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ABSTRAK 

Liawati, I. 2019. Pembelajaran Materi Sistem Ekskresi Manusia Berbasis Masalah 

Terintegrasi Etnosains untuk Mengembangkan Literasi Sains Siswa. Skripsi, 

Jurusan IPA Terpadu, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Prof. Dr. Sudarmin,M.Si.  

Kata Kunci: Model Pembelajaran Berbasis Masalah, Etnosains, Literasi Sains. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pembelajaran berbasis 

masalah terintegrasi etnosains dan menerapkan model pembelajaran tersebut untuk 

meningkatkan kemampuan literasi sains siswa. Jenis penelitian ini yaitu mix 

methods dengan desain Concurrent Embedded, dan data kuantitatif sebagai metode 

primer. Data kuantitatif diperoleh menggunakan Quasi Experimental dengan 

Pretest-Posttest Control Group Design. Pengambilan sampel untuk data kuantitatif 

dilakukan dengan simple random sampling yang didasarkan pada uji Bartlett. 

Pengambilan subjek untuk data kualitatif melalui purposive sampling. Data 

dikumpulkan melalui tes literasi sains, angket sikap sains, angket tanggapan siswa, 

observasi, dan wawancara. Data kuantitatif dianalisis uji N-gain, uji t, dan uji mann 

whitney. Data kualitatif berupa angket tanggapan siswa, observasi, dan wawancara 

dilakukan triangulasi selanjutnya dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil uji N-gain pada aspek pengetahuan sains 

menunjukkan N-gain sebesar 0,62, N-gain pada aspek kompetensi sains sebesar 

0,45, dan N-gain pada aspek sikap sains sebesar 0,11. Uji t pada N-gain aspek 

pengetahuan dan kompetensi menunjukkan t hitung > t tabel, sedangkan uji mann 

whitney pada N-gain aspek sikap sains menunjukkan z hitung < z tabel. Simpulan 

pada penelitian ini adalah pembelajaran dilakukan dengan sintaks PBL yang 

diintegrasikan etnosains pada tahap pertama sampai kelima tentang pengetahuan 

masyarakat terkait gangguan pada sistem ekskresi. Pembelajaran membahas 

permasalahan tentang pengetahuan masyarakat terkait gangguan pada sistem 

ekskresi, selama pembelajaran dilakukan penggalian pengetahuan siswa tentang 

pengetahuan masyarakat tersebut, dan melakukan kegiatan demonstrasi serta 

praktikum untuk menjelaskan dan membuktikan pengetahuan masyarakat secara 

ilmiah melalui rekonstruksi sains ilmiah. Keunggulan model pembelajaran yaitu 

kontekstual, materi terpadu, dan ada penjelasan rekonstruksi sains ilmiah, 

sedangkan keterbatasan model pembelajaran yaitu demonstrasi monoton, 

praktikum kurang maksimal dan tidak ada media pembelajaran visual. Model 

pembelajaran ini dapat meningkatkan kemampuan literasi sains siswa pada aspek 

pengetahuan dan kompetensi dengan peningkatan yang signifikan. 
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 ABSTRACT 

Liawati, I. 2019. Learning Material of Human Excretion-Based Excretory System 

Integrated with Ethnoscience to Develop Student Science Literacy. Final Project, 

Integrated Science Department, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, 

Universitas Negeri Semarang. Advisor Prof. Dr. Sudarmin, M.Si.   

Keywords: Problem Based Learning Model, Ethnoscience, Science Literacy. 

This study aims to develop an integrated problem-based learning model of 

ethnoscience and apply the learning model to improve students' scientific literacy 

skills. This type of research is mix methods with the design of Concurrent 

Embedded, and quantitative data as the primary method. Quantitative data were 

obtained using Quasi Experimental with Pretest-Posttest Control Group Design. 

Sampling for quantitative data is done by simple random sampling based on the 

Bartlett test. Taking the subject for qualitative data through purposive sampling. 

Data were collected through science literacy tests, science attitude questionnaires, 

student response questionnaires, observations, and interviews. Quantitative data 

were analyzed by N-gain test, t test, and mann whitney test. Qualitative data in the 

form of student questionnaire responses, observations, and interviews carried out 

triangulation then analyzed through data reduction, data presentation, drawing 

conclusions and verification. N-gain test results on the aspect of science knowledge 

showed N-gain of 0.62, N-gain on aspects of science competence of 0.45, and N-

gain on aspects of science attitudes of 0.11. The t test on N-gain aspects of 

knowledge and competence shows t arithmetic> t table, while the mann whitney 

test on N-gain aspects of science attitude shows z arithmetic <z table. The 

conclusion of this study is that learning is carried out with PBL syntax integrated 

with ethnoscience in the first to fifth stages of community knowledge related to 

disorders in the excretion system. Learning discusses the problems of public 

knowledge related to disturbances in the excretion system, during the learning 

process the students' knowledge about the community's knowledge is collected, and 

conducts demonstration activities and practicum to explain and prove the people's 

knowledge scientifically through the reconstruction of scientific science. The 

advantages of the learning model are contextual, integrated material, and there is an 

explanation of the reconstruction of scientific science, while the limitations of the 

learning model are monotonous demonstration, practicum is not optimal and there 

is no visual learning media. This learning model can improve students' scientific 

literacy skills on aspects of knowledge and competencies with a significant 

increase. 

 

 

 

 



ix 
 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL .............................................................................................. i 

PERNYATAAN .................................................................................................... iii 

PENGESAHAN .................................................................................................... iv 

PERSEMBAHAN ................................................................................................... v 

MOTTO .................................................................................................................. v 

PRAKATA ............................................................................................................ vi 

ABSTRAK ........................................................................................................... vii 

ABSTRACT ........................................................................................................ viii 

DAFTAR ISI ......................................................................................................... ix 

DAFTAR TABEL ............................................................................................... xii 

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xiii 

DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... xiv 

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1 

1.1.Latar Belakang ................................................................................................... 1 

1.2.Rumusan Masalah .............................................................................................. 7 

1.3.Tujuan Penelitian ............................................................................................... 7 

1.4.Manfaat Penelitian ............................................................................................. 8 

1. Manfaat secara Teoritis ................................................................................ 8 

2. Manfaat secara Praktis ................................................................................. 8 

1.5.Penegasan Istilah ................................................................................................ 9 

1.5.1. Model Pembelajaran Berbasis Masalah ....................................................... 9 

1.5.2. Etnosains ...................................................................................................... 9 

1.5.3. Materi Sistem Ekskresi Manusia .................................................................. 9 

1.5.4. Kemampuan Literasi Sains ........................................................................ 10 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................... 11 
2.1.Landasan Teori ................................................................................................. 11 

2.1.1. Model Pembelajaran................................................................................... 11 

2.1.1.1.Model Pembelajaran Berbasis Masalah ..................................................... 12 

2.1.1.2.Karakteristik dan Sintaks Pembelajaran Berbasis Masalah ....................... 14 

2.1.2. Etnosains dan Rekonstruksi Sains Ilmiah .................................................... 17 

1. Bidang Kajian Etnosains........................................................................... 19 

2. Etnosains dalam Pembelajaran Sains........................................................ 20 

2.1.3. Desain Pembelajaran Berbasis Masalah Terintegrasi Etnosains .................. 22 

2.1.4. Materi Sistem Ekskresi Manusia .................................................................. 24 

2.1.5. Kemampuan Literasi Sains .......................................................................... 27 



x 
 

2.1.5.1. Aspek-Aspek Kemampuan Literasi Sains ................................................. 29 

2.1.5.2. Indikator Kemampuan Literasi Sains ........................................................ 30 

2.2. Kerangka Berpikir ........................................................................................... 31 

2.3. Penelitian yang Relevan .................................................................................. 33 

2.4. Hipotesis .......................................................................................................... 35 

BAB 3 METODE PENELITIAN ........................................................................ 36 

3.1.Metode dan Desain Penelitian .......................................................................... 36 

3.2.Prosedur Penelitian........................................................................................... 37 

3.3.Tempat dan Waktu Penelitian .......................................................................... 40 

3.4.Populasi dan Sampel Penelitian ....................................................................... 40 

3.5.Subjek Penelitian .............................................................................................. 40 

3.6.Variabel Penelitian ........................................................................................... 40 

1. Variabel Bebas ........................................................................................... 40 

2. Variabel Terikat ......................................................................................... 40 

3.7.Metode Pengumpulan Data .............................................................................. 40 

1. Metode Dokumentasi ................................................................................. 41 

2. Metode Wawancara .................................................................................... 41 

3. Metode Angket ........................................................................................... 41 

4. Metode Observasi....................................................................................... 41 

5. Metode Tes ................................................................................................. 42 

3.8.Analisis Instrumen Penelitian .......................................................................... 43 

3.8.1. Analisis Instrumen Tes ............................................................................... 43 

1. Validitas Isi ................................................................................................ 43 

2. Validitas Empirik ....................................................................................... 43 

3. Reliabilitas Instrumen ................................................................................ 44 

4. Daya Pembeda ............................................................................................ 46 

5. Taraf Kesukaran ......................................................................................... 47 

6. Penentuan Soal Tes .................................................................................... 48 

3.7.1. Analisis Instrumen Non Tes ....................................................................... 50 

3.8. Metode Analisis Data Penelitian ................................................................... 50 

3.8.1. Analisis Data Awal .................................................................................... 50 

3.8.2. Analisis Data Akhir .................................................................................... 52 

1. Data Kuantitatif ............................................................................................... 52 

a. Uji Normalitas Hasil Pretest, Posttest, dan Angket Sikap Sains .................. 53 

b. Uji Homogenitas Hasil Pretest dan Posttest ................................................. 54 

c. Analisis Data Literasi Sains Siswa ............................................................... 56 

d. Pengujian Hipotesis: Uji Perbedaan Penigkatan Kemampuan Literasi Sains 

Siswa ............................................................................................................. 56 

(1). Uji T-Test Dua Sampel Independen....................................................... 57 

(2). Uji Mann-Whitney U Test ..................................................................... 59 

e. Analisis Angket Tanggapan Siswa pada Model Pembelajaran Berbasis 

Masalah Terintegrasi Etnosains .................................................................... 60 

2. Data Kualitatif ................................................................................................. 61 

a. Analisis Data Selama di Lapangan ............................................................... 61 

b. Pengujian Keabsahan Data ........................................................................... 62 

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...................................... 64 



xi 
 

4.1 Hasil Penelitian ................................................................................................ 64 

4.1.1. Desain dan Karakteristik serta Keunggulan dan Keterbatasan Model 

Pembelajaran Berbasis Masalah Terintegrasi Etnosains ........................................ 64 

4.1.2. Hasil Uji N-Gain dan Uji Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

Terintegrasi Etnosains pada Materi Sistem Ekskresi Manusia terhadap 

Peningkatan Kemampuan Literasi Sains Siswa ..................................................... 69 

a. Analisis Kemampuan Literasi Sains Siswa pada Aspek Pengetahuan .......... 69 

b. Analisis Kemampuan Literasi Sains Siswa pada Aspek Kompetensi ........... 71 

c. Analisis Kemampuan Literasi Sains Siswa pada Aspek Sikap ..................... 72 

4.2. Pembahasan ..................................................................................................... 73 

4.2.1 Desain dan Karakteristik serta Keunggulan dan Keterbatasan Model 

Pembelajaran Berbasis Masalah Terintegrasi Etnosains pada Materi Sistem 

Ekskresi Manusia .......................................................................................... 73 

4.2.2. Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Masalah Terintegrasi Etnosains 

terhadap Kemampuan Literasi Sains Siswa .................................................. 81 

4.2.2.1. Aspek Pengetahuan Sains ......................................................................... 82 

a. Pengetahuan Konten ............................................................................... 83 

b. Pengetahuan Prosedural ......................................................................... 83 

d. Pengetahuan Epistemik .......................................................................... 84 

4.2.2.2. Aspek Kompetensi Sains........................................................................... 85 

a. Menjelaskan Fenomena Ilmiah ............................................................... 86 

b. Menginterpretasikan Data dan Bukti Ilmiah .......................................... 87 

c. Mengevaluasi dan Merancang Penelitian Ilmiah.................................... 88 

4.2.2.3. Aspek Sikap Sains ..................................................................................... 87 

a. Minat Siswa Terhadap Sains .................................................................. 89 

b. Siswa Menyukai Inquiry Ilmiah ............................................................. 91 

c. Merefleksikan Pentingnya Sains dari Perspektif Pribadi ....................... 92 

BAB 5 PENUTUP ................................................................................................. 93 

5.1. Simpulan ......................................................................................................... 93 

5.2. Saran ................................................................................................................ 93 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

DAFTAR TABEL 

Nomor Tabel                                                                                                Halaman 

2.1. Sintaks Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Masalah (Arends, 2010) ........... 16 

2.2. Desain Pembelajaran Berbasis Masalah Terintegrasi Etnosains ..................... 23 

2.3. Integrasi Etnosains pada Materi Sistem Ekskresi secara Fisilogis.................. 26  

2.4. Indikator Setiap Aspek dalam Literasi Sains .................................................. 30 

3.1. Metode Pengumpulan Data ............................................................................. 42 

3.2. Hasil Perhitungan Validitas Soal .................................................................... 44 

3.3. Hasil Perhitungan Daya Pembeda Soal ........................................................... 47 

3.4. Hasil Perhitungan Taraf Kesukaran Soal ........................................................ 48 

3.5. Rekapitulasi Soal Uji Coba Tiap Indikator ..................................................... 49 

3.6. Hasil Uji Homogenitas Populasi ..................................................................... 52 

3.7. Analisis Data Penelitian .................................................................................. 52 

3.8. Uji Normalitas Pretest, Posttest, dan Angket Sikap Sains ............................. 54 

3.9. Uji Homogenitas Pretest dan Posttest Literasi Sains Siswa ........................... 55 

4.1. Desain dan Langkah Pembelajaran pada Model Pembelajaran Berbasis 

Masalah Terintegrasi Etnosains ...................................................................... 64 

4.2. Hasil Wawancara dan Rekonstruksi Sains Ilmiah .......................................... 68 

4.3. N-Gain Aspek Pengetahuan ............................................................................ 70 

4.4. N-Gain Setiap Indikator pada Aspek Pengetahuan ......................................... 70 

4.5. N-Gain Aspek Kompetensi ............................................................................. 71 

4.6. N-Gain Setiap Indikator pada Aspek Kompetensi .......................................... 71 

4.7. N-Gain Aspek Sikap ....................................................................................... 72 

4.8. N-Gain Setiap Indikator pada Aspek Sikap .................................................... 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

DAFTAR GAMBAR 

Nomor Gambar                                                                                                      Halaman 

2.1. Rekonstruksi Sains Ilmiah Berbasis Etnosains (Sudarmin, 2014: 56) ............ 18 

2.2. Keterpaduan Materi pada Pembelajaran Sistem Ekskresi Manusia ................ 25 

2.3 Keterkaitan Keempat Aspek Literasi Sains (OECD, 2017) ............................. 29 

2.4 Kerangka Berpikir ............................................................................................ 32 

3.1 Metode Kombinasi Concurrent Embedded Design, Kuantitatif sebagai Metode 

Primer (Sugiyono, 2011) ................................................................................. 36 

3.2. Desain Penelitian Pretest-Posttest Control Group Design (Creswell,2016) .. 37 

4.1. Siswa Memperhatikan Tayangan Video tentang Anyang-anyangan, kutil, paru-

paru basah, dan penyakit kuning ..................................................................... 65 

4.2. Kegiatan Demonstrasi tentang Pengujian Flavonoid ...................................... 65 

4.3. Siswa Melakukan Praktikum Model Penyaringan Darah dalam Ginjal.......... 66 

4.4. Siswa Melakukan Diskusi dan Mempresentasikan Hasil Diskusi .................. 66 

4.5 Kegiatan Analisis dan Evaluasi Pemecahan Masalah ...................................... 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran                                                                                                      Halaman 

1. Silabus Kelas Eksperimen ................................................................................ 107 

2. Silabus Kelas Kontrol  ..................................................................................... 111 

3. Lembar Validasi Silabus .................................................................................. 115 

4. RPP Kelas Eksperimen .................................................................................... 117 

5. RPP Kelas Kontrol ........................................................................................... 132 

6. Lembar Validasi RPP ....................................................................................... 144 

7. Uji Homogenitas Populasi ............................................................................... 147 

8. Kisi-Kisi Soal Uji Coba ................................................................................... 148 

9. Lembar Validasi Soal Uji Coba ....................................................................... 153 

10. Contoh Pengisian Soal Uji Coba .................................................................... 155 

11. Analisis Soal Uji Coba ................................................................................... 156 

12. Kisi-Kisi Soal Pretest dan Posttest ................................................................ 166 

13. Soal Pretest dan Posttest ................................................................................ 170 

14. Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran Soal Pretest dan Posttest .............. 180 

15. Contoh Lembar Jawaban Pretest dan Posttest ............................................... 187 

16. Data Nilai Pretest, Posttest, dan Angket Sikap Sains .................................... 189 

17. Uji Normalitas Pretest, Posttest, dan Angket Sikap Sains ............................ 191 

18. Uji Homogenitas Pretest dan Posttest............................................................ 199 

19. Analisis Kemampuan Kognitif Siswa ............................................................ 201 

20. Uji N-Gain Aspek Pengetahuan Sains ........................................................... 211 

21. Uji N-Gain Aspek Kompetensi Sains ............................................................ 215 

22. Uji N-Gain Aspek Sikap Sains ....................................................................... 219 

23. Uji T pada N-Gain Aspek Pengetahuan Sains ............................................... 223 

24. Uji T pada N-Gain Aspek Kompetensi Sains ................................................ 227 

25. Uji Mann Whitney Aspek Kompetensi Sains ................................................ 231 

26. Kisi-Kisi Angket Sikap Sains ........................................................................ 239 

27. Lembar Validasi Angket Sikap Sains ............................................................ 240 

28. Contoh Pengisian Angket Sikap Sains ........................................................... 242 

29. Kisi-Kisi Angket Tanggapan Siswa ............................................................... 243 

30. Lembar Validasi Angket Tanggapan Siswa ................................................... 245 

31. Contoh Pengisian Angket Tanggapan Siswa ................................................. 247 

32. Analisis Angket Tanggapan Siswa ................................................................ 248 

33. Kisi-Kisi Lembar Observasi Pembelajaran .................................................... 253 

34. Lembar Validasi Observasi Pembelajaran ..................................................... 254 

35. Contoh Pengisian Lembar Observasi Pembelajaran ...................................... 256 

36. Kisi-Kisi Lembar Wawancara. ....................................................................... 264 

37. Lembar Validasi Wawancara ......................................................................... 265 

38. Hasil Wawancara dengan Siswa Kelas Eksperimen ...................................... 267 

39. Lembar Validasi Lembar Kerja Siswa (LKS) ................................................ 275 

40. Contoh Pengisian Lembar Kerja Siswa (LKS) .............................................. 277 

41. Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing ........................................... 293 

42. Surat Izin Observasi Awal Penelitian ............................................................ 294 

43. Surat Izin Penelitian ....................................................................................... 298 



xv 
 

44. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian ......................................... 300 

45. Daftar Nama Siswa Kelas Uji Coba Soal, Eksperimen dan Kontrol ............. 301 

46. Dokumentasi Penelitian ................................................................................. 303 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 1  
 

BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan proses untuk mengembangkan semua aspek 

kepribadian siswa yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan menjadi 

lebih baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan dilakukan melalui kegiatan 

mendidik, mengajar, dan melatih yang dilakukan secara terpadu, berkelanjutan dan 

sesuai dengan perkembangan siswa serta lingkungan sekitar (Munib, 2015: 31). 

Kegiatan mendidik, mengajar, dan melatih dilakukan untuk menyampaikan nilai-

nilai kepada siswa yang meliputi nilai keagamaan, nilai kebudayaan, nilai 

keterampilan, nilai pengetahuan, dan nilai teknologi (Rifa’i & Anni, 2015: 67). 

Nilai-nilai yang disampaikan tersebut penting untuk dipahami oleh siswa, terutama 

nilai pengetahuan dan nilai teknologi yang menjadi fokus pada pendidikan abad 21.  

Pendidikan abad 21 membutuhkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis 

dan memecahkan permasalahan (Zubaidah, 2016). Berpikir kritis erat hubungannya 

dengan kemampuan siswa dalam menggunakan kemampuan berpikir secara 

beralasan dan reflektif dengan menekankan pada keputusan yang harus dilakukan 

(Ennis, 2011: 1). Kemampuan berpikir kritis sangat dibutuhkan siswa dalam 

memecahkan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat 

menyelesaikan permasalahan dengan solusi yang tepat. Berpikir kritis dan 

kemampuan memecahkan permasalahan harus didukung oleh sumber daya manusia 

yang baik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Sumber daya manusia merupakan kemampuan manusia untuk 

memberdayakan diri sehingga bermanfaat dan berguna untuk perkembangan 

lingkungan, pengetahuan, dan teknologi (Tahir, 2017). Sumber daya manusia yang 

berkaitan dengan pendidikan salah satunya adalah kemampuan siswa dalam 

membaca. Kemampuan membaca berpengaruh terhadap kemampuan siswa untuk 

memperoleh dan memahami informasi dari bahan bacaan, serta dapat melakukan 

analisis dan evaluasi berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa (Rusdi et 

al., 2017). Kemampuan membaca berkaitan erat dengan kemampuan literasi sains. 
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Literasi sains adalah kemampuan mengaplikasikan sains dalam konteks 

kehidupan sehari-hari (Rusilowati, 2013:5). Siswa yang memiliki literasi sains akan 

memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep 

sains, mengenali produk teknologi beserta dampaknya, dan kreatif dalam membuat 

hasil teknologi yang disederhanakan sehingga siswa mampu mengambil keputusan 

berdasarkan nilai dan budaya masyarakat (Yuliati, 2017). Kemampuan literasi sains 

siswa Indonesia masih rendah dibuktikan dengan hasil survei PISA. 

Hasil survei Programme for International Student Assesment (PISA) 

merupakan program evaluasi pendidikan yang diselenggarakan oleh Organization 

for Economic Co-operation and Development (OECD) terhadap kemampuan 

literasi sains. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengikuti kegiatan PISA 

tersebut. Pada tahun 2015 hasil survei PISA menunjukkan kemampuan literasi sains 

siswa Indonesia menempati peringkat ke 62 dari 70 negara. Rerata skor sains negara 

OECD adalah 493 sedangkan siswa Indonesia memperoleh skor sebesar 403 

(OECD, 2016: 4). Terdapat empat aspek dalam literasi sains yaitu (1) aspek 

pengetahuan sains, (2) aspek konteks sains, (3) aspek kompetensi sains, dan (4) 

aspek sikap sains. Keempat aspek tersebut saling berkaitan dalam membentuk 

kemampuan literasi sains.  

Aspek pengetahuan sains merupakan pengetahuan dasar yang harus dimiliki 

siswa tentang materi IPA. Pengetahuan sains dipahami siswa untuk 

mengaplikasikan dan memahami materi pada konteks kehidupan sehari-hari 

(Wulandari, 2016). Analisis terhadap aspek pengetahuan sains siswa di SMPN 22 

Semarang, SMPN 28 Semarang dan SMPN 41 Semarang yakni siswa belum 

memiliki pengetahuan dasar yang baik karena belum mencapai ketuntasan minimal 

dalam pembelajaran. Ketuntasan minimal yang belum tercapai membuktikan 

bahwa siswa belum mencapai kemampuan kognitif dengan baik. Hal ini dianalisis 

berdasarkan hasil Penilaian Tengah Semester Ganjil Tahun Ajaran 2018/2019, 

sebanyak 60% siswa belum mencapai ketuntasan minimal di kelas VIII F s.d. VIII 

H SMPN 22 Semarang dengan ketuntasan minimal adalah 71, sebanyak 65% siswa 

belum mencapai ketuntasan minimal di kelas VIII C dan VIII D SMPN 28 

Semarang dengan ketuntasan minimal adalah 72, dan sebanyak 60% siswa belum 
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mencapai ketuntasan minimal di kelas VIII C s.d. VIII E SMPN 41 Semarang 

dengan ketuntasan minimal adalah 70. Seluruh siswa dapat mencapai ketuntasan 

minimal setelah dilakukan kegiatan remedial. Berdasarkan hal ini, aspek 

pengetahuan sains memerlukan perbaikan dan peningkatan karena siswa belum 

mampu menjelaskan dan memahami pengetahuan sains dengan baik.  

Pemahaman siswa pada materi IPA ditinjau berdasarkan kemampuan siswa 

menjelaskan teori IPA yang dimilikinya dalam konteks sehari-hari. Siswa tidak 

dapat menjelaskan peristiwa yang berhubungan dengan konsep IPA secara baik. 

Keterbatasan dalam menjelaskan konsep tersebut menjadi salah satu indikator 

rendahnya pemahaman siswa dalam konteks sains (OECD, 2017). Analisis 

rendahnya pemahaman siswa didasarkan dari hasil wawancara dengan siswa kelas 

VIII SMPN 22 Semarang, siswa kelas VIII SMPN 28 Semarang dan siswa kelas 

VIII SMPN 41 Semarang. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran 

IPA di sekolah masih bertujuan untuk menghafal hukum, konsep dan prinsip serta 

teori (Permanasari, 2014). Pembelajaran yang dilakukan tidak memberikan ruang 

yang cukup untuk mengembangkan pengetahuan sains yang berkaitan dengan 

konteks sehari-hari, mengembangkan sikap ilmiah, dan berlatih melakukan proses 

pemecahan masalah. 

Keterampilan proses pemecahan masalah merupakan salah satu keterampilan 

yang penting pada pendidikan abad 21, namun keterampilan ini masih minim 

dimiliki siswa. Salah satu faktor yang membuat kemampuan pemecahan masalah 

kurang baik adalah kegiatan dalam proses pembelajaran (Nayazik et al., 2013). 

Kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan pemecahan 

masalah yaitu pembelajaran yang dapat mengambangkan kemampuan berpikir 

kritis melalui praktikum dan diskusi (Dwijananti & Yulianti, 2010). Selama 

kegiatan pengamatan di SMPN 22 Semarang dan SMPN 41 Semarang, serta 

kegiatan praktik pengalaman lapangan (PPL) di SMPN 28 Semarang, guru 

melaksanakan pembelajaran dengan model pembelajaran konvensional dan tidak 

membuat siswa aktif dalam pembelajaraan. Selama pembelajaran siswa hanya 

mendengarkan guru menjelaskan materi dan mencatat hal-hal yang penting. 

Kegiatan diskusi dan praktikum tidak dilakukan sehingga siswa tidak 
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memaksimalkan kemampuan berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah. Oleh karena itu, model pembelajaran yang digunakan guru 

belum membuat siswa aktif dalam pembelajaran dan tidak sesuai untuk 

pembelajaran saat ini.  

Model pembelajaran yang digunakan guru saat ini harus memaksimalkan 

peran aktif siswa dalam pembelajaran. Asyhari & Hartati (2015) menjelaskan 

bahwa pembelajaran saintifik dapat memaksimalkan kegiatan siswa dalam 

mengamati fenomena yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari sehingga 

siswa dapat menemukan masalah tentang konsep yang diamati. Selain itu, 

pembelajaran yang dilakukan harus memaksimalkan kemampuan berpikir kritis dan 

memaksimalkan pengetahuan siswa pada konteks sehari-hari. Model pembelajaran 

yang sesuai dengan hal-hal tersebut adalah model pembelajaran berbasis masalah.  

Model pembelajaran berbasis masalah menggunakan permasalahan nyata 

sehari-hari sebagai fokus pembelajaran siswa. Siswa diarahkan untuk memecahkan 

masalah menggunakan kemampuan berpikir kritis dan pengetahuan yang mereka 

miliki melalui kegiatan diskusi maupun praktikum (Tatar & Munir, 2011). 

Penelitian yang dilakukan oleh Prihantya et al., (2016) menunjukkan bahwa 

pembelajaran yang dilakukan dengan berbasis masalah dapat meningkatkan 

kemampuan literasi sains siswa SMP pada aspek kompetensi dengan rata-rata N-

gain sebesar 0,38 dan aspek sikap dengan N-gain sebesar 0,66 dalam kategori 

sedang. Indrawati (2015) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa menggunakan 

model PBL dalam pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar sebesar 87,5% 

dan hasil N-gain literasi sains pada aspek kompetensi sains sebesar 0,60 dengan 

kategori sedang. Wulandari & Sholihin (2015) menjelaskan bahwa aspek sikap 

sains siswa mengalami peningkatan setelah melaksanakan pembelajaran berbasis 

masalah dengan nilai sig.(1-tailed) sebesar 0,011. Hal ini juga sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Hartati (2016) bahwa model PBL meningkatkan 

aspek sikap sains dengan nilai N-gain sebesar 0,44 dan 0,31 dengan kategori cukup.  

Hasil penelitian tersebut memberikan bukti bahwa ada pengaruh positif dari 

penerapan model pembelajaran berbasis masalah. Kemampuan ini ditingkatkan 

melalui pemecahan masalah dan membutuhkan pemahaman yang baik terhadap 
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ilmu yang sudah dimiliki siswa. Siswa yang dapat mengaplikasikan pengetahuan 

yang dimiliki dengan permasalahan nyata, berarti siswa tersebut memiliki 

kemampuan literasi yang baik (Indrawati, 2015). Oleh karena itu, penerapan model 

pembelajaran berbasis masalah memungkinkan siswa untuk memiliki kemampuan 

literasi sains khususnya sikap sains siswa.  

Sikap sains siswa dalam literasi sains meliputi ketertarikan terhadap sains, 

dukungan terhadap kegiatan inquiry, dan respon terhadap sumber daya alam dan 

lingkungan sesuai pada konteks sikap sains yang dijelaskan pada PISA tahun 2015 

(OECD, 2016). Selama kegiatan pengamatan di SMPN 22 Semarang, banyak siswa 

mengonsumsi makanan dengan pewarna buatan. Pewarna makanan tersebut 

memiliki warna yang mencolok. Saat kegiatan praktik pengalaman lapangan (PPL) 

di SMPN 28 Semarang, diamati pada lantai ruang kelas dan laci meja terdapat 

sampah bungkus makanan dan kertas yang dibuang oleh siswa. Sementara itu. di 

SMPN 41 Semarang berdasarkan proses pengamatan diketahui bahwa pada proses 

pembelajaran dengan kegiatan inkuiri, siswa tidak tertarik dan tidak antusias karena 

siswa merasa sulit untuk membangun pengetahuan sendiri. Berdasarkan analisis 

pengamatan di ketiga sekolah tersebut menunjukkan bahwa siswa belum memiliki 

sikap sains yang baik. Siswa yang memiliki sikap sains yang baik akan 

menunjukkan ketertarikan dalam pembelajaran IPA dan menggunakan 

pengetahuan yang dimiliki dalam sikap menjaga kebersihan lingkungan dan 

kesehatan diri (Pujiastutik, 2018).  

Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya sikap sains adalah 

pembelajaran IPA yang dilakukan belum bermakna bagi siswa. Pembelajaran 

bermakna terjadi apabila lingkungan dan iklim belajar siswa sesuai dengan 

kemampuan siswa dan penggunaan sumber belajar yang sesuai (Rifa’i & Anni, 

2015: 156). Sumber belajar menurut Association of Education Communication 

Technology merupakan semua sumber belajar berupa data, orang, benda, atau 

lingkungan yang dapat digunakan untuk memberikan kemudahan belajar bagi siswa 

(Komalasari, 2013: 25). Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 mengatur 

Kompetensi Inti pada pelajaran IPA yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan 

secara faktual, konseptual dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu siswa pada 
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ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait fenomena dan kejadian 

tampak nyata (Kemendikbud, 2016). Berdasarkan peraturan tersebut, aspek budaya 

digunakan dalam proses pembelajaran sebagai sumber belajar siswa dengan 

memadukan kearifan dan budaya lokal dalam proses pembelajaran.  

Selama proses pembelajaran di SMPN 22 Semarang, guru menggunakan buku 

paket siswa sebagai sumber belajar bagi siswa dan tidak ada sumber belajar lain 

yang mendukung proses pembelajaran. Hal ini selaras dengan proses pembelajaran 

di SMPN 28 Semarang, yaitu selain menggunakan buku paket siswa, selama proses 

pembelajaran guru memanfaatkan tanaman di halaman kelas sebagai sumber 

pembelajaran. Sementara itu, di SMPN 41 Semarang proses pembelajaran 

dilakukan dengan demonstrasi karena untuk memaksimalkan waktu dan sumber 

pembelajaran yang terbatas. Berdasarkan analisis sumber pembelajaran yang 

digunakan guru di ketiga sekolah tersebut, dalam proses pembelajaran materi tidak 

dipadukan dengan kearifan dan budaya lokal.  

Kearifan lokal yang berkembang dan sudah banyak dikenal masyarakat serta 

memliki konsep sains antara lain pembuatan tempe dengan memanfaatkan 

mikroorganisme, dan pemanfaatan tumbuhan sebagai obat herbal. Namun hal 

tersebut belum digunakan sebagai sumber pembelajaran. Hal ini menyebabkan 

kurang adanya perhatian siswa terhadap budaya, karakter mencintai budaya dan 

kearifan lokal (Priyatna, 2016). Apabila pengetahuan siswa dipadukan dengan 

peristiwa yang ada di sekitarnya, maka akan membuat pengetahuan siswa lebih 

kontekstual dan siswa merasakan bahwa IPA tidak hanya teori, namun terdapat 

pengaplikasian yang nyata. 

Pengaplikasian pengetahuan IPA pada kehidupan masyarakat berhubungan 

dengan etnosains. Etnosains merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh 

masyarakat setempat (Sudarmin, 2014: 23). Aspek etnosains yang akan dibahas 

pada pembelajaran ini adalah pengetahuan masyarakat tentang penyakit, penyebab, 

dan cara mengobatinya yang ditinjau menurut pengetahuan asli masyarakat. 

Pembahasan penyakit beserta cara mengobatinya termasuk salah satu ekologi dalam 

etnosains yaitu etnomedisin. 
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Pembelajaran yang dilakukan dengan etnosains dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir ilmiah dalam memahami budaya sehingga tidak kehilangan 

jati diri bangsa karena bijaksana, cinta dan melestarikan lingkungan (Yuliana, 

2017). Penerapan pembelajaran konsep energi yang bermuatan etnosains dapat 

digunakan untuk meningkatkan aspek kompetensi sains siswa dengan peningkatan 

yang signifikan sebesar 0,67 yang termasuk kategori sedang (Perwitasari et al., 

2016). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat diketahui bahwa 

penggunaan kearifan lokal sebagai bahan pembelajaran dapat berpengaruh terhadap 

kemampuan literasi sains siswa karena berhubungan dengan kehidupan siswa 

sehari-hari.  

Penelitian ini berfokus pada materi sistem ekskresi manusia. Siswa yang sudah 

mendapatkan materi sistem ekskresi manusia hanya terfokus pada hafalan dan 

kurang memahami aplikasi materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan tidak 

memahami manfaat mempelajari materi sistem ekskresi manusia. Hal ini diketahui 

berdasarkan hasil analisis pengamatan pada siswa SMPN 22 Semarang, SMPN 28 

Semarang dan SMPN 41 Semarang. Sementara itu, materi sistem ekskresi 

merupakan materi yang dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari dan siswa harus 

faham tentang akibat-akibat tidak menjaga kesehatan sistem ekskresi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimanakah desain dan karakteristik serta keunggulan dan keterbatasan 

model pembelajaran berbasis masalah yang terintegrasi dengan etnosains pada 

materi sistem ekskresi manusia sehingga dapat mengembangkan kemampuan 

literasi sains siswa? 

2. Bagaimanakah pengaruh model pembelajaran berbasis masalah terintegrasi 

etnosains pada materi sistem ekskresi manusia terhadap peningkatan 

kemampuan literasi sains siswa?  
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah: 

1) Menentukan desain dan karakteristik serta keunggulan dan keterbatasan model 

pembelajaran berbasis masalah terintegrasi dengan etnosains pada materi 

sistem ekskresi manusia yang dapat mengembangkan kemampuan literasi sains 

siswa.  

2) Menganalisis pengaruh model pembelajaran berbasis masalah terintegrasi 

etnosains pada materi sistem ekskresi manusia terhadap peningkatan 

kemampuan literasi sains siswa.  

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Secara Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan tentang 

pengaruh model pembelajaran berbasis masalah yang terintegrasi etnosains. Hasil 

penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan oleh guru dalam melaksanakan proses 

pembelajaran khususnya untuk mengukur kemampuan literasi sains siswa. 

2. Manfaat Secara Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Sekolah dapat memperbaiki kualitas pembelajaran melalui model 

pembelajaran berbasis masalah terintegrasi etnosains yang dapat meningkat literasi 

sains siswa.  

b. Bagi Guru 

Guru dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah yang terintegrasi etnosains, dan dapat 

mengembangkan kemampuan literasi sains melalui model pembelajaran tersebut. 

c. Bagi Siswa  

1) Siswa dapat meningkatkan kemampuan literasi sains. 

2) Siswa dapat menerapkan konteks IPA pada kehidupan sehari-hari dengan baik 

3) Siswa dapat mengembangkan pengetahuan asli masyarakat yang berkaitan 

dengan pengetahuan ilmiah. 
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d. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menjadi proses pembelajaran bagi peneliti dalam 

menyelesaikan permasalahan pembelajaran di sekolah dan peneliti dapat 

mengimplementasikan ilmu yang sudah didapatkan. 

1.5 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan penafsiran pada judul penelitian ini, maka 

diuraikan penegasan istilah sebagai berikut:  

1.5.1 Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

Model pembelajaran berbasis masalah menurut Rifa’i adalah pembelajaran 

yang dimulai dengan masalah nyata dan siswa menggunakan kemampuan berpikir 

kritis serta pendekatan sistemik untuk menyelesaikan masalah tersebut (Rifa’i & 

Anni, 2015: 73). Tahapan atau sintaks pembelajaran yang dilakukan pada penelitian 

ini  yaitu (1) orientasi siswa pada masalah, (2) mengorganisasi siswa untuk belajar, 

(3) membantu penyelidikan mandiri dan kelas, (4) mengembangkan dan 

mempresentasikan hasil karya, dan (5) menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah (Arends & Kilcher, 2010: 326-327). Tahap pembelajaran 

berbasis masalah yang diintegrasikan dengan etnosains adalah tahap 1 sampai 5.  

1.5.2 Etnosains 

Etnosains merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh suatu bangsa atau suku 

bangsa tertentu (Sudarmin, 2014: 16). Fokus penelitian etnosains ini adalah 

pengetahuan masyarakat tentang berbagai macam penyakit pada sistem ekskresi, 

penyebab terjadinya penyakit tersebut, dan cara untuk mengobatinya. Pengetahuan 

asli masyarakat akan ditinjau juga dengan pengetahuan sains asli, sehingga terjadi 

rekonstruksi sains ilmiah. Penyakit pada sistem ekskresi yang akan dibahas dalam 

penelitian ini antara lain anyang-anyangan, kutil, paru-paru basah, dan penyakit 

kuning.  

1.5.3 Materi Sistem Ekskresi Manusia 

Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah sistem ekskresi manusia. 

Materi ini dipelajari oleh siswa SMP kelas VIII yang membahas tentang sistem 

pengeluaran zat sisa metabolisme di dalam tubuh manusia melalui organ ginjal, 
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kulit, paru-paru, dan hati. Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 mengatur tentang 

Kompetensi Dasar pada materi sistem ekskresi manusia (Kemendikbud, 2016) yaitu 

KD 3.10 menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan memahami gangguan pada 

sistem ekskresi serta upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi, dan KD 4.10 

membuat karya tentang sistem ekskresi pada manusia dan penerapannya dalam 

menjaga kesehatan diri. Masyarakat mengenal beberapa penyakit dan gangguan 

pada sistem ekskresi, mereka juga memiliki pengetahuan sendiri mengenai hal 

tersebut. Penyakit dan kelainan sistem ekskresi berdasarkan pengetahuan 

masyarakat dapat direkonstruksikan menjadi pengetahuan ilmiah. Hasil observasi 

yang telah dilakukan di masyarakat diperoleh data tentang penyakit dan kelainan 

sistem ekskresi antara lain anyang-anyangan yang secara ilmiah disebut infeksi 

saluran kemih, kutil secara ilmiah disebut veruka, paru-paru basah secara ilmiah 

disebut pneumonia dan penyakit kuning secara ilmiah disebut jaundice atau ikterus. 

1.5.4 Kemampuan Literasi Sains 

Literasi sains merupakan kemampuan untuk menggunakan hubungan ilmu 

pengetahuan dengan isu-isu, dan ide-ide tentang ilmu pengetahuan sebagai, 

masyarakat yang reflektif (OECD, 2017). Pada penelitian ini kemampuan literasi 

sains dinilai pada aspek pengetahuan sains, konteks sains, kompetensi sains, dan 

sikap sains. Indikator masing-masing aspek yang digunakan pada penelitian ini 

terdiri dari: indikator aspek pengetahuan sains meliputi menjelaskan pengetahuan 

alam dunia dan teknologi artefak (content knowledge), pengetahuan bagaimana ide 

dihasilkan (procedural knowledge), dan pemahaman rasional yang mendasari 

prosedur ini (epistemic knowledge): indikator aspek konteks sains meliputi 

memahami isu personal, nasional, dan global dalam konteks kesehatan, penyakit, 

bahaya, serta batasan sains dan teknologi; indikator kompetensi sains meliputi 

menjelaskan fenomena secara ilmiah, menafsirkan bukti secara ilmiah, 

mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah; indikator sikap sains meliputi 

minat siswa terhadap sains, menyukai inquiry ilmiah, dan merefleksikan pentingnya 

sains dari perspektif pribadi (OECD, 2017). 
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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Model Pembelajaran 

Model pembelajaran digunakan pada proses pembelajaran sebagai acuan, 

pedoman, dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Ngalimun (2015: 28) menerangkan bahwa langkah-langkah tersebut 

memiliki pola yang teratur. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Trianto (2011: 30) 

bahwa langkah-langkah dalam pembelajaran tersebut dilakukan secara bertahap 

yang meliputi pengetahuan teori dan praktek yang terstruktur dengan baik serta 

dapat diajarkan. Selaras dengan pendapat sebelumya, Joyce (2011: 23) menjelaskan 

bahwa “Each model guides us as we design instruction to help students achieve 

various objectives”. Berdasarkan penjelasan Joyce tersebut, dapat diketahui bahwa 

setiap model pembelajaran akan membimbing guru dalam merancang pembelajaran 

untuk membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Arends (dalam 

Suprijono, 2013:46) menjelaskan bahwa model pembelajaran mengacu pada 

pendekatan yang digunakan termasuk di dalamnya tujuan pembelajaran, tahap-

tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran dan pengelolaan 

kelas. Selaras dengan penjelasan tersebut, Huda (2013: 144) menjelaskan bahwa 

model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi 

segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru serta 

segala fasilitas yang digunakan secara langsung maupun tidak langsung dalam 

proses belajar.  

Amri (2013: 34) menjelaskan bahwa model pembelajaran kurikulum 2013 

memiliki empat ciri khusus yaitu sebagai berikut: 

1. Rasional teoritik logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. 

2. Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar (tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai). 

11 
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3. Tingkah laku mengajar yang diperlukan supaya model tersebut dapat dilakukan 

dengan berhasil.  

4. Lingkungan belajar yang diperlukan supaya tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. 

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran merupakan rancangan yang disusun secara sistematis dan digunakan 

sebagai pedoman dalam proses pembelajaran yang berkaitan dengan pengetahuan, 

sikap, dan keterampilan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

2.1.1.1 Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

 Model pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu model 

pembelajaran yang dilakukan dengan permasalahan dunia nyata sebagai fokus 

pembelajaran dan siswa diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut 

melalui kegiatan berdiskusi secara berkelompok. Pembelajaran tersebut berfokus 

pada kegiatan aktif siswa yang diatur dalam kurikulum dan menyajikan situasi 

permasalahan dunia nyata. Pembelajaran dilakukan secara berkelompok, terpadu 

dan saling berhubungan. Dalam proses pembelajaran tersebut terjadi 

pengembangan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah. 

Arends & Kilcher (2010: 326) menjelaskan bahwa pembelajaran berbasis masalah 

merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa dan diatur dalam 

kurikulum. Pembelajaran ini dilakukan dengan berorientasi pada permasalahan 

dunia nyata yang kurang terstruktur. Pembelajaran akan berlangsung secara aktif, 

terpadu dan saling berhubungan. Siswa bekerja sama dalam kelompok kecil, 

berbagi tanggung jawab untuk belajar dan dalam proses pembelajaran akan 

mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah.  

Selaras dengan pernyataan tersebut, Rusman (2012: 33) menjelaskan bahwa 

situasi yang berorientasi pada masalah dunia nyata yang digunakan dalam 

pembelajaran akan merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Huda 

(2013: 271) menjelaskan bahwa permasalahan dunia nyata yang menjadi fokus 

pembelajaran tersebut digunakan siswa untuk memperoleh pengetahuan dengan 

cara membangun pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Siswa 

dalam memecahkan permasalahan tersebut melalui tahap metode ilmiah sehingga 
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siswa harus memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan. 

Komalasari (2013: 58-59) menjelaskan bahwa pembelajaran berbasis masalah 

adalah model pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu 

konteks bagi siswa untuk belajar tentang berpikir kritis dan pemecahan masalah 

serta untuk memperoleh konsep dan esensi dari mata pelajaran. Dalam hal ini siswa 

terlibat dalam penyelidikan untuk pemecahan masalah yang mengintegrasikan 

keterampilan dan konsep dari isi materi. 

Pembelajaran IPA dengan model PBL yang dilakukan Dayeni et al. (2017) 

dalam penelitiannya menjelaskan bahwa penerapan model tersebut meningkatkan 

hasil belajar siswa, motivasi belajar siswa dan hasil belajar karena dilakukan 

dengan permasalahan nyata sebagai fokus pembelajaran. Selaras dengan hasil 

tersebut, Alchin (2013) menjelaskan bahwa permasalahan dalam pembelajaran 

berbasis masalah merupakan permasalahan yang autentik. Lestari et al. (2015) 

dalam penelitiannya melakukan penerapan PBL pada pembelajaran IPA yang 

menunjukkan hasil bahwa terdapat peningkatan kemampuan berpikir kritis dan 

sikap sosial yang signifikan dengan hasil 0,280 dari p < 0,01 berdasarkan hasil 

pretest dan posttest karena PBL meningkatkan keterampilan berpikir, 

menumbuhkan inisiatif siswa dalam bekerja, motivasi internal untuk belajar, dan 

dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja kelompok. Selaras 

dengan penelitian tersebut, Gultom & Adam (2018) melakukan pembelajaran 

biologi menggunakan model PBL dan hasilnya terdapat pengaruh yang signifikan 

berdasarkan uji t dengan rata-rata skor kelas eksperimen adalah 66,7 dan kelas 

kontrol adalah 60. Penelitian tersebut menggunakan model PBL pada materi biologi 

dan siswa terlibat langsung dalam proses pembelajaran untuk memecahkan suatu 

permasalahan sehingga berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. 

Penelitian lain dilakukan oleh  Mansur et al. (2018) yang menunjukkan bahwa 

pembelajaran fisika dengan model PBL di SMPN 1 Ternate meningkatkan hasil 

belajar kognitif sebesar 76,23% karena siswa memecahkan permasalahan yang 

mengharuskan siswa untuk lebih memahami materi pelajaran.   

Definisi tentang model pembelajaran berbasis masalah yang telah 

disampaikan oleh beberapa ahli secara umum dapat disimpulkan bahwa model 
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pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning adalah salah satu 

model pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis dan pemecahan masalah melalui permasalahan kontekstual yang harus 

diselesaikan dengan metode ilmiah.  

2.1.1.2 Karakteristik dan Sintaks Pembelajaran Berbasis Masalah 

Model pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar 

memiliki ciri masing-masing yang membedakan dengan model pembelajaran 

lainnya. Karakteristik model pembelajaran berbasis masalah menurut Arends 7 

Kilcher (2010: 326) yaitu (a) ada pengajuan pertanyaan atau masalah, (b) 

permasalahan bersifat autentik, (c) terjadi identifikasi dan pemecahan masalah, (d) 

memerlukan pengetahuan yang mendukung proses pemecahan masalah, (e) 

dilakukan dengan berdiskusi dalam kelompok kecil, dan (d) menghasilkan produk 

atau karya dan mempresentasikannya.   

Karakteristik pembelajaran berbasis masalah menurut Rusman (2012: 37)  

adalah (1) permasalahan menjadi starting point dalam belajar; (2) permasalahan 

yang diangkat adalah permasalahan yang ada di dunia nyata; (3) permasalahan 

membutuhkan perspektif ganda (multiple perspective); (4) permasalahan 

menantang pengetahuan yang dimiliki siswa, sikap, dan kompetensi yang kemudian 

membutuhkan identifikasi kebutuhan belajar dan bidang baru dalam mengajar; (5) 

belajar pengarahan diri menjadi hal yang utama; (6) pemanfaatan sumber 

pengetahuan yang beragam, penggunaannya, dan evaluasi sumber informasi 

merupakan proses yang esensial dalam problem based learning; (7) belajar adalah 

kolaboratif, komunikasi dan kooperatif; (8) pengembangan keterampilan inquiry 

dan pemecahan masalah sama pentingnya dengan penguasaan isi pengetahuan 

untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan; (9) sintesis dan integrasi dari 

sebuah proses belajar; dan (10) problem based learning melibatkan evaluasi dan 

review pengalaman siswa dan proses belajar.  

Abidin (2014: 161) menjelaskan bahwa model PBL memiliki karakteristik 

sebagai berikut: (1) masalah menjadi titik awal pembelajaran; (2) masalah yang 

digunakan adalah masalah yang bersifat kontekstual dan otentik; (3) masalah 

mendorong lahirnya kemampuan siswa berpendapat secara multiperspektif; (4) 
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masalah yang digunakan dapat mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan 

dan kompetensi siswa; (5) model PBL berorientasi pada pengembangan belajar 

mandiri; (6) model PBL memanfaatkan berbagai macam sumber belajar, (7) model 

PBL dilakukan melalui pembelajaran yang menekankan aktivitas kolaboratif, 

komunikatif, dan kooperatif; (8) model PBL menekankan pentingnya pemerolehan 

keterampilan meneliti, memecahkan masalah, dan penguasaan pengetahuan; (9) 

model PBL mendorong siswa supaya mampu berpikir tingkat tinggi, analisis, dan 

evaluatif; dan (10) model PBL diakhiri dengan evaluasi, kajian pengalaman belajar, 

dam kajian proses pembelajaran. 

Amien (dalam Kosasih, 2014: 90) menerangkan bahwa karakteristik model 

PBL sebagai berikut: (1) bertanya, tidak hanya menghafal; (2) bertindak, tidak 

hanya melihat dan mendengarkan; (3) menemukan problema, tidak hanya belajar 

fakta-fakta; (4) memberikan pemecahan, tidak hanya belajar untuk mendapatkan; 

(5) menganalisis, tidak hanya mengamati; (6) membuat sintesis, tidak hanya 

membuktikan; (7) berpikir, tidak hanya bermimpi; (8) menghasilkan, tidak hanya 

menggunakan; (9) menyusun, tidak hanya mengumpulkan; (10) menciptakan, tidak 

hanya memproduksi kembali; (11) menerapkan, tidak hanya mengingat-ngingat; 

(12) mengeksperimentasikan, tidak hanya membenarkan; (13) mengkritik, tidak 

hanya menerima; (14) merancang, tidak hanya beraksi; dan (15) mengevaluasi dan 

menghubungkan, tidak hanya mengulangi.  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik 

pembelajaran berbasis masalah dimulai dari pemberian masalah kepada siswa. 

Masalah yang diberikan meliputi masalah yang terjadi pada kehidupan sehari-hari, 

kemudian siswa akan memperdalam pengetahuan yang dimiliki melalui berbagai 

macam sumber informasi yang relevan untuk memecahkan masalah tersebut, dan 

siswa akan terdorong untuk berperan aktif dalam belajar melalui kegiatan diskusi 

secara berkelompok.  

Tahap atau sintaks pembelajaran pada model pembelajaran berbasis 

masalah menurut Arends & Kilcher (2010: 326) dapat dilihat pada Tabel 2.1 

berikut:   
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Tabel 2.1 Sintaks Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Masalah menurut Arends 

Tahap PBL Kegiatan Pembelajaran 

Tahap 1 

Orientasi siswa pada masalah. 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, 

menjelaskan logistik yang diperlukan, dan 

memotivasi siswa untuk aktif pada 

pemecahan masalah dalam dunia nyata. 

Tahap 2 

Mengorganisasi siswa untuk 

meneliti. 

Guru membantu siswa mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah tersebut. 

Tahap 3 

Membimbing penyelidikan 

siswa secara mandiri maupun 

kelas. 

Guru mendorong siswa untuk 

mengumpulkan informasi yang sesuai, 

melaksanakan eksperimen untuk 

memperoleh penjelasan dan pemecahan 

masalah.  

Tahap 4 

Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya. 

Guru membantu siswa dalam merencanakan 

dan menyiapkan karya yang sesuai seperti 

laporan, dan membantu siswa untuk berbagi 

tugas dengan temannya.  

Tahap 5 

Menganalisis dan mengevaluasi 

proses mengatasi masalah. 

Guru membantu siswa untuk melakukan 

refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan 

dan proses yang digunakan oleh siswa. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Novitasari et al. (2015) menjelaskan bahwa 

pembelajaran berbasis masalah dilakukan oleh siswa secara berkelompok untuk 

memecahkan permasalahan. Kegiatan kelompok tersebut memungkinkan siswa 

mengembangkan sikap kolaboratif dan bekerja sama. Sam & Qohar (2015) dalam 

penelitiannya melakukan pembelajaran menggunakan model PBL dengan 

memberikan kesempatan siswa untuk menggali pengetahuan mereka. Weiland & 

Judith (2017) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pembelajaran berbasis 

masalah yang dikaitkan dengan lingkungan dan peristiwa alam berhasil 

membangun konten dan aspek pembelajaran sains. Selaras dengan hal tersebut, 

Rillero et al. (2018) mengembangkan model pembelajaran berbasis masalah yang 

berfokus pada aspek konten siswa dengan menunjukkann peristiwa kapal dan aspek 

tersebut dicapai siswa dengan baik. Sahin (2010) dalam penelitiannya menjelaskan 

bahwa pembelajaran PBL pada materi fisika kuantum membuat pemahaman 

konseptual siswa berkembang melalui kegiatan pemecahan masalah. 

 Beberapa penelitian di atas menjelaskan tentang penerapan model 

pembelajaran berbasis masalah yang dilakukan melalui beberapa kegiatan. 
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Kegiatan tesebut dilakukan secara berkelompok dan diperlukan kerjasama, 

menggali pengetahuan siswa, memerlukan kemampuan pemecahan masalah, dan 

dapat membangun aspek konten dan konteks sains karena membahas permasalahan 

di lingkungan sekitar siswa.  

2.1.2 Etnosains dan Rekonstruksi Sains Ilmiah  

Kata ethnoscience berasal dari kata ethnos (Bahasa Yunani) yang berarti 

bangsa, dan scientia (Bahasa Latin) artinya pengetahuan. Etnosains berarti 

pengetahuan yang dimiliki oleh suatu bangsa, suku bangsa atau kelas sosial tertentu 

(Sudarmin, 2014: 16). Sturtevant (dalam Sudarmin, 2014) mendefinisikan 

etnosains sebagai sistem pengetahuan yang khas pada suatu budaya tertentu dan 

berbeda dengan masyarakat lain.  

Battiste (dalam Rahayu & Sudarmin, 2015) menjelaskan bahwa etnosains 

merupakan kegiatan mentransformasikan antara sains asli dengan sains ilmiah. 

Pengetahuan sains asli terdiri atas seluruh pengetahuan yang menyinggung 

mengenai fakta masyarakat. Pengetahuan tersebut berasal dari kepercayaan yang 

diturunkan dari generasi ke generasi. Ruang lingkup dari pengetahuan asli meliputi 

bidang sains, pertanian, ekologi, obat-obatan serta tentang manfaat dari flora dan 

fauna (Battiste, 2005). Pendapat lain dikemukakan oleh Jerrie & Matanga (2011) 

bahwa etnosains dapat menjelaskan pengetahuan asli yang unik di masyarakat. 

Pengetahuan ini digunakan mereka untuk mengatur pertanian, kesehatan, 

pengolahan dan penyajian makanan dan penelitian pendidikan.  

Dalam etnosains terdapat kegiatan mentransformasikan dan merekonstruksikan 

sains asli dengan sains ilmiah sehingga pengetahuan yang ada di masyarakat dapat 

dijelaskan kepada generasi selanjutnya secara ilmiah. Sudarmin (2014) 

menjelaskan langkah rekonstruksi pengetahuan sains ilmiah yang berbasis pada 

budaya dilakukan melalui kegiatan identifikasi, verifikasi, formulasi, dan 

konseptualisasi pengetahuan sains ilmiah melalui proses akomodasi, asimilasi, dan 

interpretasi. Asimilasi berarti pengetahuan sains masyarakat yang terdapat di 

lingkungan diolah dan diakomodasikan dengan pengetahuan yang ada kognisinya 

sehingga menjadi pengetahuan sains ilmiah. Untuk memperjelas langkah tersebut, 

pada Gambar 2.1 dijelaskan secara skema sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Rekonstruksi Sains Ilmiah Berbasis Etnosains (Sudarmin, 2014: 56).  

 Proses rekonstruksi sains ilmiah berdasarkan etnosains dapat dijelaskan 

melalui budaya yang ada di masyarakat diantaranya adalah pembuatan jamu 

tradisional kunir asem. Sains asli masyarakat tentang jamu kunir asem menjelaskan 

bahwa jamu dibuat dengan teknik diparut, direbus lalu disaring. Jamu juga 

memiliki beberapa manfaat diantaranya dapat untuk menambah kebugaran, 

menjaga napsu makan, dan melancarkan menstruasi, proses ini disebut identifikasi. 

Sains asli masyarakat tersebut lalu diverifikasi dan diformulasi dengan sains ilmiah 

melalui kegiatan mencari referensi ilmiah yang sesuai. Sains ilmiah tentang jamur 

kunir asem menjelaskan bahwa proses pembuatan jamu dimulai dari bahan kunyit 

(Curcuma domectica) yang kemudian dilakukan kegiatan untuk mendapatkan 

simplisia. Curcuma domestica mengandung senyawa curcumin, diaforetik, dan 

karminatif. Sains ilmiah tentang jamu kunir asem tersebut selanjutnya 

dikonseptualisasikan melalui kegiatan akomodasi, asimilasi dan interpretasi dengan 

sains asli masyarakat sehingga didapatkan pengetahuan sains ilmiah berdasarkan 

sains asli yaitu proses simplisia menghasilkan eksktrak bahan kunyit yang 

dilakukan melalui proses parut, rebus dan saring. Jamu kunir asem bermanfaat 

menjaga kebugaran, napsu makan dan melancarkan menstruasi karena mengandung 

senyawa curcumin, diaforetik, dan karminatif.  

 Wolfe et al. (2010) dalam penelitiannya melakukan rekonstruksi sains 

ilmiah tentang makanan tradisional yang diyakini bermanfaat untuk diet di 

masyarakat Najavo. Penelitiannya melakukan proses laboratorium untuk 

Knowledge: 

Persepsi, konsep, kebiasaan, 

fakta dan prinsip 

Deskripsi: 

Validasi dan standarisasi istilah 

ilmiah, konseptualisasi, 

deskriptif dan deklaratif 

Prediksi dan Persepsi: 

Action, identifikasi, verifikasi, 

reduksi (sorting).  

Transformasi Konseptualisasi  
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membuktikan kandungan yang terdapat di makanan tradisional tersebut. Gaskell 

(2015) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pembelajaran sains memerlukan 

adanya pengetahuan tentang alam dan budaya sekitar serta memahami tujuan 

mempelajarinya. Aji (2017) dalam penelitian melakukan pembelajaran fisika 

melalui integrasi materi dengan etnosains sehingga siswa akan melakukan 

observasi langsung dan dapat mengidentifikasi pertanyaan ilmiah, menjelaskan 

fenomena ilmiah, dan dapat membuat kesimpulan. Damayanti et al. (2017) juga 

melakukan pengembangan model pembelajaran IPA dengan mengintegrasikan 

etnosains sehingga hasilnya dapat meningkatkan hasil belajar kognitif dan berpikir 

kreatif siswa. Arfianawati et al. (2016) mengajarkan materi kimia menggunakan 

Model Pembelajaran Kimia Berbasis Etnosains (MPKBE) yang memberikan 

peningkatan hasil belajar kognitif siswa karena pembelajaran dilakukan secara 

menarik dengan mengintegrasikan pengetahuan asli masyarakat sehingga siswa 

lebih tertarik untuk belajar.   

1. Bidang Kajian Etnosains 

Sudarmin (2014: 27) menjelaskan tiga bidang kajian penelitian etnosains 

yaitu sebagai berikut: 

1. Kebudayaan sebagai pengetahuan asli masyarakat.  

Penelitian etnosains berfokus pada kebudayaan sebagai model untuk 

menjelaskan lingkungan atau situasi sosial. Hal ini bertujuan untuk mengetahui 

berbagai hal yang dianggap penting oleh masyarakat daerah tertentu dan bagaimana 

mereka mengatur berbagai hal tersebut dalam sistem pengetahuan yang dikenal 

sebagai pengetahuan asli masyarakat (indigenous science) dan digunakan sebagai 

landasan tingkah laku setiap masyarakat, suku bangsa, dan kelas sosial tertentu. 

Contoh pengetahuan asli masyarakat di Jawa antara lain; jika seseorang mimisan 

maka dapat diobati menggunakan daun sirih; tidak boleh makan sambil berdiri 

karena dapat menyebabkan sakit perut; dan tidak boleh berbicara atau banyak 

bergerak saat membersihkan telinga karena telinga akan mengalami gangguan 

seperti congekan (otitis).  
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2. Struktur yang digunakan untuk menjelaskan lingkungan.  

Lingkungan yang dijelaskan dapat berupa lingkungan fisik maupun 

lingkungan sosial. Penjelasan lingkungan fisik meliputi tumbuh-tumbuhan, 

binatang, jenis penyakit dan sebagainya (Sudarmin, 2014). Penjelasan lingkungan 

sosial meliputi cara-cara, aturan-aturan, norma-norma, nilai-nilai, yang 

membolehkan atau melarang, dan pengembangan teknologi yang sudah dimiliki 

masyarakat tertentu. Contohnya seperti cara membuat rumah yang baik menurut 

suku Asmat di Papua, cara bersawah yang baik dalam pandangan orang Jawa, dan 

cara membuat perahu yang benar menurut orang Bugis di Karimunjawa.  

3. Pengetahuan ilmiah terhadap kebudayaan masyarakat.  

Pengetahuan ilmiah menjelaskan prinsip pada pengetahuan asli masyarakat 

tentang berbagai macam kegiatan. Pengetahuan ilmiah bertujuan untuk 

memasukkan unsur teknologi dan pengetahuan baru ke dalam suatu masyarakat 

dengan maksud untuk meningkatkan teknologi, sosial, budaya dan hasil aktivitas 

ekonomi masyarakat. Dengan kata lain terjadi rekonstruksi antara pengetahuan 

asli masyarakat (indigenous science) dengan pengetahuan ilmiah. Contohnya pada 

saat seseorang mimisan maka masyarakat umumnya mengobati dengan daun sirih. 

Secara ilmiah, daun sirih mengandung zat tanin yang dapat menghentikan 

pendarahan dalam hidung. 

2. Etnosains dalam Pembelajaran Sains 

Lingkungan, baik fisik maupun budaya dapat memberikan kontribusi 

tertentu pada pengalaman belajar siswa. Pengalaman tersebut dapat berupa pola 

pikir (ranah kognitif), pola sikap (ranah afektif), dan pola perilaku (ranah 

psikomotorik). Pada proses pembelajaran, etnosains dapat digunakan sebagai 

sumber belajar siswa. Pembelajaran IPA dilakukan berdasarkan aspek psikologi 

dan juga aspek antropologi. Geertz (dalam Sudarmin, 2014) menjelaskan hal 

tersebut bahwa dalam aspek antropologi, IPA sebagai proses transmisi budaya dan 

pembelajaran IPA sebagai penguasaan budaya. Berdasarkan hal ini, dalam proses 

pembelajaran terjadi penyampaian ilmu pengetahuan dan budaya dari guru kepada 

siswa. Budaya tersebut meliputi simbol dan makna yang berlaku dan digunakan 

masyarakat. Hal ini selaras dengan penjelasan Suastra (2011) bahwa etnosains 
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dapat digunakan sebagai strategi penciptaan lingkungan belajar dengan 

mengintegrasikan budaya sebagai bagian dari proses pembelajaran IPA sehingga 

berguna bagi kehidupan siswa. 

Sudarmin (2014: 49-50) menjelaskan bahwa pembelajaran IPA yang 

diimplementasikan dengan budaya atau kearifan lokal dilakukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

1. Guru mengidentifikasi pengetahuan awal siswa tentang sains asli. 

Proses penggalian pengetahuan awal siswa dilakukan dalam rangka 

mengakomodasi konsep-konsep berdasarkan budaya asal siswa. Proses ini penting 

dilakukan karena setiap siswa memiliki pandangan dan konsep yang berbeda 

terhadap suatu objek, kejadian atau fenomena. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Ausubel bahwa hal penting yang perlu dilakukan guru sebelum pembelajaran 

adalah mengetahui apa yang telah diketahui oleh siswa (Rifa’i & Anni, 2015: 129).  

2. Pembelajaran secara berkelompok 

Pembelajaran secara berkelompok dilakukan dengan tujuan pengembalian ke 

ciri pembelajaran masyarakat tradisional yaitu masyarakat cenderung melakukan 

kegiatan secara berkelompok, secara sukarela dan informal.  

3. Guru berperan sebagai penegosiasi yang cerdas dan arif 

Snively (dalam Sudarmin, 2014) menjelaskan bahwa dalam hal ini guru 

memberi kesempatan pada siswa untuk mengekspresikan pengetahuannya, untuk 

mengakomodasi konsep-konsep atau keyakinan yang dimiliki siswa yang 

bersumber pada sains asli. Selain itu, guru menjelaskan kepada siswa contoh-

contoh keganjilan yang sebenarnya hal biasa menurut konsep sains barat. Guru juga 

mengidentifikasi batas budaya yang akan dilewatkan serta menuntun siswa 

melintasi batas budaya, sehingga membuat masuk akal bila terjadi konflik budaya 

yang muncul. Guru mendorong siswa untuk aktif bertanya, serta memotivasi siswa 

agar menyadari pengaruh positif dan negatif sains barat dan teknologi bagi 

kehidupan dunianya.   

Penelitian yang dilakukan oleh Fasasi (2017) menjelaskan bahwa pembelajaran 

IPA dengan etnosains pada siswa di Nigeria memberikan pengaruh terhadap sikap 

sains siswa. Penelitian yang dilakukan oleh Zahro et al. (2019) yaitu pembelajaran 
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dengan menggunakan komik berbasis etnosains pada materi pemisahan campuran 

dapat melatihkan kemampuan literasi sains siswa karena siswa tidak hanya 

mengetahui hasil akhir sebuah kesimpulan, namun dapat melihat fenomena 

kemudian menarik sebuah kesimpulan berdasarkan bukti-bukti. Penelitian yang 

dilakukan oleh Fitriani & Setiawan (2017) menunjukkan bahwa pembelajaran 

dengan menggunakan modul IPA berbasis etnosains dapat meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis siswa karena modul tersebut mengaitkan budaya 

dengan pembelajaran. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmadi et al. (2019) 

menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan bahan ajar IPA berbasis etnosains 

tema pemanasan global dapat meningkatkan hasil belajar afektif dan kognitif siswa 

karena dalam pembelajaran siswa berinteraksi secara aktif dan penyampaian materi 

dipadukan dengan pengetahuan asli masyarakat setempat yaitu asal usul lemah 

gempal. Penelitian yang dilakukan oleh Ulfah (2019) yang melakukan proses 

pembelajaran dengan berbasis etnosains materi zat aditif dapat meningkatkan minat 

dan hasil belajar siswa karena aspek etnosains yang diajarkan saat pembelajaran 

menjadikan wawasan siswa tidak dibatasi oleh dinding kelas, belajar menjadi lebih 

bermakna, dan belajar menjadi lebih menarik.  

2.1.3 Desain Pembelajaran Berbasis Masalah Terintegrasi Etnosains 

Pada penelitian ini menggunakan model pembelajaran berbasis masalah 

yang diintegrasikan dengan etnosains. Integrasi dua konsep tersebut dilakukan pada 

sintaks model PBL dengan langkah pada pembelajaran IPA yang 

diimplementasikan dengan kearifan lokal. Proses pembelajaran yang akan 

dilakukan pada penelitian ini dijelaskan pada Tabel 2.2 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 
 

Tabel 2.2 Desain Pembelajaran Berbasis Masalah Terintegrasi Etnosains 

Tahap PBM 

Langkah 

Pembelajaran 

dengan 

Etnosains 

Kegiatan Pembelajaran Berbasis Masalah 

Terintegrasi Etnosains 

Tahap 1: 

Mengorientasi 

siswa pada 

masalah 

 

- Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

memotivasi siswa untuk aktif pada pemecahan 

masalah. Permasalahan yang dibahas adalah 

penyakit anyang-anyangan, kutil, paru-paru 

basah, dan penyakit kuning berdasarkan 

pengetahuan masyarakat. Setelah itu, siswa 

melakukan kegiatan literasi (membaca) 

Tahap 2: 

Mengorganisasi 

siswa untuk 

meneliti 

Guru meng-

identifikasi 

pengetahuan 

awal siswa 

tentang sains 

asli 

 

Guru membantu siswa mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah tersebut. Selain 

itu, guru melakukan proses penggalian 

pengetahuan awal siswa yang dilakukan dalam 

rangka mengakomodasi konsep-konsep 

berdasarkan budaya asal siswa yang 

sebelumnya siswa sudah ditugaskan untuk 

bertanya dengan masyarakat. Budaya yang 

dimaksud adalah pengetahuan masyarakat di 

sekitar siswa tentang penyakit, penyebab, dan 

cara mengatasi penyakit yang dijadikan pokok 

pembahasan yaitu anyang-anyangan, kutil, 

paru-paru basah, dan penyakit kuning.  

Tahap 3: 

Membimbing 

penyelidikan 

secara mandiri 

maupun kelas 

Pembelajaran 

secara 

berkelompok 

 

Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan 

informasi yang sesuai, melaksanakan 

eksperimen untuk memperoleh penjelasan dan 

pemecahan masalah. Pada kegiatan ini 

dilakukan pembelajaran dengan berkelompok. 

Tahap 4: 

Mengembang-

kan dan 

menyajikan 

hasil karya 

Guru berperan 

sebagai 

penegosiasi 

yang cerdas 

dan arif 

 

Guru membantu siswa dalam merencanakan 

dan menyiapkan laporan praktikum dan 

diskusi. Guru mendorong siswa untuk aktif 

bertanya, memberi kesempatan pada siswa 

mengekspresikan pikirannya dan 

mengakomodasi konsep atau keyakinan yang 

yang bersumber pada sains asli.  

Tahap 5: 

Meng-analisis & 

mengevaluasi 

proses 

mengatasi 

masalah 

Guru membantu siswa untuk melakukan 

refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan 

dan proses yang digunakan oleh siswa. Guru 

memotivasi siswa agar menyadari pengaruh 

positif dan negatif sains barat dan teknologi 

bagi kehidupan dunianya serta rekonstruksi 

sains ilmiah.  
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Berdasarkan tabel di atas, sintaks pembelajaran berbasis masalah yang akan 

diintegrasikan dengan etnosains terletak pada tahap 1 sampai tahap 5. Pada tahap 1 

siswa diorientasikan pada permasalahan mengenai gangguan pada sistem ekskresi 

berdasarkan pengetahuan masyarakat. Pada tahap 2 terjadi proses penggalian 

pengetahuan siswa pada pengetahuan asli masyarakat. Pada tahap 3 dilakukan 

proses membimbing penyelidikan secara mandiri maupun kelas dan pengumpulan 

informasi akan dikaitkan dengan pengetahuan asli masyarakat. Pada tahap 4 

dilakukan proses mengembangkan dan menyajikan hasil karya dan akan dilakukan 

suatu proses peninjauan berdasarkan pengetahuan ilmiah tentang permasalahan dan 

solusi masalah. Pada tahap 5 dilakukan proses menganalisis dan mengevaluasi 

proses mengatasi masalah serta akan dilakukan refleksi atau evaluasi terhadap 

penyelidikan dan proses yang dilakukan siswa sehingga terjadi suatu rekonstruksi 

pengetahuan asli masyarakat dan pengetahuan ilmiah.  

2.1.4 Materi Sistem Ekskresi Manusia 

Penelitian model pembelajaran berbasis masalah terintegrasi etnosains 

dilakukan pada siswa SMP Kelas VIII. Pembelajaran tersebut dilakukan dengan 

mengintegrasikan pengetahuan sains asli yang ada di masyarakat tentang penyakit 

pada sistem ekskresi manusia. Pada proses pembelajaran, dilakukan berdasarkan 

permasalahan nyata sehari-hari sehingga siswa memahami manfaat IPA tidak hanya 

sebagai teori. Materi sistem ekskresi manusia dalam kurikulum 2013 terdiri dari 

beberapa sub bab materi yaitu organ ginjal, organ hati, organ paru-paru, organ kulit, 

gangguan dan penyakit sistem ekskresi serta upaya menjaga kesehatan sistem 

ekskresi yang terdapat pada KD 3.10 dan KD 4.10.  

Indikator pembelajaran yang ingin dicapai pada materi sistem ekskresi 

meliputi: siswa mampu menyebutkan organ penyusun sistem ekskresi; siswa 

mampu menjelaskan fungsi sistem ekskresi; siswa mampu menganalisis keterkaitan 

antara struktur dan fungsi pada organ ginjal, organ paru-paru, organ hati, dan organ 

kulit; siswa mampu mengidentifikasi kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi; 

dan siswa mampu mendeskripsikan upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi.  

Materi IPA dalam penelitian ini dipadukan dengan pengetahuan asli 

masyarakat mengenai penyakit pada sistem ekskresi manusia. Gambaran 
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keterpaduan materi ini menggunakan matriks pembelajaran model shared (Fogarty 

et al., 2009). Alasan pemilihan model shared adalah terdapat dua disiplin ilmu yaitu 

sains asli dan sains ilmiah. Kedua disiplin ilmu tersebut membentuk suatu irisan 

yang disebut dengan rekonstruksi sains ilmiah. Keterpaduan pada materi ini 

dijelaskan pada Gambar 2.2 berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Keterpaduan Materi pada Pembelajaran Sistem Ekskresi Manusia 

Penelitian ini memadukan antara pengetahuan masyarakat dengan 

pengetahuan ilmiah tentang sistem ekskresi supaya pembelajaran bermakna bagi 

siswa. Sistem ekskresi merupakan materi yang sangat dekat dengan kehidupan 

siswa karena setiap saat siswa mengalami proses ini. Organ-organ pada sistem 

ekskresi manusia terdiri dari ginjal sebagai organ utama sistem ekskresi, paru-paru, 

hati dan kulit. Semua organ tersebut berperan dalam pembuangan zat sisa 

metabolism yang tidak bermanfaat lagi seperti urine, karbondioksida, bilirubin dan 

keringat melalui suatu sistem yang disebut sistem ekskresi.  

Urine dibentuk melalui proses yang rumit. Proses tersebut terdiri dari 

penyaringan darah (filtrasi), penyerapan kembali (reabsorpsi), dan penambahan zat 

sisa (augmentasi). Filtrasi terjadi antara glomerulus dan kapsul bowman. Tahap ini 

menghasilkan urine primer yang tidak mengandung protein. Reabsorpsi terjadi di 

tubulus kontortus distal. Tahap ini menghasilkan urine sekunder yang mengandung 

air, garam, urea, dan pigmen empedu. Augmentasi terjadi di tubulus kontortus 

proksimal dan tahap ini menghasilkan urine sesungguhnya (Campbell et al., 2010).  

Gangguan dan penyakit yang dapat terjadi pada organ ekskresi antara lain 

gagal ginjal, anyang-anyangan, tuberculosis, hepatitis, penyakit kuning, skabies, 

dan kutil (Nair, 2014). Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga 

kesehatan sistem ekskresi yaitu tidak menahan buang air kecil, banyak minum air 

Sistem Ekskresi 

menurut 

Pengetahuan 

Masyarakat 

Sistem Ekskresi 

secara Ilmiah 
Rekonstruksi 

Pengetahuan 

Ilmiah 
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mineral, mengonsumsi makanan yang seimbang, menjaga tensi darah supaya 

normal, dan menjaga kadar gula darah tetap normal, serta menjaga kebersihan diri 

dan lingkungan.  

Pengetahuan asli masyarakat tentang sistem ekskresi lebih terfokus pada 

penyakit dan kelainan yang meliputi karakteristik, penyebab, dan cara 

mengobatinya. Penyakit tersebut antara lain anyang-anyangan, kutil, paru-paru 

basah,dan penyakit kuning. Setelah dilakukan proses pembelajaran berbasis 

masalah yang terintegrasi etnosains akan terbentuk pengetahuan siswa tentang 

rekonstruksi sains ilmiah pada penyakit tersebut. Adapun integrasi etnosains pada 

materi sistem ekskresi yang ditinjau secara fisiologis sesuai Tabel 2.3 berikut: 

Tabel 2.3 Integrasi Etnosains pada Materi Sistem Ekskresi secara Fisiologis 

No Sistem Ekskresi secara Fisiologis Etnosains 

1 Proses penyaringan darah dalam 

ginjal menghasilkan urine yang 

berbau menyengat karena adanya 

urea dan berwarna kekuningan 

karena adanya urobilin.  

Warna dan bau urine dipengaruhi 

oleh makanan dan minuman yang 

dikonsumsi. Ketika mengonsumsi 

pete atau jengkol, bau urine menjadi 

sangat pesing. Ketika minum obat-

obatan, warna urine menjadi lebih 

butek. (Sumber: hasil wawancara 

yang dilakukan oleh peneliti).  

2 Racun yang masuk ke dalam tubuh 

dinetralkan dengan cara 

mengubahnya menjadi urea yang 

terjadi di organ hati. Apabila proses 

pengubahan zat di dalam hati 

mengalami gangguan, maka tubuh 

akan mengalami suatu penyakit atau 

kelainan.  

Seseorang yang mengonsumsi ciu 

dalam jangka waktu panjang dengan 

jumlah yang banyak akan 

mengalami gangguan dan penyakit 

liver yang ditandai dengan perut 

yang membesar dan warna tubuh 

menjadi kekuningan. (Sumber: hasil 

wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti).  

 

3 Paru-paru sebagai organ ekskresi 

bekerja mengekskresikan gas CO2 

yang bersifat racun dan O2 keluar 

tubuh dalam bentuk uap air.  

Saat makanan dan minuman masih 

panas, tidak boleh disebul karena 

tidak baik untuk kesehatan. 

(Sumber: hasil wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti).  

4 Kondisi yang menyebabkan tubuh 

mengeluarkan keringat antara lain 

saat kondisi lingkungan panas, dan 

setelah melakukan aktivitas seperti 

olahraga untuk menyeimbangkan 

suhu dalam tubuh.  

Setelah melakukan olahraga, tubuh 

akan berkeringat, merasa gerah, dan 

nafas menjadi engap. (Sumber: hasil 

wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti) 
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2.1.5. Kemampuan Literasi Sains 

Secara harfiah, literasi berasal dari kata literacy yang berarti melek huruf atau 

gerakan pemberantasan buta huruf (Echols & Shadily, 2005). Istilah sains berasal 

dari Bahasa Inggris yaitu science yang berarti ilmu pengetahuan alam. Sedangkan 

menurut Toharudin et al. (2011:1), literasi sains berasal dari gabungan dua kata 

Latin, yaitu literatus artinya ditandai dengan huruf, melek huruf, atau 

berpendidikan dan scientia artinya memiliki pengetahuan. Oleh karena itu literasi 

sains dapat diartikan melek IPA (sains) atau tidak buta sains. 

Definisi literasi sains menurut PISA tahun 2006 diartikan sebagai 

kemampuan menggunakan pengetahuan sains, mengidentifikasi pertanyaan, dan 

mencari kesimpulan berdasarkan bukti ilmiah dalam rangka memahami serta 

membuat keputusan berkenaan dengan alam dan perubahan yang dilakukan 

terhadap alam melalui aktivitas manusia (OECD, 2017). Definisi tersebut kemudian 

diubah oleh PISA tahun 2015 yang mendefinisikan literasi sains sebagai 

kemampuan untuk menggunakan hubungan ilmu pengetahuan dengan isu-isu, dan 

ide-ide tentang ilmu pengetahuan sebagai masyarakat yang reflektif (OECD, 2017).  

Holbrook & Rannikmae (2009) juga berpendapat bahwa literasi sains yaitu 

kemampuan memanfaatkan pengetahuan sains untuk kreativitas, keterampilan 

memecahkan masalah, dan membuat keputusan sosial ilmiah secara tanggung 

jawab dengan menggunakan pengalaman pengetahuan sains. Rusilowati et al. 

(2016) menjelaskan bahwa literasi sains penting dikuasai siswa dalam kaitannya 

bagaimana siswa dapat memandang lingkungan, kesehatan, ekonomi, dan masalah 

masyarakat modern yang lebih bergantung pada teknologi dan perkembangan ilmu 

pengetahuan. Poedjiadi (dalam Toharudin et al., 2011) berpendapat bahwa 

seseorang yang memiliki literasi sains dan teknologi ditandai dengan memiliki 

kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep sains 

yang diperoleh dalam pendidikan sesuai dengan jenjangnya, mengenal produk 

teknologi dan memeliharanya, kreatif dalam membuat hasil teknologi yang 

disederhanakan sehingga mampu mengambil keputusan berdasarkan nilai dan 

budaya masyarakat.  
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Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

literasi sains adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menggunakan 

dan memahami ilmu pengetahuan alam melalui penyelidikan, bukti-bukti ilmiah, 

keterampilan dan sikap untuk menyelesaikan permasalahan.  

National Science Teachers Association (NSTA) yang dikutip oleh Toharudin 

et al. (2011:13) menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki literasi sains 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Menggunakan konsep-konsep sains, keterampilan proses, dan nilai apabila 

mengambil keputusan yang bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Mengetahui bagaimana masyarakat mempengaruhi sains dan teknologi serta 

bagaimana sains dan teknologi mempengaruhi masyarakat. 

3. Mengetahui bahwa masyarakat mengontrol sains dan teknologi melalui 

pengelolaan sumber daya alam. 

4. Menyadari keterbatasan dan kegunaan sains dan teknologi untuk meningkatkan 

kesejahteraan manusia. 

5. Memenuhi sebagian besar konsep-konsep sains, hipotesis dan teori sains serta 

mampu mengunakannya. 

6. Menghargai sains dan teknologi sebagai stimulus intelektual yang dimilikinya. 

7. Mengetahui bahwa pengetahuan ilmiah tergantung pada proses-proses inkuiri 

dan teori-teori. 

8. Membedakan fakta-fakta ilmiah dan opini pribadi. 

9. Mengakui asal-usul sains dan mengetahui bahwa pengetahuan ilmiah adalah 

tentatif. 

10. Mengetahui aplikasi teknologi dan pengambilan keputusan menggunakan 

teknologi. 

11. Memiliki pengetahuan dan pengalaman cukup untuk memberikan penghargaan 

pada penelitian dam pengembangan teknologi. 

12. Mengetahui sumber-sumber informasi dari sains dan teknologi yang dipercaya 

dan menggunakan sumber-sumber tersebut dalam pengambilan keputusan.  
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2.1.4.1 Aspek-Aspek Kemampuan Literasi Sains 

PISA tahun 2015 menguraikan dimensi literasi sains yang awalnya terdiri 

dari dimensi konten, proses, dan konteks menjadi beberapa aspek diantaranya 

adalah aspek konteks, aspek kompetensi, aspek pengetahuan dan aspek sikap. 

Berikut ini definisi dari keempat aspek literasi sains, yaitu: (1) aspek 

konteks adalah konteks materi yang terkait dengan diri, keluarga, dan teman sebaya 

(personal), lokal, nasional dan global; (2) aspek kompetensi, berisi keterampilan 

proses ilmiah siswa diantaranya adalah keterampilan menjelaskan proses ilmiah, 

mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah, serta menginterpretasikan data 

dan bukti ilmiah. Untuk membentuk seseorang yang mempunyai kompetensi 

literasi sains, memerlukan aspek pengetahuan dan aspek sikap; (3) aspek 

pengetahuan, merupakan pemahaman tentang konten (isi) dari materi, pengetahuan 

prosedural siswa, dan pengetahuan epistemik; (4) aspek sikap, meliputi sikap 

terhadap ilmu pengetahuan yang ditandai dengan rasa ingin tahu, dukungan 

terhadap pendekatan ilmiah untuk penyelidikan (sikap komitmen), dan kesadaran 

masalah lingkungan (kepedulian). Untuk mempermudah memahami keempat aspek 

tersebut, keterkaitan keempat aspek literasi sains dijelaskan pada Gambar 2.2 

berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Keterkaitan Keempat Aspek Literasi Sains (OECD, 2017) 
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- Minat dalam ilmu 
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- Memahami isu personal, 
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kesehatan, penyakit, bahaya, 

sains dan teknologi 
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2.1.4.2 Indikator Kemampuan Literasi Sains 

Asesmen PISA dibuat supaya siswa dapat memahami bahwa ilmu 

pengetahuan memiliki nilai tertentu bagi individu dan masyarakat dalam 

meningkatkan dan mempertahankan kualitas hidup dan dalam pengembangan 

kebijakan publik. Oleh karena itu, soal literasi sains PISA berfokus pada situasi 

terkait diri individu, sosial, dan peraturan global sebagai konteks. 

Aspek literasi sains terdiri dari aspek pengetahuan sains, sikap sains, 

konteks sains, dan kompetensi sains. Asesmsen literasi sains PISA tidak menilai 

konteks, tetapi menilai pengetahuan, kompetensi dan sikap yang berhubungan 

dengan konteks. Aspek kompetensi sains terdiri dari tiga komponen yaitu (1) 

menjelaskan fenomena secara ilmiah, (2) menafsirkan data dan bukti secara ilmiah, 

dan (3) mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah (OECD, 2017).  

 Kemampuan siswa yang akan dikategorikan ke dalam kemampuan literasi 

sains harus dikategorikan dengan indikator kemampuan literasi sains. Indikator 

pada penelitian ini merujuk pada indikator kemampuan literasi sains dari PISA 

tahun 2015. Tabel 2.4 merupakan tabel indikator kemampuan literasi sains pada 

keempat aspek literasi sains yang merujuk berdasarkan asesmen PISA.  

Tabel 2.4 Indikator Setiap Aspek dalam Literasi Sains 

No Aspek Indikator 

1 Pengetahuan 

Sains 
 Menjelaskan pengetahuan konten, pengetahuan 

bagaimana ide dihasilkan (procedural knowledge), 

dan pemahaman rasional yang mendasari prosedur ini 

(epistemic knowledge) 

2 Konteks Sains  Memahami isu personal, nasional, dan global 

 Menjelaskan konteks kesehatan, penyakit, bahaya, 

serta batasan sains dan teknologi  

3 Kompetensi 

Sains 
 Menjelaskan fenomena secara ilmiah 

 Menafsirkan data dan bukti secara ilmiah 

 Mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah 

4 Sikap Sains  Minat siswa terhadap sains 

 Menyukai induiry ilmiah 

 Merefleksikan pentingnya sains dari perspektif 

pribadi 
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2.2 Kerangka Berpikir 

Pembelajaran pada kurikulum 2013 menekankan pada pengembangan aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Ketiga aspek tersebut diperlukan untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan permasalahan yang 

berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dan siswa memerlukan adanya 

kemampuan literasi sains. Selain itu, pembelajaran dilakukan dengan 

memperhatikan budaya dan kearifan lokal sebagai sumber pembelajaran sehingga 

siswa dapat memahami pengetahuan yang tidak hanya sebatas teori, siswa dapat 

memahami budaya sehingga terjadi konservasi budaya dan pembelajaran semakin 

bermakna. Hal ini memberikan potensi diterapkannya model pembelajaran berbasis 

masalah terintegrasi etnosains untuk mengembangkan literasi sains siswa. 

Pelaksananaan pembelajaran dilakukan di kelas eksperimen sehingga dapat 

diketahui pengaruhnya terhadap peningkatan kemampuan literasi sains siswa. 

Kerangka berpikir pada penelitian ini dijelaskan pada Gambar 2.4 sebagai berikut: 
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Pembelajaran IPA  

Aspek Kognitif  Aspek Keterampilan Aspek Sikap 

Ideal:  

Siswa memiliki kemampuan dalam 

konten materi IPA, dan memiliki 

kemampuan pemecahan masalah 

yang baik  

-  

Hasil observasi: 

Kemampuan siswa dalam konten 

materi IPA dan pemecahan masalah 

perlu ditingkatkan 

Ideal: 

Siswa mampu mengaplikasikan 

pengetahuan IPA dalam kehidupan 

sehari-hari, dan memiliki sikap sains yang 

baik 

 

Hasil observasi:  

Siswa belum mampu menjelaskan teori 

IPA yang dimiliki dalam kehidupan 

sehari-hari dan belum memiliki sikap 

sains yang baik.  

Pembelajaran Materi Sistem Ekskresi Manusia Berbasis Masalah Terintegrasi 

Etnosains untuk Mengembangkan Literasi Sains Siswa 

 

Kelas Kontrol: 

1. Melakukan pretest kemampuan  

literasi sains 

2. Melakukan pembelajaran dengan 

model discovery learning 

3. Melakukan posttest kemampuan 

literasi sains 

 

 

Kelas Eksperimen: 

1. Melakukan pretest kemampuan  

literasi sains  

2. Melakukan pembelajaran dengan 

Model Pembelajaran Berbasis 

Masalah Terintegrasi Etnosains  

3. Melakukan posttest kemampuan 

literasi sains  

 

Data penelitian dianalisis  

 

Hasil penelitian dan simpulan 

Gambar 2.4 Kerangka Berpikir 
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2.3 Penelitian yang Relevan 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniahtunnisa, Nur Kusuma Dewi, dan 

Nur Rahayu Utami yang dilakukan di SMAN 1 Singorojo pada Tahun 2016 

menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan model problem based learning 

pada materi sistem ekskresi manusia terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Hal 

ini ditunjukkan berdasarkan uji korelasi biserial dan uji t bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan antara pembelajaran biologi model problem based learning 

terhadap kemampuan berpikir kritis siswa.  

Selaras dengan penelitian Kurniahtunnisa, hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Temuningsih pada tahun 2017 di SMA Negeri 2 Kendal menunjukkan bahwa 

pembelajaran materi sistem reproduksi menggunakan model problem based 

learning berpendekatan etnosains berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis 

siswa. Hal ini ditunjukkan berdasarkan hasil analisis uji t diperoleh bahwa thitung > 

ttabel (6,161 > 1,97) yang berarti terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis 

siswa kelas kontrol (metode konvensional) dengan kelas eksperimen yang 

menerapkan pembelajaran PBL berpendekatan etnosains.  

Berdasarkan kedua hasil penelitian di atas diketahui bahwa pembelajaran 

menggunakan model PBL maupun model PBL berpendekatan etnosains 

mendorong siswa untuk berpikir kritis melalui proses pemecahan masalah yang 

berorientasi pada masalah autentik di kehidupan nyata. Pada model PBL 

berpendekatan ernosains dilakukan dengan mengintegrasikan budaya, kearifan 

lokal dan pengetahuan yang ada di lingkungan sekitar siswa dengan pembelajaran 

sains. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Galuh Rahayuni pada tahun 2016 di SMP 

Negeri 15 Yogyakarta yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang cukup 

kuat antara keterampilan berpikir kritis dan literasi sains siswa pada pembelajaran 

IPA materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Hal ini ditunjukkan 

berdasarkan uji korelasi bivariat product moment. Keterampilan berpikir kritis 

merupakan salah satu faktor kognitif yang mempengaruhi kemampuan literasi 

sains. Keterampilan berpikir kritis dan literasi sains akan berkembang secara 

kontinyu.  
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 Pembelajaran tersebut dilakukan menggunakan model pembelajaran berbasis 

masalah dan model pembelajaran sains teknologi masyarakat. Berdasarkan uji 

multivariat manova, kedua model pembelajaran tersebut dapat meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis dan literasi sains siswa.  

Penelitian yang selaras dengan hasil penelitian Rahayuni Galuh yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh Didit Ardianto dan B. Rubini pada tahun Ajaran 2014/2015 di 

SMP Negeri Se-Kota Bandung. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa siswa 

yang menggunakan model PBL pada materi tekanan zat cair memiliki kemampuan 

literasi sains pada aspek konten dan aspek kompetensi lebih tinggi dibandingkan 

dengan siswa yang menggunakan model discovery learning.  

Penelitian lain yang mendukung tentang peningkatan literasi sains yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Titis Perwitasari pada tahun 2016 di SMP Negeri 4 

Demak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran konsep 

energi dan perubahannya bermuatan etnosains berbantuan bahan ajar IPA 

terintegrasi etnosains dapat meningkatkan literasi sains berdasarkan nilai N-gain. 

Nilai N-gain pada kelas kontrol sebesar 0,164 (kategori rendah), sedangkan pada 

kelas eksperimen sebesar 0,443 (kategori sedang). Analisis dengan uji-t 

berdasarkan hasil pretest diperoleh nilai sebesar 0670 > 0,05 menunjukkan tidak 

adanya perbedaan yang signifikan pada nilai pretest kedua kelas, sedangkan nilai 

posttest antar kelas diperoleh sebesar 0,0000 < 0,05 menunjukkan ada perbedaan 

yang signifikan pada nilai posttest kedua kelas. 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan diatas, dapat diketahui 

bahwa model pembelajaran berbasis masalah yang terintegrasi etnosains dapat 

meningkatkan kemampuan literasi sains siswa. Penelitian yang akan dilakukan 

dengan model ini yaitu dengan mengintegrasikan etnosains khususnya pada 

pengetahuan masyarakat tentang penyakit pada sistem ekskresi manusia dan cara 

mengatasinya. Pembelajaran dilakukan dengan berbantuan lembar kegiatan siswa 

(LKS) berbasis masalah terintegrasi etnosains. Selain itu, penelitian ini bertujuan 

untuk mengukur literasi sains siswa pada keempat aspek sesuai dengan literasi sains 

PISA.  
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2.4 Hipotesis 

Hipotesis pada penelitian ini yaitu model pembelajaran berbasis masalah 

terintegrasi etnosains pada materi sistem ekskresi manusia berpengaruh terhadap 

peningkatan kemampuan literasi sains siswa pada aspek pengetahuan, aspek 

kompetensi, dan aspek sikap.
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BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Desain model pembelajaran berbasis masalah terintegrasi etnosains yaitu 

pembelajaran dilakukan dengan sintaks PBL yang diintegrasikan etnosains 

pada tahap pertama sampai kelima tentang pengetahuan masyarakat terkait 

gangguan pada sistem ekskresi. Karakteristik model pembelajaran ini yaitu 

pembelajaran membahas permasalahan tentang pengetahuan masyarakat 

terkait gangguan pada sistem ekskresi, selama pembelajaran dilakukan 

penggalian pengetahuan siswa tentang pengetahuan masyarakat tersebut, dan 

melakukan kegiatan demonstrasi serta praktikum untuk menjelaskan dan 

membuktikan pengetahuan masyarakat secara ilmiah melalui rekonstruksi 

sains ilmiah. Keunggulan model pembelajaran yaitu kontekstual, materi 

terpadu, dan ada penjelasan rekonstruksi sains ilmiah, sedangkan keterbatasan 

model pembelajaran yaitu demonstrasi monoton, praktikum kurang maksimal 

dan tidak ada media pembelajaran visual.  

2. Model pembelajaran berbasis masalah terintegrasi etnosains berpengaruh 

terhadap peningkatan kemampuan literasi sains siswa pada aspek pengetahuan 

dengan N-gain sebesar 0,62 dalam kategori sedang dan signifikan, dan juga 

pada aspek kompetensi dengan N-gain sebesar 0,45 dalam kategori sedang dan 

signifikan.  

5.2. Saran 

Berdasarkan pembahasan, peneliti menyampaikan saran sebagai berikut:  

1. Pembelajaran pada materi yang bersifat abstrak sebaiknya menggunakan media 

pembelajaran visual sehingga memudahkan siswa untuk memahami materi. 

2. Pengambilan data sikap sains sebaiknya dilakukan juga melalui observasi 

supaya diperoleh data yang lebih lengkap.  

3. Kegiatan demonstrasi dan praktikum sebaiknya dilakukan dengan lebih 

maksimal sehingga dapat memaksimalkan kemampuan siswa dalam 

pengetahuan prosedural, pengetahuan espistemik, dan kompetensi sains.
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