ekosistem pendidikan 

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

diharapkan menjadi ekosistem yang diwarnai dengan suasana sekolah yang 

menyenangkan, keterbukaan untuk melakukan kolaborasi, dan keterlibatan 
                                                           

27
Asmuni. 2020. Problematika Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19 dan 

Solusi Pemecahannya. Jurnal Paedagogy: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan, 7(4) 
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aktif dari orang tua maupun masyarakat serta guru tidak semata-mata hanya 

sebagai penyampai informasi, melainkan guru sebagai fasilitator dalam 

kegiatan pembelajaran. Dalam hal pedagogi, pendidikan akan meninggalkan 

pendekatan standardinasi menuju pendekatan heterogen. Kurikulum akan 

bersifat fleksibel, berdasarkan kompetensi, berfokus pada pengembangan 

karakter, dan  akomodatif. Kemudian sistem penilaian akan bersifat formatif 

untuk mendukung perbaikan dan kemajuan hasil pembelajaran28. 

Kebijakan Merdeka Belajar memberikan kemerdekaan bagi setiap unit 

pendidikan untuk berinovasi. Konsep Merdeka Belajar harus disesuaikan 

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

kearifan lokal, sosio-ekonomi, maupun infrastruktur. Selain konsep diatas, 

konsep pelatihan guru akan berubah dari model seminar atau lokakarya 

menjadi pelatihan yang lebih praktis. Kurikulum yang mudah dipahami dan 

lebih fleksibel juga menjadi salah satu hal yang diperlukan untuk mendukung 

implementasi Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar dapat 

mendorong para guru agar dapat memilih materi maupun metode 

pembelajaran berkualitas tinggi, namun sesuai dengan tingkat kompetensi, 

minat maupun bakat masing-masing Peserta Didik. Adapun lima perubahan 

saat implementasi Kurikulum Merdeka Belajar diterapkan yaitu: 

a. Perubahan Ujian Nasional menjadi asesmen kompetensi minimum dan 

survei karakter, menghapus Ujian Sekolah Berstandar Nasional, 

                                                           
28

Kemendikbudristek. 2022. Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum 

Dalam Rangka Pemuihan Pembelajaran. Jdih.kemdikbud.go.id 
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menyederhanakan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), 

menyesuaikan kuota penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi.  

b. Perubahan terkait Kampus Merdeka. 

c. Perubahan mekanisme dalam dana BOS.  

d. Perubahan terkait kebijakan Program Organisasi Penggerak (POP).  

e. Perubahan mengenai kebijakan guru penggerak. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian diatas adalah, konsep 

Kurikulum Merdeka Belajar sangat berbeda dengan kurikulum yang pernah 

digunakan sebelumnya oleh pendidikan formal di Indonesia. Konsep 

Kurikulum Merdeka Belajar sangatlah memperhitungkan kemampuan serta 

keunikan kognitif individu para Peserta Didik. Ada dua poin penting dalam 

pendidikan, yakni Merdeka Belajar dan Guru Penggerak. Kunci Merdeka 

Belajar adalah desain strategi pembelajaran bermula dari kemerdekaan 

belajar pada guru menjadi kemerdekaan belajar pada Peserta Didik. 

2. Pola Penerapan Kurikulum Merdeka 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pola diartikan sebagai sistem, cara 

kerja, sedangkan penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan. Jadi 

Pola penerapan adalah suatu sistem atau cara menerapkan suatu 

perbuatan.29 Menurut Usman, penerapan (implementasi) adalah bermuara 

pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. 

Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana 

dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut Setiawan penerapan 
                                                           

29
 Departemen pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), h. 1448. 
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(implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses 

interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan 

jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.30 

Kata merdeka pada kamus besar bahasa Indonesia mempunyai tiga 

arti, yakni: (1) Bebas (dari penghambaan, penjajahan dan sebagainya), (2) 

Tidak terkena atau lepas dari tuntutan, (3) Tidak terikat, tidak bergantung 

kepada orang atau pihak tertentu, leluasa.31 Sedangkan belajar menurut 

Sanjaya adalah proses mental yang terjadi dalam diri seseorang, sehingga 

menyebabkan munculnya perubahan perilaku, aktivitas mental itu terjadi 

karena adanya interaksi individu dengan lingkungannya yang disadari.32 

Trianto secara umum mengemukakan bahwa belajar sebagai perubahan pada 

individu yang terjadi melalui pengalaman dan bukan karena pertumbuhan 

atau perkembnagan tubuhnya atau karakteristik seseorang sejak lahir.33 

Djamarag dan Zain mengemukakan bahwa proses belajar adalah proses 

perubahan tingkah laku, baik menyangkut pengetahuan, keterampilan 

maupun sikap berkat pengalaman dan latihan.34 

Merdeka belajar bermakna memberikan kesempatan belajar secara 

bebas dan nyaman kepada siswa untuk belajar dengan tenang, santai dan 

                                                           
30

 28Adobe Reader, “Pengertian Penerapan”. Diakses dari: 
http://eprints.uny.ac.id/9331/3/ bab%202-08208241006.pdf , pada tanggal 19 April 2021. 

31
 Departemen pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), h. 904 
32

 Sanjaya, Wina, Strategi Pembelajaran berorientasi Standar Proses pendidikan, ( 
Jakarta: Prenada media Group, 2010), h. 112 

33
 Trianto, Model Pembelajaran Terpadu, (Jakarta: Bumu Aksara:2010), h. 16. 

34
Djamarah, Syaiful Bahri dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), h. 10. 
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gembira tanpa stres dan tekanan, dengan memperhatikan bakat alami yang 

mereka punyai, tanpa memaksa mereka mempelajari atau menguasai suatu 

bidang pengetahuan diluar hobby dan kemampuan mereka. Dengan 

demikian masing-masing mereka tumbuh dan berkembang sesuai potensi 

dan kemampuannya. Memberi beban kepada anak diluar kemampuannya 

adalah tindakan yang tercelah yang secara esensi berlawanan dengan 

semangat merdeka belajar. Hal ini tidak mungkin dilakukan guru yang bijak. 

Bila kemerdekaan belajar terpenuhi maka akan tercipta pembelajaran yang 

merdeka dan sekolahnya disebut sekolah yang merdeka atau sekolah yang 

membebaskan35 

a. Pola Penerapan 

Penerapan merdeka belajar dalam pembelajaran, menggunakan 

sistem pembelajaran dan penilaian berdiferensiasi. Pembelajaran 

berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal (common sense) 

yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan peserta didik. 

Pembelajaran berdeferensiasi adalah pembelajaran yang dimodifikasi dan 

dikembangkan melalui sistem pembelajaran yang dapat memacu dan 

mewadahi integrasi antara pengembangan spiritual, logika, nilai-nilai atika, 

estetika, serta dapat mengembangkan kemampuan holistic, sistemik, linear, 

                                                           
35

 Kusnohadi, Esensi Merdeka Belajar yang Sebenarnya, Februari 2020 (online), h. 1, 
diakses dari https://lpmpjatim.kemdikbud.go.id/site/detailpost/esensi-merdeka-belajar-yang- 
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konvergen, untuk memenuhi tuntutan masa kini dan masa yang akan 

datang.36 

Proses pembelajaran ini tidak menitik beratkan hanya pada aspek 

pengetahuan saja yang bergelut sekitar angka-angka, tapi juga pada rana 

psikomotorik dan afektif menjadi perhatian dan tujuan pembelajaran dan 

kedua aspek inilah yang akan menjadi life skill bagi peserta didik. 

Adapun indikator pembelajaran berdeferensiasi sebagai perwujudan 

pola penerapan merdeka belajar sebagai berikut37 

1) Menciptakan Lingkungan Belajar yang Menyenangkan 

Guru menciptakan lingkungan belajar yang tidak menegangkan, membuat 

situasi kelas menjadi ceria tapi bermakna yang mengundang peserta didik 

untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. 

Kreativitas guru sangat dituntut menciptakan situasi pembelajaran yang 

membuat peserta didik betah belajar dalam kelas, menyenangi pelajaran 

yang dipelajari, dan juga dapat mempertahankan semangat belajar peserta 

didik sepanjang berlangsungnya pembelajaran. Kemudian juga memastikan 

setiap peserta didik di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk 

mereka di sepanjang prosesnya, disini guru dituntut untuk memberi 

perhatian secara psikologis kepada peserta didik terkhusus bagi yang 

memiliki keterbelakangan atau memiliki kekurangan, baik dari segi materi, 
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 Yanuar Hery Murtianto ”Pengembangan Kurikulum Berdeferensiasi Mata Pelajaran 
Matematika SMA untuk Siswa berbakat dan Cerdas Istimewa di Kelas Akselerasi” Tesis 
(Surakarta: Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2013), h. 48. 
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 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, “Modul 2.1 Memenuhi Kebutuhan Belajar 

Murid Melalui pembelajaran berdiferensiasi” Jakarta: 2020 
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fasilitas pribadi, fisik dan kekurangan dari segi daya tanggap terhadap 

pelajaran, mereka semuah harus diberi motivasi agar memiliki semangat 

belajar yang tinggi. 

2) Tujuan Pembelajaran yang Didefenisikan Secara Jelas 

Kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara 

jelas. Jadi bukan hanya guru yang perlu mengetahui dengan jelas dengan 

tujuan pembelajaran, namun juga peserta didik harus mengetahui dengan 

jelas tujuan pembelajaran yang ingin dipelajari agar mereka tahu arah 

pembelajaran dan hal- hal yang perlu dipersiapkan dalam pembelajaran 

nantinya termasuk persiapan materi pembelajaran. 

3) Pembelajaran yang Berpihak pada Peserta Didik 

Bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar peserta didik. 

Saat guru merespon kebutuhan belajar peserta didik, berarti guru 

mendeferensiasi pembelajaran dengan menambah, memperluas, 

menyesuaikan waktu untuk memperoleh hasil belajar yang maksimal. Guru 

selalu mencari cara bagaimana akan menyesuaikan rencana pembelajaran 

untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik tersebut. Misalnya, apakah 

ia perlu menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, dan 

penugasan serta penilaian yang berbeda. 

 Pembelajaran berdeferensiasi pada hakekatnya pembelajaran yang 

memandang bahwa siswa itu berbeda dan dinamis, kerena itu guru harus 

memiliki perencanaan modul ajar  yang memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut: 
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a) Mengkaji kurikulum yang berlaku sesuai dengan kekuatan dan 

kelemahan peserta didik. 

b) Merancang perencanaan dan strategi pembelajaran yang sesuai 

dengan kurikulum dan metode pembelajaran yang bisa digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. 

c) Menjelaskan bentuk dukungan guru dalam memenuhi kebutuhan 

peserta didik. 

d) Mengkaji dan menilai pencapaian rencana secara berkalah.38 

4) Manajemen Kelas yang Efektif 

Bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang 

memungkinkan adanya fleksibilitas. Namun juga struktur yang jelas, 

sehingga walaupun mungkin melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap 

dapat berjalan secara efektif. Pada hakekatnya setiap manusia adalah pelajar 

oleh karenanya, tantangan terbesar bagi guru bukan hanya dapat 

memberikan ilmu untuk dipelajari kepada peserta didik seperti banyak guru 

lakukan, namun guru juga harus memikirkan bagaimana dapat 

memberdayakan para peserta didik agar menjadi pelajar yang mampu 

menemukan kepingan ilmunya bukan hanya mampu mengerjakan soal-soal 

ujian tapi juga mampu memetik hikmah dan makna yang tersirat dari 

pelajaran itu. 

Salah satu kunci untuk mendorong para peserta didik   menjadi 

pelajar yang mandiri dengan merancang kegiatan belajar aktif di kelas yang 
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 Marlina, “Panduan Pelaksanaan Model Pembelajaran Berdeferensiasi di Sekolah 

Inklusif”, Departemen Pendidikan, 2019, h.4 
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dapat memberi ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan daya 

telisiknya. Banyak yang berpandangan bahwa belajar aktif itu adalah 

membiarkan anak belajar mandiri sehingga dapat mengurangi pekerjaan 

guru. Ternyata sebaliknya maksud dari belajar aktif justru mengharuskan 

guru untuk bekerja lebih ekstra karena harus mempersiapkan rancangan 

prosedur dan rute pelaksanaan pembelajaran yang mantap, dan dalam 

pelaksanaan pembelajaran guru harus memberikan perharian ekstra 

mendampingi jalannya pembelajaran dan memberikan evaluasi secara 

matang dan berkesinanbungan untuk melihat berhasi tidaknya suatu 

pembelajaran.39 

5) Penilaian Berkelanjutan 

Bagaimana guru menggunakan informasi yang didapatkan dari proses 

penilaian formatif yang telah dilakukan, untuk dapat menentukan murid 

mana yang masih ketinggalan, atau sebaliknya, murid mana yang sudah lebih 

dulu mencapai tujuan belajar yang ditetapkan. Guru dituntut memiliki alat 

ukur penilaian yang cepat dan akurat berupa aplikasi-aplikasi dan metode 

penilaian yang dapat mempermuda dan membuat guru lebih kreatif. 

Unsur-unsur pokok yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran 

berdeferensiasi adalah: 

a) Materi yang dipercepat lebih maju 

b) Pemahaman yang lebih majemuk dari generalisasi, asas, teori dan 

struktur dari bidang materi. 
                                                           

39
 Najelaa Shihab dan Komunitas Guru Belajar, “Merdeka Belajar di Ruang Kelas”, 

(Lentera Hati: Tangerang, 2017), h. 126. 
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c) Bekerja dengan konsep dan proses pemikiran yang abstrak. 

d) Tingkat dan jenis sumber yang digunakan untuk memperoleh 

informasi dan keterampilan. 

e) Waktu belajar untuk tugas rutin dapat dipercepat dan waktu untuk 

mendalami suatu topik atau bidang dapat lebih lama. 

f) Menciptakan informasi dan produk baru. 

g) Memindahkan pembelajaran ke bidang-bidang lain

 yang lebih menantang. 

h) Pengembangan dari pertumbuhan pribadi dalam sikap, perasaan 

dan apresiasi. 

i) Kemamdirian dalam berpikir dan belajar40 

Kepedulian pada siswa dalam memperhatikan kekuatan dan 

kebutuhan siswa menjadi fokus perhatian dalam pembelajaran 

berdiferensiasi, guru harus mengakomodir kebutuhan belajar siswa, 

mencurahkan perhatian dan memberi tindakan untuk memenuhi kebutuhan 

siswa, guru harus melihat pembelajaran dari berbagai persfektif, selalu 

mencari tahu tentang perbedaan siswanya baik dari bakat, latar belakang 

ekonomi, status sosial, RAS, Pendidikan orang tua dan merespon belajarnya 

berdasarkan berbedaan peserta didik. Guru memahami siswa secara terus 

menerus membangun kesadaran tentang kekuatan dan kelemahan siswa, 

mengamati, menilai kesiapan, minat dan preferensi belajar. Ketika guru terus 

                                                           
40

 Munandar, 2009, h.139 
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belajar tentang keberagaman peserta didik, maka pembelajaran yang 

professional, efesien, dan efektif dapat terwujud.41 

3. Kurikulum Merdeka pada Pembelajaran  

Konsep merdeka belajar dalam pembelajaran yang dicanangkan oleh 

mendikbud Nadien Makarim merupakan refleksi filosofi bapak pendidikan 

Nasional Ki Hadjar Dewantara. Menurut bapak pelopor pendidikan ini, dalam 

menciptakan proses belajar yang baik, maka harus ada perencanaan 

pembelajaran, hal-hal yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan adalah 

memenuhi unsur-unsur belajar, adapun unsur-unsur belajar dalam 

pembelajaran adalah peserta didik, pendidik, tujuan belajar, asas belajar, dan 

metode belajar. Kelima unsur-unsur tersebut dijelaskan secara terperinci 

sebagai berikut : 

a. Peserta Didik (Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila) 

Peserta didik harus memiliki pengharapan yang tinggi, karena 

pengharapan yang tinggi menjadi bahan bakar untuk bergeluk dan bersaing 

menghadapi kerasnya dunia. Manusia yang berpengharapan, memiliki 

banyak peluang, serta dapat mengonseptualisasikan tujuan mereka dengan 

jelas, mereka memasang target belajar dan standar kinerja yang sedikit lebih 

tinggi dari apa yang dapat mereka capai, karena mereka dapat 

menyelaraskan diri dengan tujuan mereka sendiri dan mengendalikan 

bagaimana mereka akan mencapainya. Peserta didik seperti itu termotivasi 

secara intrinsik dan berkinerja baik secara akademis dan mereka adalah 
                                                           

41
 Marlina, “Panduan Pelaksanaan Model Pembelajaran Berdiferensiasi di Sekolah 

Inklusif” Jakarta: 2019, h.2 
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murid merdeka. Sedangkan peserta didik yang memiliki pengharapan yang 

rendah lebih ragu-ragu dan tidak jelas target tujuannya, bahkan tidak 

memiliki target. 

Untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki jiwa merdeka, guru 

harus mendesain lingkungan belajar yang memungkinkan tumbuhnya murid 

merdeka yang memiliki kemandirian dan motivasi intrinsik yang tinggi, guru 

perlu terus berlatih meningkatkan kapasitas dirinya dalam memvisualisasi 

harapan, menggandeng sesama dan mentransformasikannya menjadi 

harapan bersama. Harapan itu adalah visi kita, visi kita adalah masa depan 

bangsa Indonesia.42 

Manusia adalah pribadi yang memiliki cipta, rasa dan karsa yang 

mengerti dan menyadari akan keberadaan dirinya yang dapat mengatur, 

menentukan, dan menguasai dirinya, meiliki budi dan kehendak, memiliki 

dorongan untuk mengembangkan pribadinya menjadi lebih baik dan lebih 

sempurnah, sehingga dalam proses pembelajaran membutuhkan 

kemerdekaan dalam belajar.43 Ki Hadjar Dewantara mengungkapkan bahwa, 

setiap manusia yang lahir memiliki sifat bawaan. Hal tersebut juga terdapat 

dalam teori psikologi, bahwa setiap individu memiliki sifat bawaan yang 

nantinya akan dikembangkan melalui interaksi di lingkunganya. Tanpa 

mempertimbangkan aspek umur manusia, karakter peserta didik yang 

dibawa ke sekolah merupakan hasil dari pengaruh lingkungan. Hal tersebut 

                                                           
42

 Aditya Darma, Program Pendidikan Guru Penggerak , (Modul 1.3 Visi Guru Penggerak), 
(Jakarta:2020 ), h. 6. 

43
 Ki Hadjar Dewanta,” Bagian Pertama: Pendidikan” , (Yogyakarta: MLPTS, Cet.3. 2004), 

hal.15. 
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cukup berpengaruh pada keberhasilan dan kegagalan individu pada masa 

perkembangan selanjutnya.44 

Sangat dibutuhkan konsep merdeka belajar dalam proses pembelajaran 

untuk mengatasi ragam karakter yang dibawa anak dari lingkungannya 

kerena apabila konsep belajar dipaksakan untuk diseragamkan maka banyak 

anak yang gagal dalam pembelajaran. 

b. Pendidik (Membina Guru Penggerak) 

Guru pengerak merupakan episode kelima dari rangkaian kebijakan 

merdeka belajar yang diluncurkan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Kemendikbud) dan dijalankan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga 

Kependidikan (Ditjen GTK). Guru penggerak bertujuan untuk menyiapkan 

para pemimpin pendidikan Indonesia masa depan, yang mampu mendorong 

tumbuh kembangnya murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam 

mengembangkan guru disekitarnya untuk mengimplementasikan 

pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta menjadi teladan dan 

agen informasi ekosisitem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar 

Pancasila.  

Untuk mendukung tercapainya tujuan program guru pengerak dijalankan 

dengan menekankan pada kompetensi kepemimpinan pembelajaran yang 

mencakup komunitas praktek, pembelajaran sosial dan emosional, 

pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai perkembangan murid. Program ini 

dijalankan selama 9 bulan yang terdiri dari kelas pelatihan daring, lokakarya, 
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dan pendampingan. Dalam proses pendidikan ini guru tetap menjalankan 

perannya di sekolah sekaligus menerapkan pengetahuan yang didapat dari 

ruang pelatihan ke dalam pembelajaran di kelas. Kepala sekolah dan 

pengawas menjadi mitra seorang calon guru penggerak dalam 

mempersiapkan diri menjadi pemimpin45 

Menurut Ki Hadjar Dewantara mendidik dalam arti yang sesungguhnya 

adalah proses memanusiakan manusia, yakni pengangkatan manusia ketaraf 

insani. Mendidik harus lebih memerdekakan manusia dari aspek batin.46 

Seorang guru tidak seharusnya bersifat otoriter dalam mentrasfer ilmunya 

sebagai mana petuah Ali bin Abi Tolib “ didiklah anakmu sesuai dengan 

zamannya” terkadang pendidik asyik dengan zona nyaman, maksudnya tidak 

mau meninggalkan metode-metode lama seperti menulis, mencatat, dan 

mendengar. Dan tidak mau membuka diri untuk memgetahui cara-cara dan 

metode-metode yang lebih canggih, yang dapat mempermudah administrasi 

guru dan membuka cakrawala berpikir peserta didik Semboyang Trilogi 

pendidikan memiliki arti yang melibatkan seluruh pelaku pendidikan atau 

guru dan peserta didik adalah tut wuri handayani, dari belakang seorang 

guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan . Ing madya mangun karsa 

pada saat diantara peserta didik. Guru harus menciptakan prakarsa dan ide. 

                                                           
45 Aditya Darma, Program Pendidikan Guru Penggerak , (Modul 1.3 Visi Guru 

Penggerak), (Jakarta:2020 ). h.4-5 
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Ing ngarsa sung tulada, berarti ketika guru harus memberi teladan atau 

contoh dengan tindakan yang baik. 

c. Tujuan Pembelajaran 

Pembahasan mengenai tujuan belajar tidak terlepas dari tujuan 

pendidikan hal tersebut disebabkan karena belajar merupakan aspek 

terpenting dalam pendidikan. Oleh karena itu tujuan belajar sama dengan 

tujuan pendidikan dan tujuan pendidikan identik dengan tujuan hidup 

manusia.47 Menurut ajaran Islam tujuan hidup manusia adalah untuk 

beribadah kepada Allah swt, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Az-

Zariyat/51: 56. 

 

Terjemahannya  

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah 
kepada-ku” 
 

Menurut Prof. Dr. Muhammad Quraish shihab dalam tafsirnya Al- misbah 

adalah Aku tidak menciptakan mereka melainkan agar tujuan atau 

kesudahan aktivitas mereka adalah beribadah kepada-Ku. Ayat ini 

menggunaan bentuk pesona pertama (Aku), karena penekanannya beribadah 

kepada-Nya semata-mata. Jadi selain fungsi manusia secara horizontal 

sebagai khalifah di muka bumi, juga memiliki fungsi secara vertical yaitu 

                                                           
47

 Ahmad D. marimba, “Pengantar Filsafat Pendidikan Islam”, ( Bandung: Al-Ma’arif, 
1989), hal. 48. 
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menyembah Allah karena sesungguhnya Allah yang menciptakan semua alam 

semesta beserta isinya termasuk manusia.48 

Tujuan pendidikan menurut kihajar Dewantara, Pendidikan adalah 

tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya 

pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak 

itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah 

mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.49 Manusia 

merdeka merupakan tujuan pendidikan Ki Hadjar Dewantara, merdeka baik 

secara fisik, mental dan kerohanian. Kemerdekaan pribadi dibatasi oleh 

tertib damai kehidupan bersama, dan ini mendukung sikap-sikap seperti 

keselarasan, kebersamaan, demokrasi, tanggungjawab, dan disiplin.49 

Kemerdekaan dalam belajar bukan berarti bebas sesuka peserta didik 

akan ketetapi tetap memperhatikan 4 norma kehidupan yaitu agama, negara, 

budaya dan kesusilaan. Kemerdekaan peserta didik yang dimaksud adalah 

merdeka menetapkan tujuan mereka belajar agar apa yang dipelajari dia 

pahami maknanya,merdeka memilih cara belajar yang efektif, daSn terbuka 

melakukan refleksi bersama guru. 

d. Azas Belajar 

Konsep belajar yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara memiliki lima asas 

antara lain: (1) Asas kemerdekaan, (2) Asas kodrat alam, (3) Asas 

kebudayaan, (4) Asas kebangsaan, dan (5) Asas kemanusiaan. Belajar 

                                                           
48

 M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kasan dan Keserasian Al-Qur’an, Volume 
13, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 107. 
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dilandasi dengan kemampuan pribadi, sesuai dengan kodrat, tidak 

bertentangan dengan budaya, toleransi dan menjaga hak-hak orang lain. 

Kemerdekaan atau kemampuan pribadi bertujuan agar peserta didik dapat 

leluasa mengembangkan cipta, rasa dan karsa dalam proses belajar. Kodrat 

alam bertujuan agar peserta didik tidak melalaikan kewajibannya baik 

kewajiban terhadap Tuhan, lingkungan, masyarakat, maupun diri sendiri. 

Belajar juga harus sesuai dengan budaya tempat agar hasil belajar bisa 

diterima di lingkungan tempat tinggal. 

Belajar juga harus berkembang sesuai dengan kebangsaan karena peserta 

didik akan hidup dan berintraksi dengan masyarakat luas. peserta didik juga 

dituntut tidak melanggar dasar hak asasi manusia. 

e. Metode Belajar 

Metode belajar yang diusung oleh kihajar Dewantar adalah Metode 

among. Among memiliki makna menjaga kelangsungan hidup batin peserta 

didik dengan mendampingi dan mengarahkan. Bukan hanya membiarkan 

perkembangan batin peserta didik namun menjaga agar keadaan batin 

peserta didik tetap dalam keadaan baik.51 Among methode merupakan 

pemeliharaan dan perhatian untuk mendapatkan pertumbuhan anak lahir 

dan batin sesuai dengan kodrat. Sistem among berisi dua dasar yaitu: (1) 

Kemerdekaan sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan 

kekuatan lahir dan batin, sehingga manusia dapat hidup merdeka, (2) Kodrat 
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alam sebagai syarat untuk menghidupkan dan mencapai kemajuan dengan 

secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. 

Metode belajar ini menekankan kepada penyadaran diri dari masing-

masing peserta didik, untuk bertindak sesuai dengan pengetahuan yang telah 

didapatkan . Metode ini ada empat tahapan pembelajaran. Tahapan pertama 

peserta didik dibimbing untuk mengetahui pengertian mengenai baik dan 

buruk. Tahap kedua yaitu, setelah mengetahui pengertian kebaikan dan 

keburukan peserta didik diajarkan perilaku yang berkenaan dengan baik dan 

buruk menggunakan metode pembiasaan. Tahap ketiga, peserta didik 

dibimbing untuk mengetahui dan mengukur tindakan yang dilaksanakan. 

Tahap keempat peserta didik dibimbing untuk memahami, menyadari, dan 

mempertanggungjawabkan perilaku yang telah dilaksanakan oleh peserta 

didik. 

Menurut R. Suryanto Kusumaryono menilai bahwa konsep merdeka 

belajar pada pembelajaran yang dicetuskan oleh Nadiem Makarim dapat di 

tarik beberapa poin diantaranya: 

1) Konsep merdeka belajar merupakan jawaban atas permasalahan yang 

dihadapi oleh guru dalam praktek pendidikan . 

2) Mengurangi beban guru dalam melaksanakan profesinya, melalui 

keleluasaan yang merdeka dalam menilai belajar siswa dengan 

berbagai jenis dan bentuk instrumen penilaian, merdeka dari berbagai 
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administrasi yang memberatkan, merdeka dari tekanan intimidasi, 

kriminalisasi atau mempolitisasi guru. 

3) Membuka mata kita untuk mengetahui lebih banyak kendala yang 

dihadapi guru dalam tugas pembelajaran di sekolah, mulai dari 

penerimaan peserta didik baru (input), administrasi guru dalam 

mengajar (RPP), proses pembelajaran, serta masalah evaluasi 

USBN/UN (Output). 

4) Guru sebagai garda terdepan dalam membentuk masa depan bangsa 

melalui proses pembelajaran, dituntut untuk dapat menciptakan 

suasana pembelajaran yang menyenangkan dalam kelas. 

5) Konsep merdeka belajar tidak lagi menjadi gagasan melainkan sebuah 

kebijakan yang akan dilaksanakan.50 

4. Keunggulan Kurikulum Merdeka Belajar 

Ada beberapa keunggulan dari Kurikulum Merdeka Belajar51, 

diantaranya adalah: 

a. Lebih Sederhana dan Mendalam Kurikulum Merdeka Belajar lebih fokus 

pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik 

pada fasenya. Sehingga proses pembelajaran menjadi lebih 

menyenangkan, mendalam, dan bermakna.  

                                                           
50

 Muh. Yamin dan Syahrir, “Pembangunan Pendidikan Merdeka Belajar (Telaah Metode 
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b. Lebih Merdeka Kurikulum Merdeka Belajar membuat guru dapat 

mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan dari peserta didik. 

Selain guru, sekolah penyelenggara juga memiliki wewenang untuk 

mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai 

dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik.  

c. Lebih Relevan dan Interaktif Pembelajaran melalui kegiatan projek 

memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara 

aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, 

dan lainnya untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi 

Profil Pelajar Pancasila52. 

5. Struktur Kurikulum Dalam Penerapan Kurikulum Merdeka 

Belajar 

Menurut Keputusan Kemendikbudristek Republik Indonesia Nomor 

56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka 

Pemulihan Pembelajaran, Struktur kurikulum SLB mengacu pada struktur 

kurikulum SD/MI yang disesuaikan untuk peserta didik berkebutuhan 

khusus dengan hambatan intelektual. Dalam struktur kurikulum SD/MI 

dibagi menjadi 3 fase, yaitu: 

a. Fase A untuk kelas I dan II,  

b. Fase B untuk kelas III dan IV, dan  

c. Fase C untuk kelas V dan VI 
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 Bawadi, S,. dkk. 2023. Implementation of Teacher and Student Independent 
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Satuan Pendidikan SD/MI dapat mengorganisasikan muatan 

pembelajaran menggunakan pendekatan mata pelajaran atau tematik. 

Proporsi beban belajar di SD/MI terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: 

1) Pembelajaran intrakurikuler  

2) Projek penguatan profil pelajar Pancasila, dialokasikan sekitar 20% 

(dua puluh persen beban belajar per-tahun). 

Penyesuaian struktur kurikulum dimaksud dilakukan terhadap 

keterampilan fungsional dan mata pelajaran yang menunjang kebutuhan 

Peserta Didik53. 

 

6. Perangkat Ajar pada Kurikulum Merdeka Belajar 

Ada tiga perangkat ajar yang baru dikembangkan dalam Kurikulum 

Merdeka Belajar, yaitu: 

a. Modul ajar merupakan pengembangan dari Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang dilengkapi dengan panduan yang lebih 

terperinci, termasuk lembar kegiatan Peserta Didik dan assesmen untuk 

mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Dengan menggunakan 

modul ajar diharapkan proses belajar peserta didik menjadi lebih 

fleksibel karena tidak tergantung pada konten dalam buku teks, 

kecepatan serta strategi pembelajaran juga dapat sesuai dengan peserta 
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didik, sehingga diharapkan setiap peserta didik dapat mencapai 

kompetensi minimum yang ditargetkan.  

b. Alur tujuan pembelajaran (ATP) atau urutan pembelajaran adalah 

komponen untuk menyusun silabus. Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) 

diharapkan dapat membantu satuan pendidikan dan pendidik 

mengembangkan langkah-langkah atau alur pembelajaran berdasarkan 

capaian pembelajaran (CP) yang telah ditetapkan. 

c. Projek penguatan Profil Pelajar Pancasila. Profil Pelajar Pancasila adalah 

profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi 

yang diharapkan, diraih, dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila 

peserta didik, dan para pemangku kepentingan. Profil Pelajar Pancasila 

adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan 

dihidupkan dalam diri setiap individu pelajar melalui budaya sekolah, 

pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler54. 

Projek penguatan Profil Pelajar Pancasila dalam jenjang SD memiliki lima 

tema yakni gaya hidup, kearifan lokal, Bhineka Tunggal Ika, rekayasa dan 

teknologi, kewirausahaan. Untuk sekolah dasar wajib memilih minimal dua 

tema untuk dilaksanakan pertahun. Projek penguatan Profil Pelajar Pancasila 

adalah terjemahan dari pengurangan beban belajar dikelas (intrakurikuler) 

agar Peserta Didik memiliki lebih banyak kesempatan untuk belajar di setting 

yang berbeda (less formal, less structured, more interactive, engaged 
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community). Proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila di SLB BC Dharma 

Anak Bangsa Klaten di sesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan 

peserta didik berkebutuhan khusus yang ada di satuan pendidikan. 

7. Perbedaan Kurikulum Merdeka Belajar dengan Kurikulum 2013 

Perbedaan Kurikulum Merdeka Belajar dengan Kurikulum 2013 adalah 

sebagai berikut:  

a. Kurikulum 2013 dirancang berdasarkan tujuan Sistem Pendidikan 

Nasional dan Standar Nasional Pendidikan, sedangkan Kurikulum 

Merdeka menambahkan pengembangan profil pelajar Pancasila. 

b. Jam Pelajaran (JP) pada Kurikulum 2013 diatur per minggu, sedangkan 

Kurikulum Merdeka menerapkan JP per tahun.  

c. Alokasi waktu pembelajaran Kurikulum Merdeka lebih fleksibel daripada 

Kurikulum 2013 yang melakukan pembelajaran rutin perminggu dengan 

mengutamakan kegiatan di kelas.  

d. Kurikulum 2013 memiliki empat aspek penilaian, yaitu aspek 

pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan perilaku, sedangkan 

Kurikulum Merdeka lebih mengutamakan projek penguatan profil pelajar 

Pancasila, kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler 55. 
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 Fathiha & Wasith. 2022. Analisis Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Pada Mata 
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8. Hal- hal esensial Kurikulum Merdeka Belajar di Jenjang Sekolah 

Dasar 

Hal-hal esensial Kurikulum Merdeka Belajar pada jenjang Sekolah 

Dasar meliputi  penguatan kompetensi yang mendasar dan pemahaman 

holistik:  

a. Untuk memahami lingkungan sekitar, mata pelajaran IPA dan IPS 

digabungkan sebagai mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial 

(IPAS).  

b. Integrasi computational thinking dalam mata pelajaran Bahasa 

Indonesia, Matematika, dan IPAS56. 

c. Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan. Pembelajarann berbasis 

proyek untuk penguatan profil Pelajar Pancasila dilakukan minimal 2 

(dua) kali dalam satu ajaran. 

9. Rancangan Kurikulum Merdeka 

Prinsip perancangan (design principles) kurikulum perlu ditetapkan 

sebagai pegangan dalam proses perancangan kurikulum. Prinsip ini 

digunakan untuk mengambil keputusan terkait dua hal, yaitu 

rancangan/desain kurikulum yang akan dipilih dan proses kerja atau metode 

perancangan kurikulum. Dengan demikian, baik hasil (rancangan kurikulum) 

maupun prosesnya perlu memenuhi 

                                                           
56
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prinsipprinsip perancangan Kurikulum Merdeka. Prinsip-prinsip ini 

dikembangkan berdasarkan visi pendidikan Indonesia, teori dan hasil 

penelitian terkait perancangan kurikulum, serta berbagai praktik baik yang 

diperoleh melalui kajian literatur dan diskusi terpumpun Bersama pakar 

kurikulum. 

C. Hasil Belajar 

1. Pengertian Belajar 

Al-Farabi dalam Al-Talbi, mengatakan bahwa untuk memahami 

belajar secara dalam,  perlu  dipahami  beberap  istilah-istilah  seperti  

disiplin  (Ta’dib), koreksi/assesment (ta’lim), training (Tahdhib), bimbingan 

(Tasdib), pembelajaran (Ta’lim), pendidikan (Tarbiyah).57 Dari beberapa 

istilah-istilah tersebut dapat di simpulkan bahwa hakikat belajar adalah 

proses mencari ilmu pengetahuan yang muaranya tidak lain untuk 

memperolah ilmu pengetauan, nilai, mengembangkan potengsi yang dimiliki, 

keterampilan dalam upaya memanusiakan manusia. 

Salah satu tanda bahwa manusia pernah belajar adalah adanya 

perubahan tingkah laku kearah yang lebih baik dalam hidupnya.Perubaan 

tingkah laku tersebut baik berupa perubahan yang bersifat pengetahuan 

(kognitif), keterampilan atau bakat yang dimiliki (Psikomotorik), dan 

perubahan tingkah laku atau sikap (Afektif).58 

                                                           

57 Muhammad Youmi, Prinsip-Prinsip Desain Pembelajaran (Jakarta: 
Prenadamedia Group, 2013), h. 38. 

58 Hanung Haryono, Media Pendidikan (cet V; Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,2002), h.2. 
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Menurut Morgan, dalam Tanwey, mendefinisikan belajar sebagai 

perubahan perilaku yang relatif tetap dan terjadi sebagai hasil dari latihan 

dan pengalaman59.  

Mc Geoch (1956), mendefinisikan belajar sebagai “a change in 

performance as a result of practice.” Belajar merupakan perubahan 

penampilan sebagai akibat latihan.60 Dari pengertian tersebut menyatakan 

bahwa belajar mengasilkan perubahan perilaku kearah yang lebih baik 

Berdasarkan beberapa definisi mengenai belajar di atas maka dapat di 

pahami makna belajar sebagai proses perubahan baik kognitif, psikomorik, 

dan afektif. menjadi lebih baik dalam artian perubahan kearah yang lebih 

baik dari sebelumnya. 

2. Bentuk Bentuk Belajar 

Dalam proses mencari ilmu pengetahun terdapat beberapa cara yang dapat 

digunakan untuk belajar, karena dalam belajar sendiri tidak akan bisa jika 

berpatokan pada satu bentuk belajar saja tetapi terdapat beberapa bentuk 

belajar yang dapat digunakan sesuai dengan apa yang akan dipelajari, 

seperti: 

 

                                                           
59 Tanwey Gerson Rantumana, Belajar dan Pembalajaran (Ambon: Unesa 

Universitas Press,2004),h.11. 

60 Seto Mulyasi, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 63. 
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a. Belajar abstrak 

Belajar abstrak adalah belajar yang menggunakan cara-cara abstrak. 

Tujuannya adalah untuk memecahkan masalah-masalah yang tidak nyata. 

Dalam pembelajaran abstrak diperlukan kemampuan akal yang kuat 

disamping atas penguasaan konsep, contohnya belajar matematika. kimia, 

kodmografi dan sebagainya. 

b. Belajar keterampilan 

Belajar keterampilan adalah belajar dengan menggunakan gerakan-

gerakan motorik yakni yang berhubungan dengan urat-urat syaraf. 

Tujuannya adalah memperoleh dan menguasai keterampilan jasmaniah 

tertentu. yang dilakukan secara teratur dan intensif, seperti belajar olahraga, 

musik, menari, melukis dan sebagainya. 

c. Belajar Sosial 

Belajar sosial pada dasarnya adalah belajar dengan memahami masalah- 

masalah dan teknik-teknik untuk memecahkan masalah tertentu. Tujuannya 

adalah untuk menguasai dan memahami dalam memecahkan masalah 

sosial. Seperti masalah keluarga, kelompok, dan masalah yang bersifat 

kemasyarakatan. 

d. Belajar Pemecahan Masalah 

Belajar pemecahan masalah pada dasarnya merupakan belajar menggu 

nakan metode ilmiah dan berpikir secara sistematis, logis, teratur dan teliti. 
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Tujuannya adalah untuk memperolah kamampuan dan kecakapan kognitif 

untuk memecahkan masalah secara rasional, logis, dan tuntas 

e. Belajar Kebiasaan 

Belajar kebiasaan adalah proses pembentukan kebiasaan-kebiasaan baru 

atau memberbaiki kebiasaan-kebiasaan yang telah ada. Tujuannya adalah 

untuk memperoleh sikap-sikap dan kebiasaan baru yang lebih tepat dan 

positif dalam artian selaras secara konteks, norma dan tata nilai moral yang 

berlaku 

f. Belajar Apresiasi 

Belajar apresiasi adalah belajar mempertimbangkan arti penting atau nilai 

suatu objek. Tujuannya adalah agar peserta didik mengembangkan 

kecakapan secara tepat terhadap nilai objek tertentu. Seperti apresiasi musik, 

sastra dan sebagainya61 

3. Faktor-Faktor yang mempengaruhi belajar 

Sebagai suatu proses, keberhasilan belajar ditentukan oleh berbagai 

faktor. Menurut Ryan dalam Smith, 1970, ada tiga faktor yang mempengaruhi 

proses belajar, yaitu:  

a. Aktivitas individu Ketika berinteraksi dengan lingkungan 

b. Faktor fisiologis individu 

                                                           
61 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 129. 
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c. Faktor lingkungan yang terdiri dari semua perubahan yang terjadi di 

sekita peserta didik.62 

Secara garis besar, Suryabrata menyatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi peserta didik untuk belajar dapat digolongkan menjadi dua 

bagian, yaitu: 

a. Faktor fisiologis 

Keadaan tonus jasmani pada umunya.keadaan tonus jasmani 

berpengaruh pada kesiapan dan aktivitas belajar. Peserta didik yang keadaan 

jasmaninya segar akan siap dan aktif dalam belajar, sebaliknya peserta didik 

yang keadaan jasmaninya lemah atau lelah akan kesulitan untuk menyiapkan 

diri dan melakukan kesiapan belajar. 

Keadaan fungsi fisiologis tertentu terutama kesehatan panca indra akan 

mempengaruhi belajar. Pancaindra merupakan syarat untuk dapatnya 

belajar itu berlangsung. Terutama telinga dan mata, apabila seorang peserta 

didik memiliki pendengaran yang kurang baik maka akan menyulitkan 

peserta didik tersebut menerima pelajaran dengan baik terutama ketika guru 

menjelaskan dan peserta didik yang memiliki penglihatan yang kurang baik 

                                                           
62 yaiful Bahri Djamara, Aswan Zain, Strategi belajar mengajar (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), h. 85. 

 



54 

 
 

maka akan menyulitkan peserta didik untuk dapat membaca bahan ajar yang 

ada di buku.63 

b. Faktor Sosial 

Keluarga, keluarga sebagai madrasah pertama memiliki pengaruh yang 

sangat besar dalam pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, 

terutama orang tua sangat penting dalam proses belajar anak. Pola asu orang 

tua, fasilitas yang disediakan, dan perhatian akan sangat berguna untuk 

memotivasi anak agar lebih giat dalam belajar. 

1) Sekolah, sebagai tempat peserta didik dalam menempuh pendidikan. 

Diperlukan fasilitas berupa ruang kelas yang nyaman, suasana kelas 

yang tenang serta kompetensi dan keprofesionalan seorang guru 

dalam memilih metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan 

peserta didik untuk meningkatkan minat belajarnya. 

2) Masyarakat, kehadiran orang lain secara tidak langsung 

mempengaruhi baik buruknya peserta didik dalam belajar.64 

4. Pengertian Hasil Belajar 

Belajar adalah “suatu proses dilakukan individu untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalaman individu itu sendiri di dalam interaksi dengan lingkungannya”. 
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 Sumadi Suryabrata, Perkembangan individu (Jakarta: Rajawali, 1982), h. 135 
64 Rohmalina Wahab, Psikologi Belajar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 176. 
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Belajar sebagai proses dimana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui 

latihan atau pengalaman. 

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa belajar merupakan 

perubahan tingkah laku yang di alami oleh Peserta Didik dalam interaksi 

dengan lingkungannya, sebagai hasil pengalaman Peserta Didik tersebut. 

Sehingga belajar tidak terlepas dari hasil belajar, karena hasil belajar 

merupakan bukti dari usaha yang di lakukan dalam kegiatan belajar. 

Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan 

tindak mengajar dari sisi guru tindak mengajar di akhiri dengan proses 

evaluasi hasil belajar. Dari sisi Peserta Didik hasil belajar merupakan 

berakhirnya pangkal dan puncak proses belajar. Hasil belajar mencakup 

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Hasil belajar itu sendiri adalah 

perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek 

potensi kemanusiaan saja. 

5. Jenis-jenis Hasil Belajar 

Dalam sistem pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan, baik 

tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional, menggunakan klasifikasi hasil 

belajar yang secara garis besar membaginya menjadi tiga ranah, yakni ranah 

kognitif, ranah afektif, ranah psikomotorik65 (Purani, 2022). 

a. Ranah Kognitif 
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 Purani,N & Putra. 2022. Analisis Kesiapan Guru Dalam Penerapan Kurikulum 
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Ranah kognitif berkenan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri 

dari enam aspek, yakni sebagai berikut:  

1) Pengetahuan atau ingatan merupakan tingkat terendah tujuan ranah 

kognitif berupa pengenalan dan pengingatan kembali terhadap 

pengetahuan tentang fakta, istilah, dan prinsipprinsip dalam bentuk 

seperti mempelajari. 

2)  Pemahaman merupakan kemampuan memahami atau mengerti 

tentang isi pelajaran yang dipelajari tanpa perlu menghubungkannya 

dengan isi pelajaran lainnya.  

3) Aplikasi merupakan kemampuan menggunakan generalisasi atau 

abstraksi lainnya yang sesuai dalam situasi konkret atau situasi baru.  

4) Analisis merupakan kemampuan menjabarkan isi pelajaran ke bagian-

bagian yang menjadi unsur pokok. 

5) Sintesis merupakan kemampuan menghubungkan unsurunsur pokok 

ke dalam unsur yang baru.  

6) Evaluasi merupakan kemampuan menilai isi pelajaran untuk suatu 

maksud atau tujuan tertentu66. 

b. Ranah Afektif 

Ranah afektif berkenan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, yakni 

sebagai berikut: 
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1) Penerimaan merupakan kepekaan dalam menerima rangsangan 

(stimulasi) dari luar yang datang kepada Peserta Didik dalam bentuk 

masalah, situasi, gejala, dll. 

2) Jawaban atau respon merupakan reaksi yang diberikan seorang 

terhadap stimulasi yang datang dari luar.  

3) Penilaian merupakan kemampuan menilai gejala atau kejadian 

sehingga dengan sengaja merespon lebih lanjut untuk mencari jalan 

bagaimana dapat mengambil bagian atas apa yang terjadi.  

4) Organisasi merupakan kemampuan untuk membentuk suatu sistem 

nilai bagi dirinya berdasarkan nilai - nilai yang terpercaya.  

5) Karakteristik nilai merupakan keterpaduan semua sistem nilai yang 

telah dimiliki seseorang, yang mempengaruhi kepribadian dan 

tingkah lakunya67. 

c. Ranah Psikomotorik 

Ranah psikomotorik berkenan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak yang terdiri dari enam aspek, yakni sebagai berikut: 

1) Gerak reflek ( keterampilan pada gerakan yang tidak sadar).  

2) Keterampilan pada gerakan – gerakan dasar.  

3) Kemampuan perseptual, termasuk didalamnya membedakan 

visual,membedakan auditif, motoris, dll.  

4) Kemampuan di bidang fisik, misalnya kekuatan, keharmonisan, dan 

ketetapan.  
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5) Geraka-gerakan skill, mulai dari keterampilan sederhana sampai pada 

keterampilan yang kompleks.  

6) Kemampuan yang berkenan dengan komunikasi nondecusive seperti 

gerakan ekspresif dan interpretasif68. 

6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Dalam interaksi proses belajar mengajar tidak semua Peserta Didik 

berhasil dalam belajarnya, sering kita jumpai hal-hal tertentu yang menjadi 

penghambat atau dapat mengganggu anak dalam proses belajar mengajar. 

Kemajuan dan kemunduran hasil belajar Peserta Didik dipengaruhi oleh 

beberapa faktor tertentu 69. 

Secara garis besar faktor-faktor yang dapat mempengaruhui hasil 

belajar Peserta Didik itu dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu faktor yang 

bersumber dalam diri manusia yang sedang belajar yang disebut faktor 

internal, dan faktor yang bersumber dari luar diri manusia yang sedang 

belajar yang disebut faktor eksternal. Adapun faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi hasil belajar dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Faktor internal, yaitu faktor yang timbul dari Peserta Didik itu sendiri 

yang sifatnya: 1) Faktor jasmaniah, seperti kesehatan dan cacat tubuh. 2) 

Faktor psikologis, seperti intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, 
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 Marisa, M. 2021. Curriculum Innovation “Independent Learning” in The Era of Society 
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kematangan, kesiapan dalam belajar. 3) Faktor kelelahan (jasmani dan 

rohani).  

b. Faktor Eksternal, yaitu faktor yang timbul dari luar diri anak seperti 

keluarga, sekolah dan Masyarakat70. 

Keberhasilan dalam belajar sangat dipengaruhi oleh fungsinya secara 

integratif dari setiap faktor pendukungnya. Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan belajar, antara lain: 

a. Peserta Didik dengan sejumlah latar belakangnya, yang mencakup: 1) 

Tingkat kecerdasan (inteligent quotien); 2) Bakat (aptitude); 3) Sikap 

(atittude); 4) Minat (interest); 5) Motivasi (motivation); 6) Keyakinan 

(belief); 7) Kesadaran (consciousness); 8) Kedisiplinan (discipline); 9) 

Tanggung jawab (responsibility).  

b. Pengajar yang profesional yang memiliki: 1) Kompetensi pedagogik; 2) 

Kompetensi sosial; 3) Kompetensi personal; 4) Kompetensi profesional; 

5) Kualifikasi pendidikan yang memadai; 6) Kesejahteraan yang 

memadai. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah:  

a. Faktor internal, aspek fisiologis dan psikologis.  

b. Faktor eksternal, aspek lingkungan sosial dan non sosial.  

c. Faktor pendekatan belajar, strategi dan metode pembelajaran. 

7. Indikator Hasil Belajar 

                                                           
70

 Rusman. 2022. Model-Model Pembelajaran. Jakarta: PT Raja Grfaindo Persada 
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Indikator hasil belajar adalah ukuran perubahan perilaku yang 

diharapkan terjadi pada diri peserta didik setelah mengikuti proses 

pembelajaran. Indikator hasil belajar merupakan penjabaran dari 

kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Indikator hasil 

belajar dapat digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan instrumen 

penilaian hasil belajar. 

Indikator hasil belajar dapat dikelompokkan ke dalam tiga ranah71, 

yaitu: 

a. Ranah kognitif, berkaitan dengan kemampuan berpikir, seperti 

mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan 

mengevaluasi. 

b. Ranah afektif, berkaitan dengan sikap dan nilai, seperti sikap menerima, 

menanggapi, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. 

c. Ranah psikomotorik, berkaitan dengan kemampuan bertindak, seperti 

gerak refleks, gerakan terkendali, gerakan keterampilan, dan gerakan 

ekspresif. 

8. Penilaian Hasil Belajar 

Dalam dunia pendidikan, menilai merupakan kegiatan yang tidak 

dapat ditinggalkan.  Mengukur  prestasi  belajar  peserta  didik  merupakan  

salah  satu komponen dari pembelajaran itu sendiri. Penilaian ini 

meliputisemua aspek batas pembelajaran guru mempunyai otoritas untuk 

menilai kegiatan peserta didik dalam bidang akademis maupuntingkah laku 
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sosialnya, sehingga dapat menentukan bagaimana peserta didiknya berhasil 

atau tidak.72 

Syaifuddin Aswar menyatakan bahwa ada beberapa fungsi penilaian dalam 

menentukan prestasi belajar peserta didik, yaitu: 

a. Fungsi Sumatik 

Fungsi penilain ini adalah pengukuran akhir dalam suatu kegiatan 

pembelajaran dan hasilnya dipakai untuk menentukan apakah peserta didik 

dapat dinyatakan lulus atau tidak dalam program pendidikan tersebut.  

Dengan kata lain berfungsi untuk membantu guru dalam 

melaksanakan seleksi terhadap beberapa peserta didik, seperti : 

1) Memilih peserta didik yang akan diterima disekolah. 

2) Memilih peserta didik untuk dapat naik kelas. 

3) Memilih peserta didik yang seharusnya menerima beasiswa. 

b. Fungsi diagnostic 

Fungsi penilain ini selain untuk mengetahui prestasi belajar peserta 

didik juga untuk mengetahui kelemahan peserta didik sehingga dengan 

adanya penilaian maka guru dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan 

peserta didik sehingga kelemahan tersebut dapat diperbaiki. 

c. Sebagai Penetapan (Placement) 

Setiap peserta didik memiliki kemampuan yang berbada satu sama 

lain, Penilaian dilakukanuntuk mengetahui dimana seharusnya peserta didik 

                                                           
72 Sudirman, Dkk, Prestasi Belajardan Kompetensi guru ( Jakarta: Bumi Aksara, 2019). h. 
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tersebut dapat ditempatkan sesuai dengan kemampuan yang di perlihatkan 

pada prestasi belajar yang telah dicapainya.73 

Menurut Muhabbin Syah, prestasi dikategorikan kedalam lima 

kelompok yaitu:  

1) Nilai 8.0 – 10 : Sangat baik 

2) Nilai 7,0 – 7,9 : Baik 

3) Nilai 6,0 - 6,0 : Cukup 

4) Nilai 5,0 - 5,9 : Kurang 

5) Nilai 0 – 4,9  : Gagal 

 

 

 

  

                                                           
73 Moh Zaiful Rosyid, Prestasi Belajar (Bandung: Medialiterasi, 2019), h. 55. 
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D. Kerangka Fikir 

Berdasarkan teori teori yang dikemukakan di atas, berikut adalah kerangka 

fikir di dalam penelitian ini : 

 

 

 

Gambar 2. 1.  

Kerangka Fikir 
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E. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat penulis jelaskan bahwa 

hipotesis adalah suatu dugaan atau pendapat yang kebenarannya perlu 

dibuktikan melalui penelitian, jika ternyata anggapan yang diajukan tidak 

sesuai dengan kenyataan maka hipotesis tersebut ditolak dan begitu juga 

dengan sebaliknya jika anggapan tersebut sesuai dengan kenyataan maka 

hipotesis yang diajukan dapat diterima 74. Dari uraian tersebut dapat penulis 

kemukakan hipotesis penelitian ini yaitu:  

H1 : Terdapat perbedaan terhadap penerapan antara kurikulum Merdeka 

dengan kurikulum 2013 terhadap hasil belajar ke;as IV di  MIS Madani 

Alauddin Kabupaten Gowa. 

Ho : Tidak terdapat perbedaan terhadap penerapan antara kurikulum 

Merdeka dengan kurikulum 2013 terhadap hasil belajar ke;as IV di  MIS 

Madani Alauddin Kabupaten Gowa. 
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BAB III  

METODELOGI PENELITIAN 

A. Etika Penelitian 

Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah UIN Alauddin Makassar edisi 

2023 memaparkan elemen-elemen etika dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Memelihara Kejujuran 

Menjaga integritas berarti memastikan bahwa karya yang 

dipresentasikan adalah asli milik penulis. Dalam penulisan karya ilmiah, 

penulis wajib dengan tegas membedakan gagasannya sendiri dari pemikiran 

orang lain yang dikutip. Ketika mengambil pernyataan pihak lain, penulis 

harus memberikan pengakuan yang layak dengan mencantumkan sumber 

kutipan. Praktik ini mendorong setiap mahasiswa untuk terus menjunjung 

tinggi kejujuran dalam lingkup akademik mereka. 

2. Menunjukkan Sikap Rendah Hati 

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan kata atau istilah asing 

sebaiknya dibatasi dan hanya digunakan bila memang diperlukan, bukan 

sekadar untuk menunjukkan kemahiran berbahasa asing penulis. Istilah 

asing umumnya dipakai jika belum ada padanan yang tepat dalam Bahasa 

Indonesia. Demikian pula dengan kutipan dan rujukan silang, baik dalam 

catatan kaki maupun daftar pustaka, seharusnya hanya mencakup sumber 

yang relevan dengan topik pembahasan. Pencantuman literatur yang tidak 



66 

 
 

terkait dapat dianggap sebagai upaya pamer penguasaan referensi dan 

kemampuan berbahasa asing penulis semata, bukan untuk memperkuat 

argumentasi karya tulis. 

3. Bertanggung Jawab 

Seorang peneliti wajib memikul tanggung jawab penuh atas segala data 

dan hasil analisis yang dipaparkan dalam karyanya. Mereka tidak dibenarkan 

untuk mengalihkan kesalahan atau kekurangan dalam tulisan mereka kepada 

individu atau pihak lain. 

4. Bersikap Terbuka 

Keterbukaan dalam konteks ini merujuk pada kesediaan penulis untuk 

memungkinkan pihak lain melakukan verifikasi terhadap keabsahan 

informasi dan fakta yang disajikan dalam karya ilmiahnya 

5. Bersikap Cermat 

Seorang peneliti perlu menjunjung tinggi integritasnya dengan 

menerapkan ketelitian dalam penyajian data, pernyataan, penulisan nama 

individu, lokasi, ejaan, dan aspek-aspek lainnya. Kecerobohan dan 

ketidaksungguhan dalam memverifikasi ulang informasi yang disampaikan 

mencerminkan lemahnya etika dan kurangnya penghayatan terhadap tradisi 

keilmuan 
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6. Bersikap Objektif Menyajikan Uraian 

Objektivitas dalam penyampaian argumen sangat ditunjang oleh 

penguasaan yang baik atas kaidah-kaidah penalaran yang tepat, yang dikenal 

sebagai ilmu logika. Pemahaman mendalam tentang disiplin ini 

memungkinkan seorang penulis untuk menghindari kesalahan-kesalahan 

penalaran atau kekeliruan logis dalam berargumentasi 

7. Respek Mengutip (Sitasi) Karya Ilmiah Dosen 

Pembimbing/Penguji 

Para mahasiswa diharuskan untuk merujuk pada karya akademik yang 

dihasilkan oleh staf pengajar, khususnya dosen pembimbing atau penguji 

mereka. Rujukan ini dapat mencakup berbagai bentuk karya seperti buku, 

artikel yang dipublikasikan dalam jurnal atau majalah ilmiah, laporan hasil 

penelitian, serta makalah dalam prosiding konferensi. Namun, karya yang 

dirujuk harus memenuhi standar kualitas yang tinggi dan relevan dengan 

topik disertasi yang sedang dikerjakan. 

B. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan 

kuantitatif yang bertujuan Rancangan Penelitian 

untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada satu atau lebih 

faktor lain. Dalam hal ini adalah Perbandingan Penerapan antara kurikulum 

merdeka dengan kurikulum 2013 terhadap hasil belajar Kelas IV di MIS 

Madani Alauddin Kabupaten Gowa. 
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Berdasarkan judul yang diangkat dan permasalahan yang ada peneliti 

menggunakan metode survey dengan teknik analisis regresi linear. Dalam 

survey, informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan angket 

atau kuesioner. Umumnya pengertian survey dibatasi pada penelitian yang 

datanya dikumpulkan dari sampel atas populasi untuk mewakili seluruh 

populasi75. 

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, 

yaitu penelitian yang mendasarkan pada pertimbangan angka-angka atau 

statistik dari suatu variabel untuk dapat dikaji secara terpisah-pisah 

kemudian dihubungkan. Dalam penelitian ini. Peneliti menggali informasi 

tentang Perbandingan Penerapan antara kurikulum merdeka dengan 

kurikulum 2013 terhadap hasil belajar Kelas IV di MIS Madani Alauddin 

Kabupaten Gowa.Lokasi Penelitian 

Peneliti menggunakan  kuantitatif dengan menerapkan kurikulum 2013 

dan kurikulum Merdeka dalam penelitian ini. Adapun lokasi penelitian 

adalah di MIS Madani Alauddin Kabupaten Gowa. 

C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah “keseluruhan subjek penelitian”. Populasi sebagai 

wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai 
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kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Peserta Didik kelas IV 

MIS Madani Alauddin Kabupaten Gowa 

2. Sampel 

Sampel adalah “sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dengan 

demikian dapat dipahami bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang 

akan diteliti. Menurut pendapat lain mengatakan bahwa. “Apabila subjeknya 

kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya 

merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika jumlah subjeknya besar 

dapat diambil antara 10-15 percent atau 20-25 percent atau lebih” 76. 

Berdasarkan pendapat di atas, maka pengambilan sampel yang 

peneliti lakukan adalah propisive sampling total pengambilan sampel 

berdasarkan populasi Kelas IV  MIS Madani Alauddin Kabupaten Gowa yang 

berjumlah 24 siswa. 

3. Teknik Pengambilan Sampel (Teknik Sampling) 

Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang 

jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data 

sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar 

diperoleh sampel yang representative77. 
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 Farwati, R,. dkk. 2022. Kesiapan Guru Kimia Menghadapi Kurikulum Merdeka. Jurnal 

Al‟ilmi 11(2)  
77

 Fatah,dkk. 2022. Kesiapan SMK Negeri Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka. 

Jurnal Pendidikan Vol. 5 No. 1  

 



70 

 
 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik propisive sampling 

total yaitu suatu teknik mengambil semua sampel dari populasi dengan cara 

langsung. Jadi, dalam teknik ini semua individu dalam populasi baik secara 

sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk 

ditugaskan menjadi anggota sampel78. 

D. Teknik Pengumpulan Datas 

1. Kuesioner (Angket) 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang Perbandingan 

Penerapan antara kurikulum merdeka dengan kirikulum 2013 terhadap hasil 

belajar Kelas IV di MIS Madani Alauddin Kabupaten Gowa. Untuk 

memperoleh data tentang kemampuan penelitian ini menggunakan angket 

tidak langsung yang ditujukan kepada Peserta Didik. 

Penilaian hasil angket peneliti menggunakan pedoman kriteria 

penilaian hasil angket yang jenis skalanya adalah skala likert dan jenis 

angketnya adalah berbentuk pernyataan. Dengan kriteria jawaban SS (Sangat 

Setuju) diberi skor 5, jawaban S (Setuju) diberi skor 4, Jawaban Kurang 

Setuju (KS) diberikan skor 3, Tidak Setuju (TS) diberikan Skor 2 dan jawaban 

Sangat Tidak Setuju (STS) diberikan skor 1.  

2. Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang barang 

tertulis. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 
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variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainnya79. Teknik ini digunakan untuk 

mengetahui hasil belajar Peserta Didik di MIS Madani Alauddin Kabupaten 

Gowa. dengan melihat nilai ulangan harian semester genap tahun ajaran 

2023/2024 sebagai dasar ukuran hasil belajar dalam penelitian ini. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan 

hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga 

lebih mudah diolah. 

1. Rancangan Instrumen 

Instrumen penelitian yang akan digunakan adalah lembar angket, 

yang berisi sejumlah pernyataan tertulis yang akan digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden mengenai persepsi Peserta Didik 

tentang cara mengajar guru dan informasi mengenai kebiasaan belajar. 

Angket tertutup merupakan angket yang sudah disediakan jawabannya 

sehingga responden tinggal memilih.61 Angket tertutup dalam penelitian ini 

disajikan dalam bentuk skala likert dengan lima alternatif jawaban, sehingga 

responden tinggal memberi tanda silang (x) pada jawaban yang tersedia. 

Jenis pernyataan ada dua macam, yaitu pernyataan positif dengan skor 5, 4, 3, 

2, 1 dan pernyataan negatif dengan skor 1, 2, 3, 4, 5. 
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2. Pengujian Instrumen 

Untuk mengetahui keberhasilan dalam penelitian ini, maka perlu 

diadakan pengujian instrumen sebelum digunakan yaitu instrumen 

penelitian yang dibuat sebelumnya. Pengujian instrumen dilakukan melalui 

dua tahap, yaitu:80. 

a. Validitas 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Jadi, validitas 

adalah alat ukur yang digunakan untuk mengungkapkan suatu gejala yang 

sebenarnya yaitu valid atau tidak vallid. 

Adapun uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi 

product moment, dengan rumus angka kasar sebagai berikut:  

rxy = Σ�� √(Σ� 2)(Σ�2) 

Keterangan:  

x = X   x  

 y = Y   y  

 X = skor rata-rata dari X  

Y = skor rata-rata dari Y 

b. Reliabilitas 
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Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik81 (Aini, 2022). Uji reliabilitas pada penelitian 

ini menggunakan metode belah dua yang merupakan teknik Spearman-

Brown dengan rumus sebagai berikut:  

� 11= 2� �1 2 ⁄ 1 2 ⁄ (1+�1 2 ⁄ 1 2 ⁄ ) 

Keterangan:  

r11 = reliabilitas Instrumen  

r1/21/2 = rxy yang disebutkan sebagai indeks korelasi antara dua belahan 

instrument. 

F. Teknik Analisis Data 

Setelah data dikumpulkan, selanjutnya dianalisis. Teknik analisis data 

yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar Perbandingan Penerapan 

antara kurikulum merdeka dengan kirikulum 2013 terhadap hasil belajar 

Kelas IV di MIS Madani Alauddin Kabupaten Gowa, menggunakan teknik 

analisis data statistik, dengan menggunakan rumus ChiKuadrat sebagai 

berikut: 

� 2 = ∑(��   �ℎ  ) 2 �ℎ  

Keterangan: 

x 2= chi kuadrat  

fo=frekuensi yang diperoleh 
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fh=frekuensi yang diharapkan. 

Setelah data diolah dan dianalisis dengan menggunakan rumus chi 

kuadrat tersebut di atas maka langkah selanjutnya adalah 

mengkonsultasikan hasil perhitungan atau chi kuadrat hitung dengan harga 

chi kuadrat tabel. Dari hasil konsultasi inilah nantinya akan diambil 

kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian ini82 (Kemendikbudristek, 

2023). Kemudian untuk mengetahui derajat hubungan atau besarnya 

pengaruh antara variabel, hasil analisis chi kuadrat dihitung kembali dengan 

menggunakan rumus koefisien kontingensi dengan rumus sebagai berikut: 

Cmaks = √ (� 1) � 

Keterangan :  

Cmaks = Koefisien Kontingensi Maksimum  

� = Nilai minimum antara banyak kolom dan banyak baris. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Pengamatan 

1. Analisis Statistik Data 

a. Data Angket Penerapan Kurikulum 13 dan Kurikulum Merdeka Pada 

Siswa  

Penghimpunan informasi dilakukan salah satunya dengan angket yang 

disebarkan kepada siswa Kelas IV di Mis Madani Alauddin Kabupaten 

Jeneponto guna memahami aplikasi dari Kurikulum 13 serta Kurikulum 

Merdeka. Seluruh data yang telah diperoleh kemudian diolah dan disajikan 

dalam tabel berikut. Gambar 1. Penerapan K-13 di Kelas IV di Mis Madani 

Alauddin 

Indikator No 
Skala Penilaian 

Mean Std. Dev 
SS S KS TS STS 

Pemahaman 

Materi 

1 5 16 2 1 0 4,8 6,53 

2 16 7 1 0 0 4,8 6,91 

3 2 5 5 9 3 4,8 2,68 

4 4 7 10 2 1 4,8 3,70 

5 0 1 4 0 6 2,2 2,68 

6 5 12 2 0 3 4,4 4,62 

7 6 13 4 0 1 4,8 5,17 

8 3 6 8 7 0 4,8 3,27 

9 14 5 5 0 0 4,8 5,72 

 10 5 13 6 0 0 4,8 5,36 
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Keaktifan 

Belajar 

11 9 8 7 0 0 4,8 4,44 

12 1 6 4 7 6 4,8 2,39 

13 11 9 4 0 0 4,8 5,07 

14 3 3 5 7 6 4,8 1,79 

15 3 3 8 9 1 4,8 3,49 

16 9 11 4 0 0 4,8 5,07 

17 10 11 3 0 0 4,8 5,36 

18 2 4 7 8 3 4,8 2,59 

Motivasi 

Belajar 

19 2 7 3 2 0 2,8 2,59 

20 1 7 4 10 2 4,8 3,70 

21 11 9 3 1 0 4,8 4,92 

22 2 14 6 2 0 4,8 5,59 

23 6 10 8 0 0 4,8 4,60 

24 3 4 2 13 2 4,8 4,66 

25 4 13 2 5 0 4,8 4,97 

26 1 3 6 11 3 4,8 3,90 

27 4 4 8 7 1 4,8 2,77 

Lingkungan 

Belajar 

28 8 9 6 1 0 4,8 4,09 

29 8 12 3 1 0 4,8 5,07 

30 1 5 7 8 3 4,8 2,86 

31 6 13 3 1 1 4,8 5,02 

32 3 4 5 9 3 4,8 2,49 

33 13 6 5 0 0 4,8 5,36 

34 5 12 6 0 1 4,8 4,76 

35 4 4 9 7 0 4,8 3,42 

36 9 12 2 1 0 4,8 5,36 

Dukungan 

Belajar 

37 5 7 10 1 1 4,8 3,90 

38 8 13 3 0 0 4,8 5,63 

39 1 8 11 2 2 4,8 4,44 
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40 15 5 1 3 0 4,8 6,02 

41 4 2 7 4 7 4,8 2,17 

42 1 4 5 10 4 4,8 3,27 

43 15 7 1 0 1 4,8 6,34 

44 9 8 6 1 0 4,8 4,09 

45 2 2 5 9 6 4,8 2,95 

Total 211 191,76 

Gambar 2. Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas IV di Mis Madani 

Alauddin 

Indikator No 
Skala Penilaian 

Mean Std. Dev 
SS S KS TS STS 

Pemahaman 

Materi 

1 11 8 5 0 0 4,8 4,87 

2 16 8 0 0 0 4,8 7,16 

3 1 7 7 6 3 4,8 2,68 

4 7 11 3 1 2 4,8 4,15 

5 0 4 11 5 4 4,8 3,96 

6 3 16 5 0 0 4,8 6,61 

7 9 5 7 3 0 4,8 3,49 

8 3 2 10 7 2 4,8 3,56 

9 7 12 4 1 0 4,8 4,87 

 

Keaktifan 

Belajar 

10 7 10 5 2 0 4,8 3,96 

11 3 11 8 1 1 4,8 4,49 

12 3 4 5 5 7 4,8 1,48 

13 7 13 0 4 0 4,8 5,45 

14 6 2 5 8 3 4,8 2,39 

15 3 3 8 6 4 4,8 2,17 

16 8 10 5 1 0 4,8 4,32 

17 9 11 4 0 0 4,8 5,07 

18 4 2 6 9 3 4,8 2,77 
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Indikator No 
Skala Penilaian 

Mean Std. Dev 
SS S KS TS STS 

Motivasi 

Belajar 

19 3 5 11 1 1 4,2 4,15 

20 4 5 8 5 2 4,8 2,17 

21 8 10 3 3 0 4,8 4,09 

22 7 8 7 1 1 4,8 3,49 

23 7 11 4 2 0 4,8 4,32 

24 6 5 8 4 1 4,8 2,59 

25 6 11 2 4 1 4,8 3,96 

26 3 4 8 8 1 4,8 3,11 

27 4 7 7 5 1 4,8 2,49 

Lingkungan 

Belajar 

28 10 10 3 1 0 4,8 4,87 

29 7 14 2 1 0 4,8 5,81 

30 2 9 9 3 1 4,8 3,90 

31 11 6 6 1 0 4,8 4,44 

32 3 6 6 7 2 4,8 2,17 

33 11 8 3 2 0 4,8 4,55 

34 8 10 5 1 0 4,8 4,32 

35 8 3 6 6 1 4,8 2,77 

36 5 9 9 1 0 4,8 4,27 

Dukungan 

Belajar 

37 9 8 5 1 1 4,8 3,77 

38 8 11 5 0 0 4,8 4,87 

39 4 3 10 4 3 4,8 2,95 

40 11 10 3 0 0 4,8 5,36 

41 3 3 8 6 4 4,8 2,17 

42 3 9 1 0 1 2,8 3,63 

43 13 9 1 0 1 4,8 5,85 

44 10 9 3 2 0 4,8 4,44 

45 3 4 8 7 2 4,8 2,59 
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Indikator No 
Skala Penilaian 

Mean Std. Dev 
SS S KS TS STS 

Total 213,4 176,6 

 

Seluruh informasi yang tersaji dalam tabel terkait dengan penerapan 

Kurikulum 13 dan Kurikulum Merdeka pada sekolah kemudian akan 

dijadikan sebagai dasar untuk melakukan analisis terhadap perspektif siswa 

terkait dengan proses penerapan kedua kurikulum tersebut dalam proses 

belajar mengajar. 

a. Uji Normalitas Kolmogrov-Smirnov 

Seluruh data perolehan yang didapatkan dari observasi terhadap 24 

sampel yakni Siswa Kelas IV MIS Madani Alauddin, terlebih dahulu melalui uji 

Normalitas Kolmogrov-Smirnov guna memperoleh informasi terkait dengan 

distribusi data, adapun hasil pengujian dapat dilihat pada Gambar 1. 



104 

 
 

Gambar 1. Uji Normalitas 

 

Berdasarkan table output di atas dapat diketahui bahwa data yang 

diperoleh dari tahapan observasi memiliki nilai sig 0.096 > 0.05 sehingga 

dapat diketahui bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal.  

a. Uji Homogenitas 

Pengujian terhadap data temuan juga dilakukan melalui uji homogenitas, 

tahpan ini dimaksudkan guna memastikan kesamaan varians dari kelompok-

kelompok data yang berbeda, hasil pengujian data disajikan dalam Gambar 

2. 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 24 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 5.35611877 

Most Extreme Differences Absolute .163 

Positive .163 

Negative -.081 

Test Statistic .163 

Asymp. Sig. (2-tailed)c .097 

Monte Carlo Sig. (2-tailed)d Sig. .096 

99% Confidence Interval Lower Bound .089 

Upper Bound .104 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000. 
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Gambar 2. Uji Homogenitas 

 

Merujuk kepada data yang tersaji dalam Gambar 2. maka diketahui 

bahwa data menunjukkan nilai sig. 0,196 > 0,05 yang berarti bahwa data 

yang dihasilkan lebih tidak homogen. Temuan ini juga menjadi standar yang 

memungkinkan data untuk digunakan dalam uji T. 

b. Uji T 

Penggunaan uji T dalam analisis terhadap data temuan dimaksudkan 

guna mengetahui perbedaan antara rata-rata nilai siswa yang menggunakan 

kurikulum merdeka dan kurikulum 13, hasil analisis ditampilkan dalam 

Gambar 3. 

Gambar 3. Uji T 

 

Berdasarkan tabel 3 di atas maka dapat dilihat bahwa nilai sig 

(2.tailed) 0.001 < 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa nilai rata rata pada 

kelas yang menggunakan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka memiliki 

perbedaan yang signifikan. Maka berdasarkan data yang ada terdapat 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality 

of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Hasil 

Belajar 

Equal variances 

assumed 

0.557 .196 -3.915 46 .001 -2.200 .562 -13.31294 5.39627 

Equal variances not 

assumed 
  

-3.915 39.521 .001 -2.200 .562 -13.35450 5.43784 

 

Tests of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Hasil Belajar Based on Mean 1.722 1 46 .196 

Based on Median 1.223 1 46 .275 

Based on Median and with 

adjusted df 

1.223 1 38.098 .276 

Based on trimmed mean 1.475 1 46 .231 
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perbedaan nilai rata-rata pada kelas yang menggunakan kurikulum 2013 

dengan kurikulum merdeka. 

a. Statistik Deskriptif  

Data dari nilai siswa yang belajar menggunakan Kurikulum Merdeka 

kemudian dihimpun untuk dibuat penggambaran deksriptif statistic-nya 

menggunakan nilai mean, nilai maksimum dan nilai minimum. 

Gambar 4. Hasil Belajar Siswa dengan Menggunakan Kurikulum 

Merdeka  

 

Merujuk kepada data yang ditampilkan dalam Gambar 4. maka dapat 

dipahami bahwa statistik deksriptif hasil belajar pada kurikulum Merdeka 

yaitu jumlah nilai minimum sebesar 56 dan maksimum 96 kemudian mean 

pada data penelitian ini adalah 71.7 dan standar deviasi pada data ini adalah 

8.52 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kurikulum Merdeka 24 56.00 96.00 71.7083 8.52352 

Valid N (listwise) 24     
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 Gambar 5. Hasil Belajar Siswa dengan Menggunakan Kurikulum 13 

Merujuk kepada data yang ditampilkan dalam Gambar 5. maka dapat 

dipahami bahwa statistik deksriptif hasil belajar pada kurikulum 13 yaitu 

jumlah nilai minimum sebesar 57 dan maksimum 84 kemudian mean pada 

data penelitian ini adalah 70 dan standar deviasi pada data ini adalah 5.556. 

b. Distribusi Frekuensi 

Temuan yang telah diperoleh dalam proses observasi, dalam hal ini 

nilai siswa dengan penerapan kurikulum yang berbeda kemudian 

dikategorikan ke dalam kelompok yang berbeda-beda yakni sangat baik, baik, 

cukup dan kurang. 

Gambar 6. Nilai Siswa dengan Kurikulum Merdeka 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kurikulum 13 24 57 84 70.00 5.556 

Valid N (listwise) 24     

 

Kurikulum Merdeka 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sangat Baik 3 12.5 12.5 12.5 

Baik 10 41.7 41.7 54.2 

Cukup 10 41.7 41.7 95.8 

Kurang 1 4.2 4.2 100.0 

Total 24 100.0 100.0  
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Merujuk kepada data yang ditampilkan dalam Gambar 6. maka dapat 

dipahami bahwa hasil belajar peserta didik yang menggunakan Kurikulum 

Merdeka ditemukan tersebar dalam beberapa kategori yakni sangat baik 

sebanyak 3 orang atau 13%, kategori baik dan cukup masing-masing 

sebanyak 10 orang atau 42% serta pada kategori kurang sebanyak 1 orang 

atau 4%. 

Gambar 7. Nilai Siswa dengan Kurikulum 13 

 

Merujuk kepada data yang ditampilkan dalam Gambar 7. maka dapat 

dipahami bahwa hasil belajar peserta didik yang menggunakan Kurikulum 13 

ditemukan tersebar dalam beberapa kategori yakni kategori sangat baik 

sebanyak 2 orang atau 8%, kategori baik sebanyak 10 orang atau 42%, 

kategori cukup sebanyak 11 orang atau 46% serta kategori kurang sebanyak 

1 orang atau 4,2%. 

 

 

Kurikulum 13 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sangat Baik 2 8.3 8.3 8.3 

Baik 10 41.7 41.7 50.0 

Cukup 11 45.8 45.8 95.8 

Kurang 1 4.2 4.2 100.0 

Total 24 100.0 100.0  
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B. Pembahasan 

1. Penerapan Kurikulum 13  

Kurikulum 2013 merupakan bentuk kurikulum yang mulai diadopsi 

oleh sekolah dan diaplikasikan pada tahun ajaran 2013/2014, kurikulum ini 

merupakan pengembangan dari jenis kurikulum yang penerapannya telah 

dilakukan selama 10 tahun kebelakang terhitung dari tahun tersebut yakni 

kurikulum KTSP (2006) 83. 

Kurikulum 2013 mempunyai orientasi dimana terjadinya suatu 

peningkatan serta keseimbangan antara kompetensi sikap (attitude), 

keterampilan (skill), serta pengetahuan (knowledge) 84. Aplikasi dari 

kurikulum ini pada proses belajar mengajar bertujuan untuk membentuk 

karakter siswa beriringan dengan komptensi yang dimiliki dalam bidang 

ilmu pengetahuan. 

Merujuk kepada tujuan tersebut maka dalam tahapan penerapan 

kurikulum ini, setiap murid akan diberikan kesempatan yang sama untuk 

mengembangkan diri sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya agar 

masing-masing dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Kurikulum 13 menggunakan pembelajaran yang berfokus 

kepada pengembangan karakteristik siswa, pembelajaran diterapkan dengan 

bentuk tematik integratif yang mana kelulusan siswa diukur dari banyak 

                                                           
83

 Dinda Dona Pahrudin, Agus dan Pratiwi, Pendekatan Saintifik Dalam Implementasi 

Kurikulum 2013 & Dampaknya Terhadap Kualitas Proses Dan Hasil Pembelajaran, Pustaka Ali 

Imron, 2019, I. 
84

 Zainul Anwar and Raudlatul Jannah, „Telaah Kurikulum 13 Dan Kurikulum Merdeka Di 

SD/MI‟, Journal of Islamic Primary School, 1.3 (2023), 157–58. 
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aspek antara lain sikap, pemahaman serta kemampuan untuk memahami 

secara mandiri pelajaran dikelas. 

Kurikulum 2013 mencakup 5 prinsip pembelajaran yakni melakukan 

pengamatan, mengajukan pertanyaan, menghimpun informasi/melakukan 

percobaan, menganalisis serta mengkomunikasikan, hal ini merujuk kepada 

putusan Permendikbud Nomor 81A tahun 2013 tentang Kurikulum 2013 85. 

Proses belajar yang demikian mengharuskan guru untuk melakukan 

perubahan pada proses pembelajaran yang semula guru lebih aktif dalam 

menyampaikan informasi menjadi metode lain yang mengarahkan murid 

untuk melakukan eksplorasi secara mandiri dalam kegiatan belajar mengajar.  

Konsep kurikulum 13 yang baru juga dibarengi dengan penerapan 

sistem penilaian yang berbeda yakni penilaian otentik. Jenis penilian 

semacam ini merupakan bentuk penilaian yang mempertimbangkan 

pemahaman siswa serta keselarasan dengan aktifitas sehari-hari. Penilaian 

ini meliputi serangkaian kegiatan untuk mengamati, merekam serta 

mendokumentasikan karya yang dihasilkan oleh siswa guna menjadi bahan 

pertimbangan untuk menilai pengembangan siswa dalam proses belajarnya 

86. 
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2. Penerapan Kurikulum Merdeka 

Kurikulum Merdeka merupakan bentuk kurikulum yang dilahirkan 

pada 2020 sebagai respon dari perubahan sistem pembelajaran akibat dari 

pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Semulanya Kurikulum Merdeka disebut 

sebagai kurikulum prototipe yang bertujuan untuk memulihkan proses 

pembelajaran melalui bentuk pembelajaran dengan dasar tindakan-tindakan 

proyek atau dikenal dengan Project Based Learning 87. 

Kurikulum Merdeka berfokus untuk mengatasi tantangan 

pembelajaran selama pandemi, terutama dalam hal pembelajaran jarak jauh, 

rendahnya kualitas belajar di Indonesia dan keterbatasan fisik di sekolah. 

Kebijakan ini mendorong pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel dan 

adaptif, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

memfasilitasi proses pembelajaran. Kurikulum merdeka berfokus pada 

pengembangan kompetensi dan keterampilan peserta didik yang relevan 

dengan kebutuhan saat ini, termasuk literasi digital, pemahaman teknologi, 

keterampilan kolaborasi, dan adaptasi terhadap perubahan 88. 

Pembelajaran yang dilakukan dalam konsep yang jalankan dalam 

Kurikulum Merdeka spesifik kepada metode pembelajaran untuk abad-21 

yang mana aplikasinya bergantung kepada model pembelajaran yang dipilih 

oleh pengajar dengan merujuk kepada kompleksitas materi. Sistem penilaian 

                                                           
87

 Suci Rahmatul Adla and Siti Tiara Maulia, „Transisi Kurikulum K13 Dengan Kurikulum 
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dalam kurikulum Merdeka meliputi tahapan pembelajaran, formatif, sumatif 

serta diakgnostik yang dimaksudkan guna memudahkan pengajar dalam 

mengenali kekurangan serta kelebihan dari siswa serta implikasinya 

terhadap materi, metode pembelajaran serta media pembelajaran 89. 

Aplikasi kurikulum merdeka tidak menggunakan pendekatan tematik 

namun menggunakan mata pelajaran terpisah yang diajarkan oleh guru-guru 

yang berbeda sesuai dengan kesepakatan bersama 90. Penilaian dari 

kurikulum merdeka berfokus kepada literasi serta numerasi peserta didik. 

Terdapat tiga aspek utama yang dibangun dalam Kurikulum Merdeka antara 

lain adalah kompetensi, pembelajaran fleksibel serta karakter pancasila 91. 

3. Perbandingan Penerapan Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 13 

Kurikulum Merdeka merupakan pembaruan dari Kurikulum 13 yang 

telah diuji coba sejak tahun ajaran 2013/2014 dan baru dapat diaplikasikan 

secara utuh pada jenjang pendidikan seluruhnya pada tahun 2020. Namun, 

penerapan Kurikulum 13 yang belum berlangsung lama kemudian harus 

digantikan secara bertahap dengan kurikulum baru yakni Kurikulum 

Merdeka. Kehadiran Kurikulum Merdeka sebagai penyesuaian dari kondisi 

yang dihadapi dalam proses belajar mengajar menjadikan kurikulum ini 

                                                           
89
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tidak jauh berbeda dengan Kurikulum 13, namun memiliki bentuk 

pendekatan yang lebih spesifik pada pencapaian peserta didik. 

Adapun beberapa perbedaan yang ditemukan dalam penerapan 

Kurikulum 13 (K-13) dengan Kurikulum Merdeka antara lain, berdasarkan 

pendekatan yang digunakan K-13 menggunakan konsep pembelajaran 

tematik sementara kurikulum merdeka menggunakan konsep mata pelajaran 

yang terdiferensiasi; pada K-13 KI serta KD ditentukan sesuai dengan jenjang 

kelas sedangkan pada kurikulum merdeka tujuan pembelajaran 

dikembangkan dari capaian pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan 

kebutuhan masing-masing satuan pendidikan; tingkatan kelas pada K-13 

adalah kelas 1-6 sementara pada kurikulum merdeka terbagi menjadi tiga 

fase yakni A (kelas 1&2), B (kelas 3&4), C (kelas 5&6); pembelajaran inovatif 

yang dilakukan dalam K-13 berupa proyek yang dilaksanakan dalam kegiatan 

intrakulikuler sementara pada kurikulum merdeka proyek juga dilaksanakan 

sebegai bentuk pengembangan P-5; Bentuk penilaian K-13 adalah penilaian 

terpisah (KI1-KI2-KI3-KI4) sementara dalam KURIKULUM MERDEKA 

penilaian meliputi penilaian formatif & sumatif 92.  

Merujuk kepada temuan yang diperoleh dalam proses observasi untuk 

mengetahui perbandingan antara penerapan K-13 serta kurikulum merdeka 

diketahui bahwa dalam distribusi frekuensi dari data ditunjukkan nilai siswa 

yang belajar dengan menggunakan kurikulum merdeka memiliki persentase 
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sangat baik yang lebih tinggi pada kategori sangat baik dan baik jika 

dibandingkan dengan temuan pada data nilai siswa yang menggunakan K-13 

yang lebih rendah pada dua kategori tersebut. Temuan ini sejalan dengan 

riset yang dilakukan oleh 93 pada sekolah dasar di Garut terkait dengan 

penerapan dari K-13 dan kurikulum merdeka, hasilnya menunjukkan bahwa 

kurikulum merdeka lebih optimal penggunaannya dibanding dengan K-13 

meski lebih lambat diaplikasikan. Hasil yang diperoleh juga didukung oleh 94 

yang menyebutkan bahwa kurikulum merdeka lebih sederhana, intensi serta 

fokus kepada pengembangan diri peserta didik, proses belajar lebih 

menyenangkan serta sederhana sebab dilaksanakan dengan menggunakan 

kegiatan berbasis proyek maupun studi guna mendukung peningkatan 

keterampilan siswa dan minat untuk terus melakukan eksplorasi. 

Sementara itu data hasil kuisoner yang telah diisi oleh siswa diketahui 

bahwa masing-masing indikator menunjukkan hasil yang berbeda. Indikator  

Pemahaman Materi yang digunakan pada untuk mengetahui perspektif siswa 

dalam kegiatan pembelajaran Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 13 

menunjukkan hasil yang lebih unggul pada kegiatan belajar dengan 

menggunakan Kurikulum Merdeka, hal ini disinyalir dapat terjadi sebab 

kegiatan belajar menggunakan Kurikulum Merdeka lebih berfokus kepada 

kondisi siswa, hal ini sesuai dengan konsep “Merdeka” dalam pembelajaran 

yang diartikan sebagai kebebasan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan 
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pembelajaran yang lebih khusus bagi kondisi murid sehingga murid 

memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk memahami materi 

pembelajaran dengan lebih baik. Hal ini berbeda dengan kegiatan 

pembelajaran Kurikulum Merdeka yang dilaksanakan secara tematik, konsep 

ini termasuk ke dalam pembelajaran terpadu yang dimaksudkan untuk 

membantu siswa memperoleh pengalaman belajar yang utuh, namun karena 

merupakan gabungan dari beberapa mata pelajaran konten pembelajaran 

menjadi terlalu padat dan terlampau luas sehingga umumnya sulit untuk 

diterima secara maksimal oleh siswa. 

Indikator lain berupa Keaktifan Belajar menunjukkan hasil yang lebih 

unggul pada pembelajaran yang menerapkan  Kurikulum-13, dalam model 

pembelajaran tematik yang digunakan oleh Kurikulum-13 menekankan 

konsep learning by doing atau belajar lewat melakukan sesuatu, hal ini 

menekankan keaktifan siswa yang lebih banyak dalam proses belajar 

mengajar. Berkaitan dengan konsep ini pula Kurikulum 13 lebih unggul dari 

Kurikulum Merdeka dalam indikator Motivasi Belajar serta Lingkungan 

Belajar, kegiatan pembelajaran yang menekankan pada keaktifan siswa pada 

akhirnya akan mendorong semangat dan ketertarikan siswa dalam belajar, 

situasi ini pula yang kemudian akan membuat siswa merasa lebih nyaman 

dalam belajar. 

Indikator terakhir adalah Dukungan Belajar yang dapat diartikan sebagai 

dukungan dari guru yang dirasakan oleh siswa dalam proses belajar. Hasil 
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observasi menunjukkan bahwa kegiatan belajar dengan menerapkan 

Kurikulum Merdeka lebih unggul dalam indikator ini jika dibandingkan 

dengan kegiatan belajar yang menerapkan Kurikulum 13. Kondisi ini 

mengacu pada konsep Kurikulum Merdeka yang lebih khusus dibandingkan 

dengan Kurikulum 13, kebebasan yang diberikan kepada guru untuk 

menyelenggarakan kegiatan belajar dengan memperhatikan kondisi 

siswanya membuat siswa memiliki relasi yang lebih intens dengan guru 

dibanding dengan model pembelajaran menggunakan Kurikulum 13 yang 

mengharuskan siswa untuk aktif secara mandiri dalam kegiatan 

pembelajaran.  

4. Hasil Belajar Peserta Didik Menggunakan Kurikulum Merdeka 

dan Kurikulum 13 

Merujuk kepada temuan yang telah diperoleh dari proses 

penghimpunan data dan analisis lanjut, diketahui bahwa hasil belajar peserta 

didik yang menggunakan kurikulum merdeka memiliki rata-rata yang lebih 

tinggi yakni 71,7 jika dibanding dengan siswa yang menggunakan K-13 yang 

rata-ratanya adalah 70, sementara itu pengujian yang dilakukan dengan Uji T 

terhadap kedua kelompok sampel diketahi bahwa nilai sig (2.tailed) 0.001 < 

0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata 

secara statistik antara rata-rata hasil belajar peserta didik yang 

menggunakan kurikulum merdeka dengan K-13.  
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Temuan ini sejalan dengan data yang diperoleh 95  yang melakukan 

analisis terhadap aplikasi Kurikulum Merdeka kepada hasil belajar IPS yang 

dibandingkan dengan kurikulum 13 pada SDN Cipocok Jaya 1, hasilnya 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan kepada hasil 

belajar siswa dengan KURIKULUM MERDEKA dibanding dengan K-13. 

Temuan lain yang sejalan adalah hasil yang diperoleh 96 dalam risetnya yang 

menganalisis tentang penerapan kurikulum merdeka terhadap hasil belajar 

matermatika siswa kelas III nicolaus di SD frater bakti, hasilnya 

menunjukkan bahwa terjadi perbedaan yang signifikan terhadap hasil ujian 

tengah semester di semester ganji (penerapan kurikulum 2013) dan hasil 

ujian tengah semester di semester genap (penerapan kurikulum merdeka 

belajar) setelah diberlakukan uji paired sample t-test yang menunjukan 

terjadinya perbedaan signifikan dari perbandingan hasil belajar matematika 

siswa. 

Bentuk penilaian K-13 adalah penilaian terpisah (KI1-KI2-KI3-KI4) 

sementara dalam kurikulum merdeka penilaian meliputi penilaian formatif & 

sumatif 97. Menurut implikasi positif yang ditimbulkan dari proses aplikasi 

kurikulum merdeka dengan hasil yang lebih baik jika dibandingkan dengan 

K-13 dipengaruhi oleh pendekatan yang digunakan dalam proses 
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pembelajaran, kurikulum merdeka mengedepankan pembelajaran yang 

berfokus kepada stimulasi komptensi siswa melalui minat dan bakat siswa 

yang dikembangan dalam proses pembelajaran intrakulikuker yang 

terdiferensiasi 98. Dilihat dari sisi pengajar, aplikasi kurikulum merdeka juga 

terbilang membantu bagi pengajar agar dapat lebih fokus dalam melakukan 

evaluasi pembelajaran, sebab kurikulum ini memiliki rancangan 

pembelajaran yang lebih sederhana dan hanya berfokus kepada aspek-aspek 

penting yang diperlukan siswa. Penerapan kurikulum ini memungkinkan 

guru maupun siswa untuk melakukan pengembangan yang lebih optimal 

dalam proses belajar-mengajar 99. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perbandingan 

penerapan Kurikulum 2013 (K-13) dan Kurikulum Merdeka di Mis Madani 

Alauddin Kabupaten Jeneponto, dapat ditarik beberapa kesimpulan: 

1. Terdapat perbedaan signifikan antara hasil belajar siswa yang 

menggunakan Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013. Hal ini 

ditunjukkan oleh hasil uji T dengan nilai sig (2-tailed) 0.001 < 0,05. 

2. Hasil belajar siswa yang menggunakan Kurikulum Merdeka memiliki 

rata-rata nilai yang lebih tinggi (71,7) dibandingkan dengan siswa 

yang menggunakan Kurikulum 2013 (70). 

3. Distribusi frekuensi nilai siswa menunjukkan bahwa penerapan 

Kurikulum Merdeka menghasilkan persentase yang lebih tinggi pada 

kategori "sangat baik" dan "baik" dibandingkan dengan Kurikulum 

2013. 

4. Kurikulum Merdeka menunjukkan keunggulan dalam hal pendekatan 

pembelajaran yang lebih fokus pada pengembangan kompetensi siswa 

melalui minat dan bakat, serta pembelajaran berbasis proyek. 

5. Penilaian dalam Kurikulum Merdeka yang meliputi penilaian formatif 

dan sumatif memberikan evaluasi yang lebih komprehensif terhadap 

perkembangan siswa dibandingkan dengan penilaian terpisah (KI1-

KI4) pada Kurikulum 2013. 
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6. Penerapan Kurikulum Merdeka memungkinkan guru untuk lebih 

fokus dalam melakukan evaluasi pembelajaran karena memiliki 

rancangan yang lebih sederhana dan berfokus pada aspek-aspek 

penting yang diperlukan siswa. 

7. Meskipun Kurikulum Merdeka relatif baru diterapkan dibandingkan 

Kurikulum 2013, hasil penelitian menunjukkan bahwa Kurikulum 

Merdeka lebih optimal dalam meningkatkan hasil belajar siswa di Mis 

Madani Alauddin Kabupaten Gowa. 

Kesimpulan ini menggambarkan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka 

memberikan dampak positif terhadap hasil belajar siswa dan proses 

pembelajaran di sekolah dasar, khususnya di Mis Madani Alauddin 

Kabupaten Gowa. 

B. Implikasi Penelitian 

Berhubungan dengan hasil penelitian yang telah diperoleh dalam 

penelitian, maka  implikasinya adalah akan sebagai berikut : 

1. Bagi sekolah : Sekolah perlu mempertimbangkan untuk mengadopsi 

atau mempercepat transisi ke Kurikulum Merdeka, mengingat hasil 

penelitian menunjukkan peningkatan hasil belajar siswa. Perlu adanya 

pengembangan infrastruktur dan fasilitas pembelajaran yang 

mendukung implementasi Kurikulum Merdeka, terutama untuk 

pembelajaran berbasis proyek. Sekolah harus memfasilitasi pelatihan 

dan pengembangan profesional bagi guru untuk meningkatkan 

pemahaman dan keterampilan mereka dalam menerapkan Kurikulum 
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Merdeka. Perlu adanya evaluasi berkala terhadap implementasi 

kurikulum untuk memastikan efektivitas dan melakukan penyesuaian 

yang diperlukan. 

2. Bagi guru : Guru perlu meningkatkan pemahaman mereka tentang 

konsep dan pendekatan pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka, 

terutama terkait pembelajaran berbasis proyek dan pengembangan 

minat bakat siswa. Perlu adanya adaptasi metode pengajaran yang 

lebih berfokus pada stimulasi kompetensi siswa sesuai dengan prinsip 

Kurikulum Merdeka. Guru harus mengembangkan keterampilan 

dalam melakukan penilaian formatif dan sumatif yang lebih 

komprehensif sesuai dengan tuntutan Kurikulum Merdeka. Perlu 

adanya kolaborasi antar guru untuk berbagi pengalaman dan praktik 

terbaik dalam implementasi Kurikulum Merdeka. 

3. Bagi wali murid atau siswa : Wali murid perlu memahami perubahan 

pendekatan pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka untuk dapat 

mendukung proses belajar anak di rumah. Siswa harus didorong 

untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran, terutama dalam 

pengembangan minat dan bakat mereka sesuai dengan konsep 

Kurikulum Merdeka. Wali murid dan siswa perlu memahami sistem 

penilaian baru yang lebih komprehensif dalam Kurikulum Merdeka. 

Perlu adanya komunikasi yang lebih intensif antara wali murid dan 

guru untuk memantau perkembangan siswa dalam konteks 

implementasi Kurikulum Merdeka. Siswa harus dipersiapkan untuk 
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menghadapi pembelajaran yang lebih fleksibel dan berbasis proyek, 

yang mungkin berbeda dari pengalaman mereka sebelumnya dengan 

Kurikulum 2013 
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LAMPIRAN  

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian 

KISI-KISI INSTRUMEN 

 

No Ruang Lingkup Penelitian Indikator Penelitian 
Item 

+ - 

1 Pemahaman Materi 1. Kemampuan 

memahami 

penjelasan guru 

2. Kemampuan 

memahami isi buku 

pelajaran 

3. Kemampuan 

memahami soal-

soal latihan 

1,2, 

 

 

 

4,6 

 

 

7,8,9 

3 

 

 

 

5 

 

 

8 

2 Keaktifan Belajar 1. Keikutsertaan 

dalam diskusi kelas 

2. Keberanian 

bertanya kepada 

guru 

3. Kesigapan 

mengerjakan tugas 

10,11 

 

13 

 

16,17 

12 

 

14,15 

 

18 

3 Motivasi Belajar 1. Keinginan untuk 

mendapatkan nilai 

21 

 

19,20 

 



 
 

 
 

yang baik 

2. Rasa senang belajar 

3. Semangat untuk 

belajar lebih giat 

 

22,23 

25 

 

 

 

24 

26,27 

4 Lingkungan Belajar 1. Kejelasan 

penjelasan guru 

2. Kerjasama antar 

teman 

3. Suasana belajar 

yang nyaman 

28,29 

 

31,33 

 

34,36 

 

 

 

 

30 

 

32 

 

35 

5 Dukungan Belajar 1. Kelengkapan 

fasilitas belajar 

2. Bantuan orang tua 

dalam belajar 

3. Kesempatan untuk 

belajar di luar kelas 

 
37,38 

 
 

 
40 

 
 
 

43,44 

39 

 

41,42 

 

 

45 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Angket Perbandingan Penerapan Antara Kurikulum Merdeka Dengan 

Kurikulum 2013 Terhadap Hasil Belajar Kelas Iv Di Mis Madani 

Alauddin Kabupaten Gowa 

 

Petunjuk: 

1. Kami mohon agar Bapak/Ibu memberikan penilaian terhadap lembar 

kuesioner (angket) motivasi belajar yang telah dibuat. 

2. Dimohon Bapak/Ibu memberikan tanda (√) pada kolom penilaian 

yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu. 

3. Untuk penilaian umum, Bapak/Ibu melingkari angka yang sesuai 

dengan penilaian Bapak/Ibu 

4. Untuk saran-saran revisi, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskan pada 

naskah yang perlu direvisi, atau menuliskannya pada kolom saran 

yang telah disiapkan. 

 

Keterangan:  

ST : Sangat Tepat 

T : Tepat 

RR :Ragu-ragu 

KT : Kurang Tepat 

STT : Sangat Tidak Tepat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk: 

1. Kami mohon agar Bapak/Ibu memberikan penilaian terhadap lembar kuesioner 

(angket) budaya madrasah yang telah dibuat. 

2. Dimohon Bapak/Ibu memberikan tanda (√) pada kolom penilaian yang sesuai 

dengan penilaian Bapak/Ibu. 

3. Untuk penilaian umum, Bapak/Ibu melingkari angka yang sesuai dengan penilaian 

Bapak/Ibu 

4. Untuk saran-saran revisi, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskan pada naskah yang 

perlu direvisi atau menuliskannya pada kolom saran yang telah disediakan. 

 

Keterangan:  

ST : Sangat Setuju 

S : Setuju 

KS : Kurang  Setuju 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 



 
 

 
 

KURIKULUM 2013 

Indikator No Pernyataan 
Skala Penilaian 

SS S KS TS STS 

  
Alternatif Jawaban  (SS: Sangat Setuju, S: Setuju, KS: Kurang 
Setuju, TS: Tidak Setuju, STS: Sangat Tidak Setuju) 

Pemahaman 
Materi 

1 Saya memahami materi yang dipelajari di kelas.      

2 
Penjelasan guru membantu saya memahami 
materi dengan baik 

     

3 
Saya tidak merasa perlu adanya penjelasan 
tambahan dari guru untuk memahami materi yang 
di sampaikan 

     

4 
Saya merasa bisa memahami isi buku Pelajaran 
dengan mudah 

     

5 
Isi buku pelajaran tidak membantu saya 
memahami materi pelajaran dengan baik 

     

6 
Saya merasa bahwa buku pelajaran yang 
digunakan sudah mencakup semua materi dengan 
baik untuk memfasilitasi pemahaman saya 

     

 

7 
Saya bisa memahami dan menjawab soal-soal 
latihan dengan baik 

     

8 
Soal-soal latihan yang diberikan tidak sesuai 
dengan tingkat kesulitan materi yang telah saya 
pelajari. 

     

9 
Mengerjakan soal-soal latihan membantu saya 
memahami konsep dan materi pelajaran dengan 
lebih baik. 

     

 
Keaktifan 
Belajar 

10 

Saya merasa nyaman berbicara di depan teman-
teman sekelas dan menyampaikan pendapat saya 
dalam diskusi. 

     

11 

Saya aktif dalam diskusi kelas dan berpartisipasi 
dalam berbagai topik pembahasan 

     

12 
Saya merasa bahwa diskusi kelas tidak begitu 
penting dan tidak banyak membantu dalam 
pemahaman materi pelajaran. 

     

13. 
Saya merasa percaya diri dan nyaman untuk 
bertanya kepada guru jika ada hal yang tidak saya 
pahami. 

     

14 
Saya cenderung menahan diri untuk bertanya 
kepada guru meskipun ada hal yang saya tidak 
pahami karena takut ganggu kelas atau 

     



 
 

 
 

Indikator No Pernyataan 
Skala Penilaian 

SS S KS TS STS 
mengganggu guru. 

15 

Saya merasa bahwa bertanya kepada guru tidak 
begitu efektif dan lebih baik mencari jawaban 
sendiri karena guru terlalu sibuk atau sulit 
dijangkau. 

     

16 
Saya merasa bangga ketika mengerjakan tugas-
tugas dengan baik karena hal itu menunjukkan 
komitmen saya terhadap pembelajaran. 

     

17 
Saya selalu siap dan termotivasi untuk 
mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru 

     

18 

Saya sering menunda-nunda pengerjaan tugas dan 
akhirnya harus terburu-buru untuk 
menyelesaikannya menjelang tenggat waktu 

     

Motivasi 
Belajar 

19 
Saya sering merasa cemas atau stres karena terlalu 
fokus pada hasil akhir (nilai) daripada proses 
belajar itu sendiri. 

     

20 
Saya cenderung mengejar nilai tinggi tanpa benar-
benar memperhatikan pemahaman materi yang 
sebenarnya 

     

21 
endapatkan nilai tinggi merupakan salah satu hal 
yang mendorong saya untuk belajar dengan giat. 

     

22 
.Saya menemukan kepuasan tersendiri dalam 
proses belajar dan memahami konsep-konsep baru 

     

23 
Saya merasa senang dan antusias ketika belajar 
sesuatu yang baru dalam pelajaran saya. 

     

24 
Saya merasa bosan atau tidak tertarik dalam 
belajar dan lebih memilih melakukan hal-hal lain 
yang menghibur 

     

25 
Setiap hari, saya bangun dengan semangat baru 
untuk belajar dan mencapai prestasi yang lebih 
baik dari sebelumnya 

     

26 
Saya cenderung menunda-nunda belajar atau 
menghindari tanggung jawab belajar karena 
kurangnya semangat atau motivasi 

     

27 
Saya sering merasa lelah atau putus asa dalam 
belajar karena sulitnya mencapai target yang telah 
ditetapkan. 

     

Lingkungan 
Belajar 

28 
Saya merasa penjelasan guru selalu jelas dan 
mudah dipahami 

     

29 
Guru sering menggunakan contoh yang relevan 
dan ilustrasi yang membantu saya memahami 
konsep dengan lebih baik 

     



 
 

 
 

Indikator No Pernyataan 
Skala Penilaian 

SS S KS TS STS 

30 
Saya sering merasa bingung atau tidak mengerti 
dengan penjelasan guru yang kurang jelas. 

     

31 
Saya merasa dapat belajar banyak dari teman-
teman sekelas dalam diskusi atau proyek 
kelompok 

     

32 
Saya merasa tertekan atau terbebani dengan 
tuntutan kerjasama kelompok dan lebih memilih 
bekerja sendiri. 

     

33 
Kerjasama dengan teman-teman membuat belajar 
menjadi lebih menyenangkan dan efektif. 

     

34 
Saya merasa nyaman dan santai dalam lingkungan 
belajar di sekolah. 

     

35 
Suasana belajar di kelas terlalu bising atau berisik 

sehingga sulit untuk berkonsentrasi 
     

36 
Suasana belajar yang kondusif membuat saya lebih 
fokus dan produktif dalam belajar. 

     

Dukungan 
Belajar 

37 
Saya merasa bahwa fasilitas belajar di sekolah saya 
lengkap dan memadai untuk mendukung proses 
pembelajaran saya. 

     

38 
Fasilitas belajar yang lengkap membantu saya 
untuk lebih fokus dan efektif dalam belajar. 

     

39 
Saya merasa bahwa kurangnya fasilitas belajar 
yang memadai di sekolah saya menghambat 
perkembangan akademik saya. 

     

40 
Orang tua saya selalu memberikan dukungan dan 
bantuan dalam proses belajar saya di rumah. 

     

41 
Saya jarang mendapatkan bantuan atau dorongan 
dari orang tua dalam belajar karena mereka sibuk 
dengan pekerjaan atau urusan pribadi. 

     

42 
Bantuan orang tua terkadang lebih bersifat 
memaksa dan menekan, sehingga membuat saya 
merasa tertekan atau stres dalam belajar. 

     

43 

Saya merasa senang dengan adanya kesempatan 
untuk belajar di luar kelas, seperti kunjungan ke 
museum, ekskursi, atau kegiatan ekstrakurikuler 
yang terkait dengan pembelajaran. 

     

44 
Kesempatan untuk belajar di luar kelas membantu 
saya untuk lebih memahami hubungan antara teori 
yang dipelajari di kelas dengan dunia nyata. 

     

45 
Kesempatan untuk belajar di luar kelas sering kali 
dianggap sebagai hal yang tidak penting atau 
diabaikan oleh pihak sekolah atau guru. 

     

 



 
 

 
 

 

KURIKULUM MERDEKA 

Indikator No Pernyataan 
Skala Penilaian 

SS S KS TS STS 

  
Alternatif Jawaban  (SS: Sangat Setuju, S: Setuju, KS: Kurang 
Setuju, TS: Tidak Setuju, STS: Sangat Tidak Setuju) 

Pemahaman 
Materi 

1 Saya memahami materi yang dipelajari di kelas.      

2 
Penjelasan guru membantu saya memahami 
materi dengan baik 

     

3 
Saya tidak merasa perlu adanya penjelasan 
tambahan dari guru untuk memahami materi yang 
di sampaikan 

     

4 
Saya merasa bisa memahami isi buku Pelajaran 
dengan mudah 

     

5 
Isi buku pelajaran tidak membantu saya 
memahami materi pelajaran dengan baik 

     

6 
Saya merasa bahwa buku pelajaran yang 
digunakan sudah mencakup semua materi dengan 
baik untuk memfasilitasi pemahaman saya 

     

 

7 
Saya bisa memahami dan menjawab soal-soal 
latihan dengan baik 

     

8 
Soal-soal latihan yang diberikan tidak sesuai 
dengan tingkat kesulitan materi yang telah saya 
pelajari. 

     

9 
Mengerjakan soal-soal latihan membantu saya 
memahami konsep dan materi pelajaran dengan 
lebih baik. 

     

 
Keaktifan 
Belajar 

10 

Saya merasa nyaman berbicara di depan teman-
teman sekelas dan menyampaikan pendapat saya 
dalam diskusi. 

     

11 

Saya aktif dalam diskusi kelas dan berpartisipasi 
dalam berbagai topik pembahasan 

     

12 
Saya merasa bahwa diskusi kelas tidak begitu 
penting dan tidak banyak membantu dalam 
pemahaman materi pelajaran. 

     

13. 
Saya merasa percaya diri dan nyaman untuk 
bertanya kepada guru jika ada hal yang tidak saya 
pahami. 

     

14 
Saya cenderung menahan diri untuk bertanya 
kepada guru meskipun ada hal yang saya tidak 

     



 
 

 
 

Indikator No Pernyataan 
Skala Penilaian 

SS S KS TS STS 
pahami karena takut ganggu kelas atau 
mengganggu guru. 

15 

Saya merasa bahwa bertanya kepada guru tidak 
begitu efektif dan lebih baik mencari jawaban 
sendiri karena guru terlalu sibuk atau sulit 
dijangkau. 

     

16 
Saya merasa bangga ketika mengerjakan tugas-
tugas dengan baik karena hal itu menunjukkan 
komitmen saya terhadap pembelajaran. 

     

17 
Saya selalu siap dan termotivasi untuk 
mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru 

     

18 

Saya sering menunda-nunda pengerjaan tugas dan 
akhirnya harus terburu-buru untuk 
menyelesaikannya menjelang tenggat waktu 

     

Motivasi 
Belajar 

19 
Saya sering merasa cemas atau stres karena terlalu 
fokus pada hasil akhir (nilai) daripada proses 
belajar itu sendiri. 

     

20 
Saya cenderung mengejar nilai tinggi tanpa benar-
benar memperhatikan pemahaman materi yang 
sebenarnya 

     

21 
endapatkan nilai tinggi merupakan salah satu hal 
yang mendorong saya untuk belajar dengan giat. 

     

22 
.Saya menemukan kepuasan tersendiri dalam 
proses belajar dan memahami konsep-konsep baru 

     

23 
Saya merasa senang dan antusias ketika belajar 
sesuatu yang baru dalam pelajaran saya. 

     

24 
Saya merasa bosan atau tidak tertarik dalam 
belajar dan lebih memilih melakukan hal-hal lain 
yang menghibur 

     

25 
Setiap hari, saya bangun dengan semangat baru 
untuk belajar dan mencapai prestasi yang lebih 
baik dari sebelumnya 

     

26 
Saya cenderung menunda-nunda belajar atau 
menghindari tanggung jawab belajar karena 
kurangnya semangat atau motivasi 

     

27 
Saya sering merasa lelah atau putus asa dalam 
belajar karena sulitnya mencapai target yang telah 
ditetapkan. 

     

Lingkungan 
Belajar 

28 
Saya merasa penjelasan guru selalu jelas dan 
mudah dipahami 

     

29 
Guru sering menggunakan contoh yang relevan 
dan ilustrasi yang membantu saya memahami 

     



 
 

 
 

Indikator No Pernyataan 
Skala Penilaian 

SS S KS TS STS 
konsep dengan lebih baik 

30 
Saya sering merasa bingung atau tidak mengerti 
dengan penjelasan guru yang kurang jelas. 

     

31 
Saya merasa dapat belajar banyak dari teman-
teman sekelas dalam diskusi atau proyek 
kelompok 

     

32 
Saya merasa tertekan atau terbebani dengan 
tuntutan kerjasama kelompok dan lebih memilih 
bekerja sendiri. 

     

33 
Kerjasama dengan teman-teman membuat belajar 
menjadi lebih menyenangkan dan efektif. 

     

34 
Saya merasa nyaman dan santai dalam lingkungan 
belajar di sekolah. 

     

35 
Suasana belajar di kelas terlalu bising atau berisik 

sehingga sulit untuk berkonsentrasi 
     

36 
Suasana belajar yang kondusif membuat saya lebih 
fokus dan produktif dalam belajar. 

     

Dukungan 
Belajar 

37 
Saya merasa bahwa fasilitas belajar di sekolah saya 
lengkap dan memadai untuk mendukung proses 
pembelajaran saya. 

     

38 
Fasilitas belajar yang lengkap membantu saya 
untuk lebih fokus dan efektif dalam belajar. 

     

39 
Saya merasa bahwa kurangnya fasilitas belajar 
yang memadai di sekolah saya menghambat 
perkembangan akademik saya. 

     

40 
Orang tua saya selalu memberikan dukungan dan 
bantuan dalam proses belajar saya di rumah. 

     

41 
Saya jarang mendapatkan bantuan atau dorongan 
dari orang tua dalam belajar karena mereka sibuk 
dengan pekerjaan atau urusan pribadi. 

     

42 
Bantuan orang tua terkadang lebih bersifat 
memaksa dan menekan, sehingga membuat saya 
merasa tertekan atau stres dalam belajar. 

     

43 

Saya merasa senang dengan adanya kesempatan 
untuk belajar di luar kelas, seperti kunjungan ke 
museum, ekskursi, atau kegiatan ekstrakurikuler 
yang terkait dengan pembelajaran. 

     

44 
Kesempatan untuk belajar di luar kelas membantu 
saya untuk lebih memahami hubungan antara teori 
yang dipelajari di kelas dengan dunia nyata. 

     

45 
Kesempatan untuk belajar di luar kelas sering kali 
dianggap sebagai hal yang tidak penting atau 
diabaikan oleh pihak sekolah atau guru. 

     



 
 

 
 

Lampiran 2 Rekapitulasi Angket Pelaksanaan Pembelajaran Daring 

Gambar 1. Penerapan K-13 Kelas Iv di MIS Madani Alauddin 

Indikator No 
Skala Penilaian 

Mean Std. Dev 
SS S KS TS STS 

Pemahaman 
Materi 

1 5 16 2 1 0 4,8 6,53 
2 16 7 1 0 0 4,8 6,91 
3 2 5 5 9 3 4,8 2,68 
4 4 7 10 2 1 4,8 3,70 
5 0 1 4 0 6 2,2 2,68 
6 5 12 2 0 3 4,4 4,62 
7 6 13 4 0 1 4,8 5,17 
8 3 6 8 7 0 4,8 3,27 
9 14 5 5 0 0 4,8 5,72 

 
Keaktifan 

Belajar 

10 5 13 6 0 0 4,8 5,36 
11 9 8 7 0 0 4,8 4,44 
12 1 6 4 7 6 4,8 2,39 
13 11 9 4 0 0 4,8 5,07 
14 3 3 5 7 6 4,8 1,79 
15 3 3 8 9 1 4,8 3,49 
16 9 11 4 0 0 4,8 5,07 
17 10 11 3 0 0 4,8 5,36 
18 2 4 7 8 3 4,8 2,59 

Motivasi 
Belajar 

19 2 7 3 2 0 2,8 2,59 
20 1 7 4 10 2 4,8 3,70 
21 11 9 3 1 0 4,8 4,92 
22 2 14 6 2 0 4,8 5,59 
23 6 10 8 0 0 4,8 4,60 
24 3 4 2 13 2 4,8 4,66 
25 4 13 2 5 0 4,8 4,97 
26 1 3 6 11 3 4,8 3,90 
27 4 4 8 7 1 4,8 2,77 

Lingkungan 
Belajar 

28 8 9 6 1 0 4,8 4,09 
29 8 12 3 1 0 4,8 5,07 
30 1 5 7 8 3 4,8 2,86 
31 6 13 3 1 1 4,8 5,02 
32 3 4 5 9 3 4,8 2,49 
33 13 6 5 0 0 4,8 5,36 
34 5 12 6 0 1 4,8 4,76 
35 4 4 9 7 0 4,8 3,42 
36 9 12 2 1 0 4,8 5,36 

Dukungan 
Belajar 

37 5 7 10 1 1 4,8 3,90 
38 8 13 3 0 0 4,8 5,63 



 
 

 
 

Indikator No 
Skala Penilaian 

Mean Std. Dev 
SS S KS TS STS 

39 1 8 11 2 2 4,8 4,44 
40 15 5 1 3 0 4,8 6,02 
41 4 2 7 4 7 4,8 2,17 
42 1 4 5 10 4 4,8 3,27 
43 15 7 1 0 1 4,8 6,34 
44 9 8 6 1 0 4,8 4,09 
45 2 2 5 9 6 4,8 2,95 

Total 211 191,76 
 

Gambar 2. Penerapan Kurikulum Merdeka  Kelas IV Mis Madani 

Alauddin 

Indikator No 
Skala Penilaian 

Mean Std. Dev 
SS S KS TS STS 

Pemahaman 
Materi 

1 11 8 5 0 0 4,8 4,87 
2 16 8 0 0 0 4,8 7,16 
3 1 7 7 6 3 4,8 2,68 
4 7 11 3 1 2 4,8 4,15 
5 0 4 11 5 4 4,8 3,96 
6 3 16 5 0 0 4,8 6,61 
7 9 5 7 3 0 4,8 3,49 
8 3 2 10 7 2 4,8 3,56 
9 7 12 4 1 0 4,8 4,87 

 
Keaktifan 

Belajar 

10 7 10 5 2 0 4,8 3,96 
11 3 11 8 1 1 4,8 4,49 
12 3 4 5 5 7 4,8 1,48 
13 7 13 0 4 0 4,8 5,45 
14 6 2 5 8 3 4,8 2,39 
15 3 3 8 6 4 4,8 2,17 
16 8 10 5 1 0 4,8 4,32 
17 9 11 4 0 0 4,8 5,07 
18 4 2 6 9 3 4,8 2,77 

Motivasi 
Belajar 

19 3 5 11 1 1 4,2 4,15 
20 4 5 8 5 2 4,8 2,17 
21 8 10 3 3 0 4,8 4,09 
22 7 8 7 1 1 4,8 3,49 
23 7 11 4 2 0 4,8 4,32 
24 6 5 8 4 1 4,8 2,59 
25 6 11 2 4 1 4,8 3,96 
26 3 4 8 8 1 4,8 3,11 



 
 

 
 

Indikator No 
Skala Penilaian 

Mean Std. Dev 
SS S KS TS STS 

27 4 7 7 5 1 4,8 2,49 

Lingkungan 
Belajar 

28 10 10 3 1 0 4,8 4,87 
29 7 14 2 1 0 4,8 5,81 
30 2 9 9 3 1 4,8 3,90 
31 11 6 6 1 0 4,8 4,44 
32 3 6 6 7 2 4,8 2,17 
33 11 8 3 2 0 4,8 4,55 
34 8 10 5 1 0 4,8 4,32 
35 8 3 6 6 1 4,8 2,77 
36 5 9 9 1 0 4,8 4,27 

Dukungan 
Belajar 

37 9 8 5 1 1 4,8 3,77 
38 8 11 5 0 0 4,8 4,87 
39 4 3 10 4 3 4,8 2,95 
40 11 10 3 0 0 4,8 5,36 
41 3 3 8 6 4 4,8 2,17 
42 3 9 1 0 1 2,8 3,63 
43 13 9 1 0 1 4,8 5,85 
44 10 9 3 2 0 4,8 4,44 
45 3 4 8 7 2 4,8 2,59 

Total 213,4 176,6 
 

  



 
 

 
 

Lampiran 3. Rekapitulasi Hasil Belajar 

Gambar 3. Hasil Belajar Kurikulum K13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Hasil Belajar Kurikulum Merdeka 

 

 

 

 

Kelas: Semester:

QH AA FIK SKI BTQ

1 220730 2200000073 AHMAD ARSYIL KHAER L 88 90 87 87 86 88 89 89 83 89 90 83 87 1136

2 230066 0143653073 FATHINAH ALIYAH SUHENDRA P 88 90 87 87 84 87 89 89 83 89 89 83 88 1133

3 200024 0145642951 IKHMAL PRATAMA L 87 88 87 87 83 88 88 87 83 88 88 81 87 1122

4 200025 0131672048 INAYAH SYAKIRA R P 91 93 92 91 87 92 92 91 89 90 91 80 91 1170

5 220084 0141619245 KHANZA KHARIMAH MUMTAZAH P 91 92 91 91 85 91 92 92 89 90 91 87 91 1173

6 200028 3142702413 LATISHA RAFIFAH ASHILAH P 91 90 93 91 85 91 92 92 90 92 91 90 91 1179

7 200029 0142007423 MEGA RATU KHAIRA HASBULLAH PUTRI P 89 88 88 88 85 88 88 88 83 88 87 84 88 1132

8 200030 0137842139 MUGHNY HAERUL NISA FRANS SETIANA C P 86 83 87 85 82 84 85 86 83 88 84 84 83 1100

9 790019 3130869156 MUH RIFAT ASIDDIQ L 91 92 92 91 83 91 91 92 85 92 91 83 90 1164

10 200032 0131229727 MUH. AL FAYYADH FATWA L 89 91 86 90 85 90 90 91 87 89 90 84 89 1151

11 200033 0133607935 MUH. DAFA NUR FIKRI L 89 89 89 89 83 85 84 85 83 88 84 82 83 1113

12 200035 0141374556 MUHAMMAD ADLI FAIRUZ SALEH L 87 87 87 87 85 86 88 86 85 86 88 85 88 1125

13 200036 3140767276 MUHAMMAD AGIEL PRATAMA L 89 90 90 90 85 90 90 90 87 87 88 82 90 1148

14 200037 0131219919 MUHAMMAD DZUL IQRAM L 90 91 90 91 85 91 91 90 87 89 90 81 92 1158

15 200039 3141136569 MUHAMMAD KHAIRUL L 90 90 92 91 84 91 91 91 86 89 90 81 90 1156

16 200040 0142004678 MUHAMMAD RAFI ANAQY HR L 90 90 92 89 82 91 88 90 85 88 90 81 90 1146

17 200041 3131588599 NAJWA AUFA IZZAH RAMLI P 90 90 87 89 86 88 89 89 85 90 90 84 89 1146

18 200042 3142415339 NUNA SATIRA HEIZER P 92 92 93 90 89 92 93 93 90 91 92 91 92 1190

19 200043 3132193990 RADI ADIWITYA PRAWIRA L 86 87 86 87 82 86 87 87 83 88 88 84 85 1116

20 200044 3149823811 RASYIDATU MARWAH ASA`D P 88 88 87 87 83 87 89 89 83 88 89 85 88 1131

21 200045 3140467280 RATU AURAH MELO P 92 93 93 93 87 92 93 93 91 93 92 87 92 1191

22 220083 0132550080 SATRIA DAANISH Al FAIZI L 89 90 88 89 81 89 89 89 85 90 90 81 89 1139

23 200047 0142346884 VINO AL AUFAR ISKANDAR L 85 88 87 84 83 84 84 86 83 88 88 82 85 1107

24 230068 3145802215 ZIYAD UKHAIL NABHAN MAPPASOMBA L 88 91 87 88 86 87 87 88 83 87 87 85 87 1131

JumlahIPAS PJOK SBP Bing
MulokPAI

BA PP BIndo MTKNo NIS Nisn Nama JK

IV.B

Madrasah:

LEGGER NILAI IV.B

Ganjil

Tahun Ajaran: 2023/2024MIS MADANI ALAUDDIN

Kelas: Semester:

QH AA FIK SKI

1 220073 0000000000 AHMAD ARSYIL KHAER L 88 88 87 89 89 90 88 90 91 84 91 975

2 200024 0145642951 IKHMAL PRATAMA L 88 88 89 89 89 90 87 90 91 82 90 973

3 200025 0131672048 INAYAH SYAKIRA R P 91 91 91 92 92 92 90 91 92 82 92 996

4 220084 0141619245 KHANZA KHARIMAH MUMTAZAH P 91 91 91 89 92 92 88 90 92 85 92 993

5 200028 3142702413 LATISHA RAFIFAH ASHILAH P 91 91 91 91 92 92 88 93 92 85 92 998

6 200029 0142007423 MEGA RATU KHAIRA HASBULLAH PUTRI P 90 91 92 91 90 93 89 92 92 82 91 993

7 200030 0137842139 MUGHNY HAERUL NISA FRANS SETIANA C P 84 80 79 79 81 85 84 87 88 82 89 918

8 200031 0136914779 MUH DAFFA AVICENNA L 85 80 80 79 86 86 87 87 85 82 90 927

9 790019 3130869156 MUH RIFAT ASIDDIQ L 91 91 91 91 92 92 87 90 93 85 92 995

10 200032 0131229727 MUH. AL FAYYADH FATWA L 90 90 92 92 92 92 88 93 92 82 92 995

11 200033 0133607935 MUH. DAFA NUR FIKRI L 88 89 90 89 90 87 87 90 90 82 90 972

12 200035 0141374556 MUHAMMAD ADLI FAIRUZ SALEH L 89 89 86 89 90 89 86 90 84 82 85 959

13 200036 3140767276 MUHAMMAD AGIEL PRATAMA L 89 88 87 89 89 90 89 86 91 84 91 973

14 200037 0131219919 MUHAMMAD DZUL IQRAM L 91 91 91 90 91 89 88 91 92 84 92 990

15 200039 3141136569 MUHAMMAD KHAIRUL L 88 89 90 89 90 87 87 90 90 82 90 972

16 200040 0142004678 MUHAMMAD RAFI ANAQY HR L 92 92 92 92 92 91 87 91 90 84 90 993

17 200041 3131588599 NAJWA AUFA IZZAH RAMLI P 90 89 89 88 89 90 87 90 90 84 90 976

18 200042 3142415339 NUNA SATIRA HEIZER P 92 93 93 92 93 92 93 92 91 86 91 1008

19 200043 3132193990 RADI ADIWITYA PRAWIRA L 90 88 87 85 84 88 84 89 90 84 90 959

20 200044 3149823811 RASYIDATU MARWAH ASA`D P 90 91 88 88 89 89 88 91 90 82 90 976

21 200045 3140467280 RATU AURAH MELO P 91 91 90 91 92 92 93 92 91 86 91 1000

22 220083 0132550087 SATRIADAANISH Al FARIZI L 90 90 90 91 90 90 88 90 91 82 91 983

23 200047 0142346884 VINO AL AUFAR ISKANDAR L 89 90 89 89 90 89 88 90 80 85 80 959
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Lampiran 4. Uji Statistik Deskriptif 

1. Variabel Hasil Belajar  Siswa dengan Menggunakan Kurikulum K-

13 

 

2. Variabel Hasil Belajar Siswa dengan Menggunakan Kurikulum 

Merdeka 

 

  

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kurikulum 13 24 57 84 70.00 5.556 

Valid N (listwise) 24     

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kurikulum Merdeka 24 56.00 96.00 71.7083 8.52352 

Valid N (listwise) 24     

 



 
 

 
 

Lampiran 5. Distribusi Frekuensi 

1. Nilai Siswa Dengan Kurikulum K-13 

2. Nilai Siswa Dengan Kurikulum Merdeka 

 

  

Kurikulum 13 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sangat Baik 2 8.3 8.3 8.3 

Baik 10 41.7 41.7 50.0 

Cukup 11 45.8 45.8 95.8 

Kurang 1 4.2 4.2 100.0 

Total 24 100.0 100.0  

 

Kurikulum Merdeka 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sangat Baik 3 12.5 12.5 12.5 

Baik 10 41.7 41.7 54.2 

Cukup 10 41.7 41.7 95.8 

Kurang 1 4.2 4.2 100.0 

Total 24 100.0 100.0  

 



 
 

 
 

Lampiran 6. Uji Prasyarat 

1. Uji Normalitas 

 

2. Uji Homogenitas 

 
 

3. Uji T 

 

 

  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 24 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 5.35611877 

Most Extreme Differences Absolute .163 

Positive .163 

Negative -.081 

Test Statistic .163 

Asymp. Sig. (2-tailed)c .097 

Monte Carlo Sig. (2-tailed)d Sig. .096 

99% Confidence Interval Lower Bound .089 

Upper Bound .104 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000. 

 

Tests of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Hasil Belajar Based on Mean 1.722 1 46 .196 

Based on Median 1.223 1 46 .275 

Based on Median and with 

adjusted df 

1.223 1 38.098 .276 

Based on trimmed mean 1.475 1 46 .231 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality 

of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Hasil 

Belajar 

Equal variances 

assumed 

0.557 .196 -3.915 46 .001 -2.200 .562 -13.31294 5.39627 

Equal variances not 

assumed 
  

-3.915 39.521 .001 -2.200 .562 -13.35450 5.43784 

 



 
 

 
 

Lampiran 7. Dokumentasi 

 

Peneliti menjelaskan pengisian angket 

 

Peneliti membagikan angket 

 

Proses pengisian angket 



 
 

 
 

 

Foto Bersama peneliti dengan wali kelas dan peserta didik kelas IV 


