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ABSTRAK 
 

Intan Permata Sari  (2023) : Identifikasi Kesulitan Guru Dalam 

Pelaksanaan Praktikum Kimia di Madrasah 
Aliyah Swasta Kota Pekanbaru 

 

Identifikasi kesulitan guru dilakukan untuk mengetahui kesulitan yang mempengaruhi 

pelaksanaan kegiatan praktikum kimia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

kesulitan guru yang mempengaruhi  pelaksanaan kegiatan praktikum kimia di 

Madrasah Aliyah Swasta Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 

ajaran 2022/2023 di 6  Madrasah Aliyah Swasta Kota Pekanbaru. Metode penelitian 

ini adalah penelitian survei dengan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan 

desain penelitian model Cross-sectional Survey Design. Sampel penelitian ini terdiri 

dari guru kimia di 6 Madrasah Aliyah Swasta Kota Pekanbaru yang diambil 

berdasarkan teknik random sampling. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah instrumen non tes yang terdiri dari observaasi, angket, dan wawancara. Hasil 

analisis data menunjukkan bahwa persentase tertinggi kesulitan guru yaitu aspek 

process pada indikator laboran dengan persentase 43% yang berada pada kategori 

“rendah”. Persentase terendah kesulitan guru yaitu aspek input pada indikator guru 

dengan persentase 23% dengan kategori “sangat rendah”. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat membantu sekolah serta guru dalam mengatasi kendala pada proses 

pembelajaran kimia berbasis praktikum pada Madrasah Aliyah Swasta Kota 

Pekanbaru.  

Kata Kunci : Identifikasi, Kesulitan Guru, Praktikum Kimia 
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ABSTRACT 

Intan Permata Sari , (2023) : Identifying Teacher Difficulties in Implementing 

Chemistry Practicum at Private Islamic Senior 

High Schools in Pekanbaru City 

This research aims to identify the difficulties faced by teachers that affect the 

implementation of chemistry laboratory activities at Private Islamic Senior High 

Schools in Pekanbaru City. The study was conducted during the academic year 

2022/2023 in six Private Islamic Senior High Schools in Pekanbaru. The research 

method employed was a survey with a qualitative approach, using the Cross-sectional 

Survey Design research model. The research sample consisted of chemistry teachers 

from the six selected schools, chosen through random sampling techniques.Non-test 

instruments, including observation, questionnaires, and interviews, were utilized in this 

research. Data analysis revealed that the highest percentage of teacher difficulties was 

found in the process aspect, particularly in the laboratory indicator, with a 43% rating 

falling into the "low" category. The lowest percentage of teacher difficulties was 

identified in the input aspect, specifically in the teacher indicator, with a 23% rating 

categorized as "very low." The findings of this study are expected to assist schools and 

teachers in addressing challenges related to the chemistry learning process based on 

laboratory activities in Private Islamic Senior High Schools in Pekanbaru City. 

 Keywords : Identification, teacher difficultie, chemistry practicum 
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 ملخص
في تنفيذ التدريب العملي  ون(: تحديد الصعوبات التي يواجهها المعلم٢٢.٣) ،رماتا ساريفإنتان 

 بمدينة بكنباروالثانوية الإسلامية الأهلية للكيمياء في المدرسة 
 

نخحذٚذ انصعٕببث انخٙ ٚخى ححذٚذ انصعٕببث انخٙ ٕٚاجٓٓب انًعهى 

حؤثش عهٗ حُفٛز أَشطت انخذسٚب انعًهٙ عهٗ انكًٛٛبء. انٓذف يٍ ْزا 

انبحث ْٕ ححذٚذ انصعٕببث انخٙ ٕٚاجٓٓب انًعهًٌٕ ٔانخٙ حؤثش عهٗ 

حُفٛز أَشطت انخذسٚب انعًهٙ عهٗ انكًٛٛبء فٙ انًذسست انخبصت 

 ٢٢٢٢/٢٢٢٢ ء ْزا انبحث فٙ انعبو انذساسٙبًذُٚت بٛكبَببسٔ. حى إجشا

فٙ انًذسست انسبدست انخبصت بًذُٚت بٛكبَببسٔ. طشٚقت انبحث ْزِ ْٙ 

بحث يسحٙ رٔ يُٓج َٕعٙ، ببسخخذاو حصًٛى بحث ًَٕرجٙ نخصًٛى انًسح 

يذاسس  ٦انًقطعٙ. حكَٕج عُٛت ْزا انبحث يٍ يعهًٙ انكًٛٛبء فٙ 

 خبصت فٙ يذُٚت عبنّٛ بٛكبَببسٔ ٔانزٍٚ حى أخزْى عهٗ أسبس حقُٛبث

أخز انعُٛبث انعشٕائٛت. ٔالأداة انًسخخذيت فٙ ْزا انبحث ْٙ أداة 

غٛش اخخببسٚت حخكٌٕ يٍ انًلاحظت ٔالاسخبٛبَبث ٔانًقببلاث. أظٓشث 

َخبئج ححهٛم انبٛبَبث أٌ أعهٗ َسبت نهصعٕببث نذٖ انًعهًٍٛ ْٙ 

% ْٔٙ ضًٍ انفئت ٣٢انجبَب انعًهٙ نهًؤشش انًخخبش٘ بُسبت 

بت نهصعٕببث نذٖ انًعهًٍٛ ْٙ انجبَب انًذخهٙ "انًُخفضت". أقم َس

% فٙ فئت "يُخفضت جذاً". ٔيٍ انًأيٕل أٌ ٢٢نًؤشش انًعهى بُسبت 

حسبعذ َخبئج ْزا انبحث انًذاسس ٔانًعهًٍٛ فٙ انخغهب عهٗ انعقببث 

فٙ عًهٛت حعهى انكًٛٛبء انقبئًت عهٗ انخذسٚب انعًهٙ فٙ انًذسست 

 انخبصت بًذُٚت بٛكبَببسٔ عبنٛت.

 

 

الثانوية الإسلامية في تنفيذ التدريب العملي للكيمياء، المدرسة  ةالتحديد، صعوب: الأساسيةالكلمات 
  الأهلية



xi  

 

 
 

DAFTAR ISI 

PERSETUJUAN .................................................................................................. i 

PENGESAHAN ................................................................................................... ii 

SURAT PERNYATAAN .................................................................................... iii 

PENGHARGAAN ............................................................................................... iv 

PERSEMBAHAN ................................................................................................ vii 

ABSTRAK ........................................................................................................... viii 

DAFTAR ISI ........................................................................................................ xi 

DAFTAR TABEL................................................................................................ xiii 

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xiv 

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................... xvi 

BAB 1: PENDAHULUAN .................................................................................. 1 

A. Latar Belakang .................................................................................... 1 

B. Penegasan Istilah ................................................................................. 4 

C. Permasalahan ....................................................................................... 5 

D. Tujuan Penelitian ................................................................................. 6 

E. Manfaat Penelitian ............................................................................... 6 

BAB II : KAJIAN TEORI .................................................................................. 8 

A. Konsep Teoritis ................................................................................... 8 

B. Penelitian Relevan ............................................................................... 26 

C. Kerangka Pikir ..................................................................................... 27 

BAB III : METODE PENELITIAN .................................................................. 28 

A. Metode Penelitian ................................................................................ 28 

B. Desain Penelitian ................................................................................. 28 



xii 

 

C. Tempat dan  Waktu Penelitian ............................................................ 28 

D. Subjek dan Objek Penelitian ............................................................... 29 

E. Sumber Data ........................................................................................ 29 

F. Partisipan ............................................................................................. 30 

G. Teknik Pengumpulan data ................................................................... 31 

H. Teknis Uji Validitas Data .................................................................... 34 

I. Teknis Analisis Data ........................................................................... 35 

J. Prosedur Penelitian .............................................................................. 39 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN .......................................................... 41 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian ................................................................. 41 

B. Hasil Penelitian.................................................................................... 49 

C. Pembahasan ......................................................................................... 63 

BAB V : PENUTUP ............................................................................................ 78 

A. Kesimpulan .......................................................................................... 78 

B. Saran .................................................................................................... 79 

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 80 

LAMPIRAN ......................................................................................................... 84 



xiii  

 

 
DAFTAR TABEL 

 
Tabel III.1 Contoh Lembar Observasi Ketersediaan Fasilitas Praktikum ............. 31 

Tabel III.2 Contoh Lembar Angket Guru dalam Pelaksanaan Praktikum ............ 33 

Tabel III.3 Contoh Teknik Analisis Data .............................................................. 36 

Tabel III.4 Klarifikasi Interprestasi Koefisien Reliabilitas ................................... 37 

Tabel III.5 Kriteria Kesulitan Praktikum .............................................................. 39 

Tabel IV.1 Rangkuman Hasil Butir Uji Coba Angket Guru Kimia ...................... 51 



xiv  

 

 
 

DAFTAR GAMBAR 
 

Gambar II.1 Bagan Kerangka Pikir .................................................................. 27 

Gambar IV.1 Grafik Persentase Aspek Kesulitan Guru dalam Pelaksanaan 

Praktikum Kimia .......................................................................... 

 

52 

Gambar IV.2 Grafik Persentase Pada Aspek Context ........................................ 53 

Gambar IV.3 Grafik Persentase Pada Aspek Input ............................................ 54 

Gambar IV.4 Grafik Persentase Pada Aspek Process ........................................ 54 

Gambar IV.5 Grafik Persentase Pada Aspek Product........................................ 55 

GambarIV.6 Grafik Persentase Indikator Kesulitan Guru dalam 

Pelaksanaan Praktikum Kimia ..................................................... 

 

56 

Gambar IV.7 Grafik Persentase Kesulitan Guru pada Indikator Kurikulum 

Praktikum ..... 

64 

Gambar IV.8 Grafik Persentase Kesulitan Guru pada Indikator Tujuan 

PelaksanaanPraktikum................................................................... 

 

65 

Gambar IV.9 Grafik Persentase Kesulitan Guru pada Indikator Siswa ............. 66 

Gambar IV.10 Grafik Persentase Kesulitan Guru pada Indikator Guru............... 67 

Gambar IV.11 Grafik Persentase Kesulitan Guru pada Indikator Sekolah .......... 68 

Gambar IV.12 Grafik Persentase Kesulitan Guru pada Indikator Waktu 

PelaksanaanPraktikum................................................................... 

 

69 

Gambar IV.13 Grafik Persentase Kesulitan Guru pada Indikator Sarana dan 

PrasaranaPraktikum......................................................................... 

 

70 

Gambar IV.14 Grafik Persentase Kesulitan Guru pada Indikator Tenaga 

Laboran............................................................ 

 

72 

Gambar IV. 

15 

Grafik Persentase Kesulitan Guru pada Indikator Jumlah 

Percobaan yang dapat dilakukan Persemester.............................. 

 

73 



xv  

 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

LAMPIRAN A. Kisi-Kisi Instrumen .................................................................... 84 

LAMPIRAN B. Instrumen Penelitian ................................................................... 87 

LAMPIRAN C. Lembar Observasi ....................................................................... 95 

LAMPIRAN D. Lembar Pedoman Wawancara .................................................... 97 

LAMPIRAN E. Uji Validitas Empiris .................................................................. 98 

LAMPIRAN F. Hasil Reliabilitas.........................................................................99 

LAMPIRAN G. Hasil Rekapitulasi Skor Per Aspek ............................................ 100 

LAMPIRAN H. Hasil Rekapitulasi Skor Per Indikator ........................................ 102 

LAMPIRAN I.  Surat ............................................................................................ 103 

LAMPIRAN J. Lembar Validasi Isi .................................................................... 114 

LAMPIRAN K. Hasil Penelitian........................................................................... 135 

LAMPIRAN L. Dokumentasi ............................................................................... 175 



 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Ilmu kimia merupakan ilmu yang diperoleh dan dikembangkan berdasarkan 

eksperimen dimana hasil-hasil eksperimen kimia tersebut dilakukan sesuai standar 

yang akan menghasilkan hal baru baik dalam bidang teori maupun bidang lainnya 

(Kurniawati, 2018). Ilmu kimia berbasis teori dan eksperimen. Oleh karena itu 

didalam pembelajaran kimia harus memperhatikan karakteristik dalam penilaian 

sebagai produk dan proses pada pembelajaran tersebut. Jika dalam proses 

pembelajaran kimia hanya didominasi oleh teori tanpa adanya praktek maka dapat 

disimpulkan bahwa tingkat pemahaman siswa pada materi tersebut masih kurang 

optimal (Damayanti, Maryam, and Subagia 2019). 

Melihat dari karakteristik ilmu kimia tersebut, maka pelaksanaan praktikum kimia 

tidak dapat dipisahkan dari pembelajaran kimia. Selain itu proses pembelajaran kimia 

yang hanya menekankan pada teori saja tanpa praktek akan cenderung 

membosankan, kurang diminati dan akhirnya menyebabkan siswa berfikir bahwa 

pelajaran kimia itu sulit. Selanjutnya ada banyak konsep kimia yang bersifat abstrak 

yang harus diserap oleh siswa dalam waktu relatif terbatas dan menyebabkan banyak 

siswa yang gagal dalam pembelajaran kimia (Aswir and Misbah 2018). Dalam 

Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah menunjukan bahwa 

sasaran pembelajaran tidak hanya mencakup ranah kognitif namun juga meliputi 

pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan, terlebih untuk 

pembelajaran secara ilmu-ilmu sains yang berkembang berdasarkanketerampilan. 
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  Keterampilan ini dilaksanakan di sekolah dalam bentuk kegiatan praktikum. 

Kegiatan praktikum sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam bidang pengetahuan, sikap dan keterampilan serta kegiatan 

yang mampu memecahkan berbagai masalah melalui percobaan yang dilakukan di 

laboratorium (Damayanti, Maryam, and Subagia 2019). 

Kegiatan praktikum dapat meningkatkan pembelajaran kimia yang konseptual dan 

dapat meningkatkan pemahaman serta hasil belajar peserta didik. Peserta didik lebih 

tertarik melakukan kegiatan didalam laboratorium dan penyampaian materi juga 

lebih mudah dipahami oleh peserta didik melalui proses pembelajaran yang 

dilaksanakan di laboratorium. Selain itu kegiatan praktikum bertujuan untuk 

meningkatkan pemahaman peserta didik pada bidang pengetahuan dan sikap beserta 

keterampilan dengan menerapkan teori-teori yang diperoleh untuk mendapatkan 

solusi dari permasalahan yang dilakukan pada percobaan di laboratorium 

(Yusmarina, Hanum, and Rahmayani 2022). 

Praktikum menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran, setiap sekolah 

wajib memiliki laboratorium dan melaksanakan kegiatan praktikum. Praktikum 

sudah menjadi komponen dalam pembelajaran sains, namun tampaknya pelaksanaan 

praktikum di sekolah masih belum optimal untuk mencapai tujuan praktikum yang 

mendukung teori pembelajaran. Pelaksanaan kegiatan praktikum diharapkan dapat 

tercapai dengan baik, ada tiga tahapan yang harus dilakukan oleh guru dalam 

kegiatan praktikum yaitu tahap persiapan kegiatan praktikum, tahap pelaksanaan 

(kerja) kegiatan praktikum, dan tahap penutup kegiatan praktikum (Efriyani, 2017). 
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Adapun pentingnya kegiatan praktikum antara lain, praktikum membangkitkan 

motivasi belajar kimia, praktikum mengembangkan keterampilan-keterampilan dasar 

melaksanakan eksperimen, praktikum menjadi wahana belajar pendekatan ilmiah, 

dan keempat praktikum menunjang pemahaman materi. Selain itu kegiatan 

praktikum sebagai salah satu metode yang mengedepankan proses dan kerja untuk 

menemukan sendiri sebuah konsep ilmiah berdasarkan suatu proses, pengamatan, 

analisis, pembuktian dan menarik kesimpulan dari suatu objek yang dilakukan, 

namun di dalam melaksanakan praktikum ada beberapa permasalahan yang menjadi 

penyebab guru menjadi sulit dalam pelaksanaan praktikum (Dedi Rahman, 2012). 

Dibeberapa sekolah Madrasah Aliyah Swasta Pekanbaru guru kimia yang ada di 

sekolah tersebut tidak aktif melaksanakan praktikum kimia karena disebabkan oleh 

labor yang sudah dijadikan kelas, menggunakan metode daily life, alat-alat 

praktikum yang tidak memadai, tidak adanya laboran dan menyebabkan hambatan 

pada praktikum kimia, waktu pelaksanaan praktikum terbatas. Dalam kesimpulan 

dari beberapa hasil wawancara dapat disimpulkan  bahwa guru kimia mampu dalam 

melaksanakan praktikum kimia tetapi ada beberapa kendala seperti sarana dan 

prasarana yang kurang memadai, memiliki wawasan tetapi kurang menjalani 

praktikum kimia. 

Permasalahan yang dialami oleh guru dalam pembelajaran kimia yaitu kurangnya 

penguasaan materi oleh guru, kurangnya pemahaman terhadap pembelajaran pada 

kurikulum 2013, disebabkan oleh latar belakang pendidikan guru, kurangnya 

aktivitas yang dilakukan oleh guru di kelas, kurangnya fasilitas pengajaran, adanya 

kesulitan guru dalam menyusun perangkat, dan metode yang dilakukan guru dalam 
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pembelajaran sangatlah monoton(Indrawati & Nurpatri, 2022). Oleh karena itu 

pentingnya memperhatikan kesulitan guru-guru di sekolah dalam pelaksanaan 

praktikum agar praktikum bisa berjalan demi tujuan pembelajaran. 

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan, maka peneliti diperlukan 

penelitian tentang identifikasi kesulitan guru dalam pelaksanaan praktikum kimia 

agar nantinya diperoleh solusi untuk memecahkan permasalahan kesulitan tersebut, 

sehingga keberhasilan proses pembelajaran dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, 

peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Identifikasi Kesulitan Guru 

Dalam Pelaksanaan Praktikum Kimia di Madrasah Aliyah Sawsta Kota 

Pekanbaru. 

B. Penegasan Istilah 

Beberapa istilah yang perlu didefinisikan untuk mempermudah, memahami, 

dan menghindari kesalahan pemahaman terhadap penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Kesulitan 

Kesulitan artinya kesukaran, kesusahan, keadaan atau sesuatu yang sulit. 

Kesulitan merupakan suatu kondisi yang memperlihatkan ciri-ciri hambatan 

dalam kegiatan untuk mencapai tujuan sehingga diperlukan usaha yang lebih 

baik untuk  mengatasi gangguan tersebut (Ratnawati 2017). Kesulitan yang 

mempengaruhi pelaksanaan kegiatan praktikum kimia dibagi menjadi empat 

aspek, yaitu aspek context, input, process dan product. 

2. Praktikum Kimia 

Praktikum adalah metode pembelajaran yang berlangsung melalui 

eksperimentasi, dimana siswa melakukan kegiatan yang melibatkan variabel 
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kontrol, observasi, membandingkan atau mengontrol, dan menggunakan alat 

praktikum (Wati 2021). Metode pembelajaran yang digunakan ini memiliki 

maksud untuk memberi kesempatan siswa untuk mengalami sendiri dan 

melakukan sendiri kegiatan praktikum tersebut, sehingga siswa lebih percaya 

diri dibandingkan hanya belajar dari guru atau membaca buku. Dengan metode 

ini, ilmu yang diperoleh lebih mudah diingat oleh siswa.  

C. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah 

dari penelitian ini yaitu: 

a. Pembelajaran kimia kurang dikaitkan dengan pelaksanaan praktikum kimia. 

b. Kesulitan guru menjadi hambatan pelaksanaan praktikum kimia di sekolah. 

c. Kegiatan praktikum kimia jarang dilakukan di sekolah karena faktor kesulitan 

pelaksanaan praktikum. 

2. Batasan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti membatasi masalah 

yaitu sebagai berikut: 

a. Penelitian ini mengidentifikasi kesulitan guru dalam pelaksanaan praktikum 

kimia 

b. Penelitian ini mengidentifikasi kesulitan guru pada empat aspek yaitu context, 

input, process, dan product beserta indikatornya. 

c. Guru yang diteliti adalah guru kimia Madrasah Aliyah Darul Hikmah, 

Madrasah Aliyah Al-Munawwarah, Madrasah Aliyah Al-Ikhwan, Madrasah 
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Aliyah Muhammadiyah, Madrasah Aliyah Ummatan Wasathan PTR, dan 

Madrasah Aliyah Cendikia tahun ajaran 2022/2023. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan, maka rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah: 

1. Apa kesulitan yang dialami guru dalam pelaksanaan praktikum kimia di 

Madrasah Aliyah Swasta Kota   vPekanbaru? 

2. Apa penyebab kesulitan guru dalam pelaksanaan praktikum kimia di Madrasah 

Aliyah Kota Swasta Pekanbaru? 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apa kesulitan yang dialami guru dalam pelaksanaan 

praktikum kimia di Madrasah Aliyah Swasta Kota Pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui apa penyebab kesulitan dalam pelaksanaan praktikum kimia 

di Madrasah Aliyah Swasta Kota Pekanbaru. 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat dari penelitian ini yaitu: 

a. Bagi Guru 

Sebagai bahan informasi mengenai identifikasi pelaksanaan praktikum kimia 

dan permasalahannya sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi untuk 

meningkatkan pembelajaran kimia pada siswa.  
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b. Bagi Siswa 

Penelitian ini bermanfaat untuk siswa dapat membangkit motivasi belajar 

kimia. 

c. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan bisa mengoptimalkan dan menjadikan bahan 

pertimbangan untuk meningkatkan kualitas sekolah dalam pelaksanaan 

praktikum kimia.  

d. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan bagi peneliti sebagai calon guru kimia, terutama 

mengenai kendala terhadap pelaksanaan praktikum kimia di Madrasah Aliyah 

Kota Pekanbaru serta mengetahui solusi alternatif untuk memecahkan masalah. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Konsep Teoritis 

1. Pembelajaran Kimia 

Pendidikan merupakan suatu bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa 

kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai tujuan, yaitu kedewasaan.  

Berdasarkan hal tersebut maka pendidikan berkaitan dengan interaksi antara 

pendidik dan siswa guna mencapai tujuan. Pendidikan yang berlangsung di dalam 

lingkungan pendidikan. Selain itu, dalam GBHN 1973 disebutkan bahwa 

pendidikan merupakan suatu usaha sadar guna mengembangkan kepribadian dan 

kemampuan siswa yang dilakukan di dalam maupun di luar lingkungan sekolah 

dan berlangsung seumur hidup. Melalui pendidikan, maka terjadi suatu proses 

pembelajaran bagi individu untuk memperoleh pengetahuan(Eka, Dian, and Budi 

2008). 

Kimia merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam yang diperoleh dan 

dikembangkan berdasarkan percobaan untuk mencari jawaban atas pertanyaan 

apa, mengapa, dan bagaimana tentang gejala-gejala alam. Sasaran pembelajaran 

mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang 

dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Kegiatan praktikum adalah salah satu 

kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam bidang 

pengetahuan, sikap dan keterampilan serta kegiatan yang mampu memecahkan 

berbagai masalah melalui percobaan yang dilakukan di laboratorium(Damayanti, 

Maryam, and Subagia 2019). 
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Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari khusus yang terjadi pada zat dan 

segala sesuatu yang berhubungan dengan zat, yaitu komposisi, struktur dan sifat, 

transformasi, dinamika, dan energetika zat. Pembelajaran ilmu kimia belum 

sepenuhnya didasari oleh pendekatan ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah, 

sikap ilmiah, dan keterampilan ilmiah. Pembelajaran ilmu kimia didominasi oleh 

pembelajaran hafalan nama-nama zat kimia, rumus-rumus kimia, hukum-hukum 

dasar ilmu kimia, dan perhitungan kimia (stoikiometri) yang bersifat sangat 

tekstual. Secara umum, model pembelajaran ilmu kimia yang banyak digunakan 

oleh para guru adalah pemberian informasi, pemberian contoh, dan pemberian 

latihan-latihan soal. Penekanan pembelajaran ilmu kimia lebih banyak pada 

perhitungan-perhitungan kimia dibandingkan penguasaan konsep-konsep ilmu 

kimia. Hal tersebut menyebabkan peserta didik belum bisa sepenuhnya 

menerapkan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari (Ambarwati & 

Prodjosantoso, 2018). 

Ilmu kimia bersifat abstrak sehingga tidak mudah untuk dipelajari oleh 

peserta didik, oleh sebab itu diperlukannya upaya-upaya guna mempermudah 

peserta didik untuk mempelajarinya. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu 

adanya praktikum kimia, melalui praktikum kimia seorang peserta didik terlatih 

menggunakan alat-alat kima dengan baik, mengenal bahan-bahan kimia dan 

memahami konsep-konsep kimia. Melalui kegiatan praktikum daya ingat peserta 

didik akan menjadi lebih bertahan lama dibandingkan dengan hanya 

mendengarkan atau melihat saja. Hal ini disebabkan peserta didik menggunakan 

sarana-sarana yang tersedia, melakukan percobaan, mengamati hasil percobaan, 
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mencatat hasil percobaan, sehingga memiliki pengalaman dan akan meningkatkan 

keterampilan berpikir (Subagia, 2014). 

Pembelajaran kimia sering kali memiliki beberapa permasalahan yang 

menyebabkan sulitnya siswa memperoleh pemahaman yang baik antara lain, ilmu 

kimia banyak memiliki konsep yang abstrak pada beberapa materi tertentu 

sehingga siswa cenderung tidak menyukai dan sukar memahami pelajaran kimia, 

pelaksanaan praktikum kimia yang kurang aktif, ketidakpastian penuntun 

praktikum dengan kebutuhan siswa dan keberadaan laboratorium kimia, serta 

peran guru yang kurang terampil dalam mengatasi kekurangan alat dan bahan 

laboratorium (Marlan, 2020). Pencapaian SKL yang diharapkan K-13 adalah 

peserta didik dapat belajar dari berbagai macam metode pembelajaran. Kimia 

merupakan salah satu mata pelajaran dalam kompetensi dasarnya terdapat 

beberapa materi yang harus dipraktikumkan dengan menggunakan metode 

demonstrasi atau eksperimen (Yusmarina, Hanum, and Rahmayani 2022). 

Sasaran pembelajaran meliputi aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek 

keterampilan yang ditetapkan untuk setiap satuan pendidikan. Aspek keterampilan 

juga disebut aspek psikomotorik yang berkaitan dengan kegiatan fisik diantaranya 

seperti mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji dan mencipta. Kegiatan 

fisik dapat diterapkan dengan cara melakukan kegiatan praktikum dengan 

melakukan beberapa eksperimen. Hal ini merupakan standar kompetensi lulusan 

pendidikan dasar dan menengah. Wiratma dan Subagia menjelaskan bahwa 

kegiatan praktikum bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik pada 

bidang pengetahuan sikap dan keterampilan. Penerapan dari teori-teori yang telah 
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diperoleh bertujuan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan berdasarkan 

percobaan-percobaan di laboratorium (Sasongko, 2020). 

Dalam penilaian dan pembelajaran kimia harus memperhatikan 

karakteristik ilmu kimia sebagai produk dan proses. Jika dalam proses 

pembelajaran kimia hanya didominasi oleh teori tanpa adanya praktek maka dapat 

disimpulkan bahwa tingkat pemahaman siswa pada materi tersebut masih kurang 

optimal. Melihat karakteristik ilmu kimia tersebut, maka laboratorium tidak dapat 

dipisahkan dari ilmu kimia. Selain itu, proses pembelajaran kimia yang hanya 

menekankan pada teori saja tanpa praktek akan cenderung membosankan, kurang 

diminati dan akhirnya siswa menganggap bahwa pelajaran kimia itu sulit. 

Selanjutnya banyak konsep kimia yang bersifat abstrak yang harus diserap oleh 

siswa dalam waktu relatif terbatas menyebabkan siswa gagal dalam belajar kimia. 

Oleh sebab itu butuh sinkronisasi antara pembelajaran teori dan praktek terutama 

pada pembelajaran kimia di sekolah menengah dan sederajatnya (Aswir & 

Misbah, 2018). 

2. Praktikum Kimia 

Praktikum adalah pengalaman belajar dimana siswa berinteraksi dengan 

materi atau dengan sumber data sekunder untuk mengamati dan memahami 

materi. Praktikum merupakan metode pembelajaran yang direkomendasikan 

dalam pembelajaran sains karena memiliki banyak kelebihan jika dibandingkan 

dengan metode lain. Kelebihan tersebut antara lain mampu menumbuhkan 

kepercayaan peserta didik atas kebenaran atau kesimpulan melalui eksperimen 

yang dilakukannya dari pada sekedar menerima penjelasan dari guru atau dari 
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buku, mampu mengembangkan sikap untuk mengadakan studi eksplorasi tentang 

sains dan teknologi,mampu menumbuhkan sikap-sikap ilmiah peserta didik 

seperti bersikap jujur, bekerjasama, kritis, terbuka, dan bertoleransi, memberikan 

pengalaman pada peserta didik dalam belajar dengan mengalami atau mengamati 

sendiri suatu proses atau fenomena, mampu memperkaya pengalaman peserta 

didik dengan hal-hal yang bersifat realistis dan objektif, mampu mengembangkan 

sikap berpikir ilmiah peserta didik, dan hasil belajar akan tersimpan lebih lama 

dalam diri peserta didik dan terjadi proses internalisasi (Eliyarti, 2019). 

Peran praktikum sangat strategis dalam meningkatkan motivasi dan hasil 

belajar kimia, namun hingga saat ini kegiatan praktikum kimia di sekolah 

tampaknya masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini diperkuat oleh peneliti 

bahwa insensitas guru dalam melaksanakan kegiatan praktikum masih sangat 

rendah. Terkendalanya pelaksanaan praktikum kimia dipengaruhi oleh beberapa 

faktor seperti keterbatasan alat dan bahan praktikum, kekurangan waktu 

praktikum, keterbatasan bahan ajar, tidak adanya laboran dan dari faktor guru 

tersebut (Purbandi, 2019). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan praktikum kimia adalah 

sebagai berikut: 

a. Ruang laboratorium kimia digunakan sebagai ruang kelas 

b. Keterbatasan alat dan bahan 

c. Kekurangan waktu 

d. Tidak adanya laboran (Masruri, 2020) 
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Kesiapan guru dan siswa sangat mendukung jalannya pelaksanaan 

praktikum kimia. Kesiapan siswa sangat mempengaruhi pelaksanaan praktikum 

kimia. Rasa antusias siswa dalam melaksanakan praktikum kimia sangat tinggi 

sehingga mendukung jalannya pelaksanaan praktikum. Selain itu, rasa ingin tahu 

siswa terhadap hal-hal baru sangat tinggi, sehingga kesiapan siswa dalam 

melaksanakan praktikum kimia merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan 

praktikum kimia. Kesiapan guru ini dengan senantiasa daapat berkreasi untuk 

merancang kegiatan praktikum kimia meskipun adanya keterbatasan sarana dan 

prasarana laboratorium. Dan faktor penghambat lainnya adalah tidak adanya 

laboran khusus kimia (Damayanti, Maryam, and Subagia 2019). 

Kimia merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam yang diperoleh dan 

dikembangkan berdasarkan percobaan untuk mencari jawaban atas pertanyaan 

apa, mengapa dan bagaimana tentang gejala-gejala alam khususnya yang 

berkaitan dengan komposisi, struktur, sifat, transformasi, dinamika dan energetika 

zat (Purbandi 2019). Dalam ilmu kimia terdapat dua hal yang berkaitan yaitu ilmu 

kimia sebagai produk dan ilmu kimia sebagai proses. Kimia sebagai produk 

mencakup sekumpulan pengetahuan yang terdiri atas fakta, asas, konsep, teori, 

serta prinsip-prinsip kimia. Kimia sebagai proses mencakup keterampilan-

keterampilan dan sikap-sikap yang dimiliki oleh para ilmuan untuk memperoleh 

dan mengembangkan pengetahuan kimia (Puspita, Nazar, and Hanum, Latifah 

Reza 2021). 

Pelaksanaan praktikum di sekolah  juga dilakukan berdasarkan materi 

ajar yang telah diatur dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah 
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ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan. Selain itu terdapat pula beberapa kelompok praktikum 

minimal yang harus diterapkan dalam pengajaran kimia di sekolah SMA/MA, 

yaitu kelompok praktikum pengenalan reaksi kimia, teknik pemisahan dan 

pemurnian, titrasi asam-basa, elektrokimia, energetika dan pembuatan produk 

terapan pengetahuan kimia. Kegiatan eksperimen dan praktikum sebagai salah 

satu metode yang mengedepankan proses dan kerja untuk menemukan sendiri 

sebuah konsep ilmiah berdasarkan suatu proses, pengamatan, analisis, pembuktian 

dan menarik kesimpulan dari suatu objek (Rahman, Adlim, and Mustanir 2015). 

Didalam pembelajaran kimia terdapat materi praktikum dengan 

menggunakan metode demonstrasi atau eksperimen. Kegiatan praktikum dapat 

dilakukan di laboratorium atau diluar ruangan, kendala pada saat praktikum dapat 

diatasi dengan kemampuan seorang guru yang mampu memberi motivasi kepada 

peserta didik dalam berpikir kritis, kreatif dan analitis dalam menghadapi masalah 

pada saat pra atau ketika sedang melakukan praktikum. Pembelajaran kimia itu 

lebih didominasi oleh pembelajaran seperti hafalan nama-nama zat kimia, rumus-

rumus kimia, hukum dasar kimia, dan perhitungan kimia atau disebut dengan 

stoikiometri yang bersifat sangat teoritis atau tekstual. Secara umum model 

pembelajaran kimia yang telah banyak digunakan oleh guru adalah seperti 

pemberian informasi, pemberian contoh, dan pemberian latihan-latihan soal. Pada 

pembelajaran kimia lebih ditekankan pada perhitungan-perhitungan kimia 

dibandingkan dengan penguasaan konsep pada ilmu kimia. Hal tersebut menjadi 
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penyebab peserta didik belum bisa sepenuhnya menerapkan ilmu kimia dalam 

kehidupan sehari-hari (Yusmarina, Hanum, and Rahmayani 2022). 

Kegiatan praktikum memberikan pengaruh terhadap keberhasilan siswa 

dalam pembelajaran kimia, mengamati secara langsung gejala ataupun proses 

kimia, melatih keterampilan berpikir ilmiah, serta menanamkan dan 

mengembangkan sikap ilmiah. Melalui kegiatan praktikum, siswa diajak untuk 

lebih mudah memahami konsep dan menjadikan pembelajaran lebih mudah 

diingat, serta dapat menjadi sarana untuk mengembangkan keterampilan proses 

dan memupuk sikap ilmiah. Berhasil atau tidaknya pembelajaran sangat 

dipengaruhi oleh beberapa komponen pendidikan. Salah satunya adalah guru, 

seorang guru mampu menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien 

dengan cara memilih strategi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan 

kondisi peserta didik demi terwujudnya tujuan pendidikan yang sebenarnya 

(Ambarwati & Prodjosantoso, 2018). 

Pelaksanaan kegiatan praktikum diharapkan dapat tercapai dengan baik. 

Tiga tahapan yang harus dilakukan oleh guru dalam kegiatan praktikum menurut 

Sari (2013:55) yaitu tahap persiapan kegiatan praktikum, tahap pelaksanaan 

(kerja) kegiatan praktikum, tahap penutup kegiatan praktikum. (Efriyani, 2017). 

Praktikum memiliki beberapa faktor pendukung, yaitu persiapan guru dalam 

menyediakan penuntun praktikum dan melakukan penilaian pada saat kegiatan 

praktikum tersebut, dan menyediakan sarana dan prasarana laboratorium kimia. 

Dalam pelaksanaan praktikum kimia, guru menghadapi beberapa tantangan antara 

lain minimnya sarana dan prasarana laboratorium sekolah, rendahnya kesediaan 
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alat dan bahan yang tersedia di laboratorium, sistem pengelolaan yang belum 

maksimal dan ketersediaan prosedur praktikum (Ambarwati & Prodjosantoso, 

2018). 

Ada berbagai permasalahan yang menyebabkan sulitnya peserta didik 

dapat memperoleh hasil pembelajaran yang baik pada mata pelajaran kimia antara 

lain, ilmu kimia yang memiliki konsep-konsep yang abstrak, sebab itu kimia 

sering tidak disukai oleh peserta didik dan sulit dipahami, kurangnya pelaksanaan 

praktikum di SMA, ketidaksesuaian penuntun praktikum dengan apa yang 

dibutuhkan peserta didik, keberadaan alat dan bahan praktikum di laboratorium 

sekolah, kurangnya keterampilan guru dalam mengatasi permasalahan, tidak 

menyediakan petugas di dalam laboratorium yang memiliki skill atau kualifikasi 

pendidikan laboran (I Wayan Darsana, I Wayan Sadia, 2014). 

Berdasarkan hasil studi lapangan, guru di Indonesia masih kurang 

memanfaatkan kegiatan praktikum sebagai salah satu kegiatan dalam proses 

belajar mengajar. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa sebagai berikut: 1) 

keterampilan guru dalam melaksanakan kegiatan praktikum dan penggunaan; 2) 

alat kurang optimal; 3) petunjuk praktikum yang belum baku sehingga berbeda-

beda antar sekolah; 4) peralatan praktikum yang tersedia tidak mencukupi dari 

jumlah idealnya bahkan ada yang tidak memilikinya; 5) kesulitan dalam 

pengadaan bahan yang diperlukan praktikum; 6) minimnya tenaga laboran 

disekolah, sehingga guru harus bekerja sendiri dalam mempersiapkan praaktikum; 

7) alokasi waktu untuk melaksanakan praktikum masih kurang; 8) pemahaman 
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mengenai pentingnya praktikum dalam mengaplikasikan sains masih kurang 

(Aswir & Misbah, 2018). 

3. Sarana dan Prasarana 

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan pelaksanaan 

kegiatan tertentu (Arikunto, 1987:6). Sarana juga mempunyaipengertian segala 

sesuatu yang dapat memudah kan dan melancarkan pelaksanaan segala usaha. 

Sedangkan sarana laboratorium adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam 

proses belajar mengajar baik yang bergerak maupun tidak bergerak agar 

pencapaian tujuan laboratorium dapat berjalan dengan lancar , teratur, efektif dan 

efisien.Sarana laboratorium meliputi semua peralatan serta perlengkapan yang 

langsung digunakan dalam proses penelitian di laboratorium. Contoh: gedung 

laboratorium , ruangan, meja, kursi, alat praktikum dan lain-lain. Sedangkan 

prasarana merupakan semua komponen yang secara tidak langsung menunjang 

jalannya proses belajar mengajar atau pendidikan di suatu sekolah (Yuliarti, 

Rohiat, and Juarsa 2006). 

Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat vital dan hal yang sangat 

penting dalam menunjang kelancaran atau kemudahan dalam proses 

pembelajaran, dalam kaitannya dengan pendidikan yang membutuhkan sarana dan 

prasarana juga pemanfaatannya baik oleh guru maupun oleh siswa dalam kegiatan 

belajar mengajar. Pengelolaan sarana dan prasarana juga sangat dibutuhkan 

karena dengan adanya pengelolaan sarana dan prasarana yang ada dilembaga 

pendidikan akan terpelihara dan jelas kegunaannya. Sarana pendidikan adalah 

semua fasilitas yang mempermudah dan memperlancar proses pendidikan dan 
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pengajaran dan sifatnya langsung, misalnya papan tulis, buku, transparan OHP, 

LCD, dan sebagainya. Prasarana pendidikan adalah semua benda atau fasilitas 

yang mempermudah dan memperlancar proses pendidikan dan pengajaran, tetapi 

sifatnya tidak langsung misalnya ruang kelas/gedung, meja, kursi, dan jalan-jalan 

yang ada dilembaga pendidikan (Ahmad Nurabadi, 2014). 

Sarana dan prasarana pendidikan menjadi tolak ukur dari mutu sekolah. 

Tetapi fakta dilapangan banyak ditemukan sarana dan prasarana yang tidak 

dioptimalkan dan dikelola dengan baik untuk itu diperlukan pemahaman dan 

pengaplikasin manajemen sarana dan prasarana pendidikan persekolahan berbasis 

sekolah. Bagi pengambil kebijakan di sekolah pemahaman tentang bagaimana 

dapat berperan dalam merencanakan, menggunakan dan mengevaluasi sarana dan 

prasarana yang ada sehingga dapat dimanfaatkan dengan optimal guna mencapai 

tujuan pendidikan (Rosnaeni, 2019). 

Sarana dan prasarana sekolah sangat meunjang pekerjaan guru. Guru 

yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai 

sejatinya akan menunjukkan kinerja yang baik daripada guru yang tidak 

dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai. Idealnya seorang guru dengan 

didukung oleh sarana prasarana sekolah yang baik dan pengalaman kerja yang 

cukup lama cenderung mutu pembelajarannya menjadi tinggi, dan sebaliknya 

dengan sarana dan prasarana yang kurang mendukung dan pengalaman kerja yang 

kurang, maka mutu pembelajarannya pun menjadi rendah. Oleh karena itu dengan 

dukungan sarana dan prasarana dan pengalaman kerja yang memadai diharapkan 

kinerja guru bisa menjadi lebih professional (Rahayu and Eliyarti 2019). 
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Penentuan standar sarana dan prasarana merupakan acuan mutlak bagi 

setiap sekolah. Menurut Hudha (2011) dalam penelitian analisis Pengelolaan 

Pratikum Biologi di Laboratorium Biologi Universitas Muhammadiyah Malang 

bahwa peralatan praktikum yang tidak berfungsi dengan baik tetapi tetap 

digunakan akan mengganggu dalam proses kegiatan praktikum sehingga 

praktikum tidak efektif dan efisien. Efektivitas pembelajaran salah satunya 

dipengaruhi oleh fasilitas yang dimiliki sekolah (Unpak, 2018). Keberhasilan guru 

dalam kegiatan pembelajaran ditunjang oleh kelengkapan sumber belajar yang ada 

di sekolah. Secara regional kegiatan pembelajaran terlaksana secara optimal 

apabila sumber belajarnya lengkap dan berfungsi guna menunjang kegiatan 

tersebut. Akan tetapi kelengkapan sumber belajar belum menjamin terlaksananya 

kegiatan pembelajaran yang optimal (Yulis, 2022). 

Pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah merupakan salah satu 

indikator sebagai ukuran tingkat baik atau buruknya layanan yang diberikan 

sekolah kepada pelanggan. Pemanfaatan sarana prasarana yang baik adalah 

penggunaan yang disesuaikan dengan kebutuhan, terdapat empat tujuan 

penggunaan sarana prasarana yang efektif yaitu, tercapainya tujuan, relevan 

penggunaan antarmedia dan pembahasan materi, sarana prasarana yang tersedia 

dan karakteristik siswa. Penggunaan yang tepat pada sarana dan prasarana 

merupakan bentuk penunjang dan dukungan tercapainya proses pembelajaran dan 

pendidikan di sekolah, hingga harapan untuk menjadi sebuah sekolah yang baik 

dan terus melakukan perbaikan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan dari 
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pelangannya, baik internal maupun eksternal (Firmansyah, Supriyanto, and Timan 

2018). 

Kemampuan untuk mengelola sarana dan prasarana sekolah merupakan 

hal yang sangat penting karena kualitas pendidikan pada umumnya dan kualitas 

pembelajaran khususnya sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan sarana dan 

prasarana sebagai komponen yang bertujuan pada pendidikan. Penelitian 

terdahulu yang dilakukan Wahyudiati pada tahun 2016 menunjukkan bahwa 

faktor yang mempengaruhi kualitas pelaksanaan praktikum Kimia menunjukkan 

bahwa motifasi siswa mengikuti praktikum masih kurang, peran guru dan laboran 

masih perlu ditingkatkan, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang masih 

terbatas (Rahayu and Eliyarti 2019). 

4. Laboratorium 

Laboratorium merupakan salah satu sumber pembelajaran kimia yaitu 

sebagai salah satu faktor pendukung pembelajaran. Penggunaan laboratorium 

kimia dalam pembelajaran memberikan pengalaman secara langsung untuk 

peserta didik mengembangkan kompetensi agar mampu menjelajahi dan 

memahami lingkungan sekitar secara ilmiah dan akan memberikan pengalaman 

untuk melakukan instrumen, percobaan ataupun eksperimen. Maka saat praktikum 

diperlukan adanya penyediaan alat dan bahan praktikum serta pengelolaan 

laboratorium yang baik, agar pelaksanaan pembelajaran kimia dapat berjalan 

secara maksimal. Praktikum memiliki beberapa faktor pendukung, diantaranya 

persiapan guru dalam menyediakan penuntun praktikum dan melakukan penilaian 

kegiatan tersebut, serta tersedianya sarana dan prasarana laboratorium kimia. 
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Dalam pelaksanaan praktikum kimia, guru menghadapi beberapa rintangan antara 

lain minimnya sarana dan prasarana laboratorium sekolah, ketidak sesuaian dan 

rendahnya kualitas serta kuantitas peralatan dan zat yang tersedia di laboratorium, 

sistem pengelolaan laboratorium yang belum optimal dan ketersediaan prosedur 

praktikum (Ambarwati & Prodjosantoso, 2018). 

Laboratorium merupakan salah satu sumber pembelajaran kimia yang 

sangat diperlukan untuk memberikan pengalaman nyata pada peserta didik, 

sebagai salah satu faktor pendukung pembelajaran. Keberadaan laboratorium di 

sekolah menengah sudah merupakan suatu keharusan pada pendidikan sains 

modern. Penggunaan laboratorium kimia dalam pembelajaran akan memberikan 

pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar mampu 

menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah serta akan memberikan 

pengalaman untuk dapat mengajukan dan menguji hipotesis melalui percobaan, 

mengumpulkan, mengolah, dan menafsirkan data, menyusun laporan serta 

mengkomunikasikan hasil percobaan secara lisan. (I Wayan Darsana, I Wayan 

Sadia, 2014). 

Menurut Rahayuningsih (2005), dalam rangka mencapai tujuan yang 

bersifat multi dimensi dalam proses pembelajaran dilaboratorium, maka 

pembelajaran di laboratorium sangat efektif untuk mencapai tiga ranah secara 

bersama-sama  adalah keterampilan kognitif yang tinggi yaitu dapat memahami 

teori, segi-segi teori yang berlainan dapat diintregasikan, teori dapat diterapkan 

pada permasalahan nyata. yaitu : 
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1) Keterampilan afektif yaitu  merencanakan kegiatan secara mandiri, 

bekerjasama, mengkomunikasikan informasi mengenai bidangnya, menghargai 

bidangnya 

2) Keterampilan psikomotor yaitu memasang peralatan sehingga betul-betul 

berjalan, memakai peralatan dan instrument tertentu (Yennita, Sukmawati, and 

Zulirfan 2012). 

Laboratorium adalah suatu tempat yang disediakan bagi peserta didik 

agar dapat melakukan percobaan. Percobaan yang dilakukan menggunakan 

berbagai bahan kimia, peralatan gelas dan instrumen khusus yang dapat 

menyebabkan terjadinya kecelakaan bila dilakukan dengan cara yang tidak tepat. 

Kecelakaan itu dapat juga terjadi karena kelalaian atau kecerobohan kerja, hal ini 

dapat membuat orang tersebut cedera, dan bahkan bagi orang disekitarnya. 

Keselamatan kerja di laboratorium merupakan keinginan bagi setiap individu yang 

sadar akan kepentingan kesehatan, keamanan, dan kenyamanan kerja. 

Laboratorium merupakan jantung dari kegiatan pembelajaran sains, 

khususnya pembelajaran kimia, karena laboratorium merupakan tempat untuk 

melihat, mencoba, menguji, menilai konsep-konsep sains yang dipelajari hingga 

siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang sains. Belajar sains yang 

hanya dilakukan melalui membaca buku maupun mendengarkan dari penjelasan 

guru tidaklah lengkap tanpa disertai dengan melakukan kegiatan sains yang 

sebagian besar dilaksanakan di laboratorium (pratyaksa). Melalui kegiatan 

laboratorium peserta didik dapat mengkaji kebenaran konsep yang dipelajari 

secara teroretis melalui analisis kritis berdasarkan kemampuan intelektualnya 
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(anumana). Ketiga cara belajar tersebut dikenal dengan Tripramana. Selain itu 

laboratorium mempunyai fungsi sebagai tempat kegiatan penunjang dari kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas. Dilihat dari fungsinya, pertama laboratorium kimia 

sebagai tempat bagi pendidik untuk mendalami konsep-konsep kimia, 

mengembangkan metode pembelajaran, memperkaya pengetahuan dan 

keterampilan, dan sebagainya. Kedua, sebagai tempat peserta didik untuk belajar, 

memahami, mengembangkan keterampilan, dan mengaplikasikan tentang teori 

yang telah di dapat waktu pembelajaran di dalam kelas. Untuk itu keberadaan 

laboratorium kimia merupakan salah satu sarana yang sangat penting untuk 

mendukung tercapainya akan keberhasilan terhadap suatu proses pembelajaran, 

sehingga laboratorium kimia harus dilengkapi dengan tata ruang, administrasi, 

perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, bahan habis pakai dan 

perlengkapan  lainnya, sesuai dengan standar sarana prasarana laboratorium kimia 

menurut Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 (Marlan 2020). 

Persoalan yang paling mengemuka dalam pembelajaran di laboratorium 

adalah masalah kualitas pengelolaan laboratorium yang meliputi proses 

pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan alat dan bahan. World Health 

Organization (WHO) menyatakan ada banyak faktor yang berpengaruh terhadap 

kualitas pengelolaan laboratoriun, antara lain security, containment, safety, and 

ergonomics. Security ditekankan pada proses pencegahan resiko dan bahan 

berbahaya yang tidak diinginkan ketika masuk laboratorium. Containment adalah 

keinginan untuk meminimalkan resiko dan mencegah ketertinggalan bahan 

berbahaya di laboratorium yang dapat membahayakan masyarakat. Safety meliputi 
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kebijakan dan prosedur untuk mencegah bahaya bagi pekerja, pengunjung, dan 

masyarakat. Ergonomics ditujukan pada adaptasi terhadap fasilitas dan peralatan 

untuk menciptakan keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Lebih jauh 

dinyatakan bahwa laboratorium yang tidak menerapkan sistem pengelolaan yang 

baik berpotensi menimbulkan kesalahan kerja dan masalah lain yang tidak 

terdeteksi. Sebaliknya, penerapan sistem pengelolaan laboratorium yang baik 

tidak menjamin bebas dari kesalahan, tetapi dapat mendeteksi dan mencegah 

kesalahan yang akan terjadi sedini mungkin (Wiratma & Subagia, 2014). 

Laboratorium merupakan salah satu  tempat berkembangnya ilmu 

pengetahuan melalui berbagai penelitan dan percobaan, dalam kegiatan 

penelitian/percobaan tentunya menggunakan bermacam-macam jenis alat dan 

bahan kimia untuk menunjang kegitannya dan beberapa fasilitas pendukung 

lainnya seperti air, gas, listrik dan almari asam tentunya alat, bahan kimia dan 

fasilitas laboratorium beserta aktivitasnya sangat berpotensi dalam menimbulkan 

terjadinya suatu kecelakaan. Kondisi sarana prasarana laboratorium pada masing-

masing institusi berbeda-beda. Kesenjangan yang terjadi ini akibat tidak adanya 

standar laboratorium pendidikan tenaga kesehatan. Oleh karena itu perlu disusun  

standar laboratorium agar lulusan yang dihasilkan mempunyai kompetensi sesuai 

yang akan dicapai dalam kurikulum (Simbolon, Hairida, and Harun 2016). 

Dalam  rangka peningkatan mutu dan akuntabilitas pendidikan tenaga 

kesehatan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan nasional 

dan global perlu disiapkan acuan bagi institusi pendidikan tenaga kesehatan 

(Diknakes), berupa Standar Laboratorium Pendidikan Tenaga Kesehatan, agar 
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Laboratorium di institusi pendidikan terstandar untuk menunjang proses 

pembelajaran yang berkesinambungan (Syakbania and Wahyuningsih 2017). 

Selain itu juga di lihat dari Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 605/MENKES/SKNI1 tahun 2008 tentang Standar Balai Laboratorium 

Kesehatan dan Balai Besar Laboratorium Kesehatan yang bertujuan supaya setiap 

laboratorium memiliki standar yang baik. Standar tersebut meliputi standar 

ketenagaan, standar sarana, prasarana dan alat, standar media dan reagen, 

keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium serta pencatatan dan pelaporan 

(Kimia, 2017). 

Sarana laboratorium merupakan fasilitas yang digunakan dalam proses 

belajar mengajar, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Sarana laboratorium 

berfungsi untuk pencapaian tujuan pendidikan agar dapat berjalan dengan lancar, 

efisien, teratur dan efektif. fasilitas yang terdapat dalam sarana laboratorium, 

seperti : gedung laboratorium, ruangan, meja, kursi, alat praktikum, dan 

sebagainya. Sedangkan prasarana adalah komponen penunjang jalanannya proses 

belajar mengajar (Yusmarina, Hanum, and Rahmayani 2022). 

Secara garis besar fungsi laboratorium sebagai berikut : 

1. Memberikan kelengkapan bagi pelajaran yang telah diterima sehingga antara 

teori dan praktek bukan merupakan dua hal yang terpisah. 

2. Memberikan keterampilan kerja ilmiah bagi mahasiswa/siswa. 

3. Memberikan dan memupuk keberanian untuk mencari hakikat kebenaran 

ilmiah dari suatu objek dalam lingkungan alam dan lingkungan sosial. 
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4. Menambah keterampilan dalam menggunakan alat dan media yang tersedia 

untuk mencari dan menemukan kebenaran. 

5. Memupuk dan membina rasa percaya akibat keterampilan yang diperoleh, 

penemuan yang didapat dalam proses kegiatan kerja laboratorium (Yuliarti, 

Rohiat, and Juarsa 2006). 

B. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Penelitian Cut Rahma Wati yang berjudul “Analisis Kendala dan Alternatif 

Solusi Terhadap Pelaksanan Praktkum Kimia di SMA Negeri Se-

Kabupaten Naga Raya” menyimpulkan bahwa kesulitan yang didapat dari 

hasil penelitian adalah belum seluruhnya memiliki laboratorium IPA yang 

terpisah, kurangnya tenaga pengajar, dan tidak tersedianya laboran atau 

teknisi di laboratorium (Wati 2021). 

2. Penelitian Masruri S,Pd yang berjudul “Identifikasi Hambatan 

Pelaksanaan Praktikum Biologi dan Alternatif Solusinya di SMA Negeri 

1 Moga” menyimpulkan bahwa kegiatan praktikum secara umum terhambat 

oleh ketersediaan alat dan bahan, tidak adanya tenaga laboran, alokasi waktu 

yang tidak cukup. Dan menyebabkan kegiatan praktikum tidak dapat 

terlaksana dan siswa mengalami kesulitan pada saat pengerjaan soal-soal test 

yang berhubungan dengan percobaan (Masruri 2020). 

3. Penelitian Rahman, Dedi dkk yang berjudul “Analisis Kendala dan 

Alternatif Solusi Terhadap Pelaksanaan Praktikum Kimia pada SLTA 

Negeri Kabupaten Aceh Besar”. menyimpulkan bahwa minimnya sarana 
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dan prasarana pendukung dalam kegiatan laboratorium dan kurangnya 

kesiapan guru dan laboran dalam menguasai teknik-teknik dasar laboratorium 

(Rahman, Adlim, and Mustanir 2015). 

Perbedaan penelitian yang dilakukan sekarang dengan penelitian yang 

pernah dilakukan diatas adalah bahwa penelitian terdahulu itu melihat dari 

segi sarana dan prasarana, guru dan kelengkapan laboratorium. Sedangkan 

pada penelitian ini menggunakan empat aspek yaitu context, input, process, 

dan product dengan 9 indikator yaitu: kurikulum praktikum, tujuan 

pelaksanaan praktikum, siswa, guru, sekolah, waktu pelaksanaan praktikum, 

sarana dan prasarana praktikum, tenaga laboran, dan jumlah percobaan yang 

dilakukan 

C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.1. Kerangka Pikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 

Untuk memperoleh informasi terkait permasalahan yang erat kaitannya dengan 

tema penelitian yang diambil, yaitu Identifikasi Kesulitan Guru dalam Pelaksanaan 

Praktikum Kimia di Madrasah Aliyah Swasta Kota Pekanbaru dengan 

menggunakan Model CIPP. Dalam penelitian ini, peneliti akan mencoba untuk 

melihat kejadian yang menjadi pusat perhatiannya, kemudian diilustrasikan 

sebagaimana adanya. 

B. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah model cross sectional survey desain. 

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari objek dalam kurun waktu 

tertentu, informasi dari sebagian sampel dikumpulkan kemudian membuat 

kesimpulan dari hasil penelitian. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Madrasah Aliyah Swasta yang ada di Kota 

Pekanbaru yaitu Madrasah Aliyah Ummatan Wasathan PTR, Madrasah Aliyah Al-

Munawwarah, Madrasah Aliyah Darul Hikmah, Madrasah Aliyah Al-Ikhwan, 

Madrasah Aliyah Muhammadiyah dan Madrasah Aliyah Cendikia Bangsa.
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2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2022/2023, 

tepatnya dimulai pada akhir bulan april sampai dengan pertengahan bulan mei. 

D. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah guru kimia di Madrasah Aliyah Swasta Kota 

Pekanbaru. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah identifikasi kesulitan guru dalam pelaksanaan 

praktikum kimia di madrasah aliyah swasta kota pekanbaru. 

E.   Sumber Data 

Sumber data merupakan tempat didapatkannya data yang diinginkan (Diana, 

Sufia, and Ixfina 2021). Pengetahuan terkait sumber data ini sangat penting untuk 

diketahui agar dalam penelitian tidak terjadi kesalahan saat memilih sumber data. 

Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu:  

a. Data primer  

Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama tanpa adanya 

perantara, baik individu mapun kelompok. Data primer dilakukan untuk 

menjawab pertanyaan penelitian. Penulis mengumpulkan data primer dengan 

menggunakan metode observasi, kuesioner atau angket, dan wawancara.  

Observasi merupakan metode pengumpulan data primer yang dilakukan 

dengan melakukan pengamatan terhadap aktivitas dan kejadian tertentu yang 

terjadi di lokasi penelitian. Observasi dalam implementasinya tidak hanya 
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berperan sebagai teknik paling awal dan mendasar dalam penelitian, tapi juga 

merupakan teknik yang paling sering dipakai. Oleh karena itu, peneliti datang 

langsung ke tempat atau sekolah di mana para siswa melakukan praktikum 

kimia, khususnya pada masing-masing sekolah untuk mendapatkan data atau 

informasi yang sesuai dengan apa yang ada di tempat kejadian. Angket atau 

kuesioner digunakan untuk mengetahui data diri guru dan data sarana prasarana 

disekolah tersebut. Selain data observasi dan kuesioner, data primer dari 

penelitian ini adalah melalui wawancara yang akan dilakukan secara langsung 

kepada guru kimia yang memegang mata pelajaran praktium kimia.  

b. Data sekunder  

Sumber data sekunder merupkan data yang langsung dikumpulkan oleh 

peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Data ini dapat diperoleh secara 

tidak langsung melalui media perantara. Jenis sumber data sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa arsip sekolah dan dokumentasi peneliti 

selama melakukan penelitian. 

F.  Partisipan 

Partisipan yaitu pengambilan bagian atau keterlibatan orang atau masyarakat 

dengan beberapa cara memberikan dukungan (tenaga, pikiran maupun materi) dan 

tanggung jawabnya terhadap setiap keputusan yang telah diambil demi tercapainya 

tujuan yang telah ditentukan bersama (Fadliyati, 2019).  

Berdasarkan penelitian ini adalah subjek yang akan menjadi partisipan saat 

diteliti, dimana partisipan ini sangatlah mendukung pencapaian tujuan dan terlibat 
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atas pertanggung jawaban ini. Yang termasuk partisipan adalah seluruh pihak yang 

terkait dengan pembelajaran kimia di Madrasah Aliyah Swasta di Kota Pekanbaru. 

G. Teknik Pengumpulan data 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1. Observasi  

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting 

adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Pengumpulan data dengan observasi 

digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-

gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dan dengan 

menggunakan lembar observasi berupa pendataan yang akan dilakukan seperti meja, 

kursi, ruangan, alat, bahan dan sebagainya. 

Tabel II1.1 Contoh Lembar Observasi Ketersediaan Fasilitas Praktikum Kimia Bagi 

Guru dan Siswa 

 

No Objek  Aspek yang 

dinilai 

Penilaian Ket  

Baik Baik 

Sekali 

Cukup Kurang Sangat 

Kurang 

1 Alat  Alat gelas 

sederhana 

      

Alat ukur        

Alat berat       

2 Bahan  Bahan 

berbahaya  

      

Bahan yang 

sering 
digunakan 

      

Bahan yang 

aman untuk 

digunakan 
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No Objek  Aspek yang 

dinilai 

Penilaian Ket  

Baik Baik 

Sekali 

Cukup Kurang Sangat 

Kurang 

sehari-hari 

3 Fasilitas 

Pendukung 

Meja        

Kursi        

  Kotak P3K       

Papan Tulis       

  Kipas Angin       

Lemari Alat       

  Lemari Asam       

Lemari bahan        

  Penampung 

Limbah Kimia 
      

 

Angket diatas digunakan untuk mengetahui ketersediaan fasilitas sebagai 

pendukung praktikum kimia bagi guru dan siswa. 

2. Angket 

Angket adalah alat pengumpulan data secara tertulis yang berisi daftar 

pertanyaan (questions) atau pernyataan (statement) yang disusun secara khusus dan 

digunakan untuk menggali dan menghimpun keterangan dan informasi 

sebagaimana dibutuhkan dan cocok untuk dianalisis. Kuesioner disampaikankepada 

responden melalui komunikasi tidak langsung seperti disebarkan kepada sejumlah 

responden atau melalui korespondensi. Kuesioner dapat disampaikan secara 

langsung melalui tatap muka. Dalam komunikasi langsung (tatap muka), kuesioner 

dapat menjadi pedoman wawancara (interview guide). Angket dalam penelitian ini 

menggunakan metode CIPP dengan tujuan untuk menggali informasi tentang 
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pelaksanaan praktikum kimia, ditujukan kepada guru kimia yang mengajar di 

Madrasah Aliyah Swasta tersebut. 

Tabel III.2 Contoh Lembar Angket Guru dalam Praktikum Kimia 

No    Aspek Indikator Pernyataan Penilaian 

SS SR KD SJ TP 

1 Context a.Kurikulum 

Praktikum 

      

b.Tujuan 

Pelaksanaan 

Praktikum 

      

2  Input  a.Siswa       

b.Guru       

c.Sekolah       

3 Process a.Waktu 

Peelaksanaan 

Praktikum 

      

b.Sarana dan 

Prasarana 

Praktikum 

      

  c.Tenaga Laboran       

4 Product a.Jumlah 

Percobaan  

praktikum yang 

dapat dilakukan 

      

 

Bahwa angket diatas digunakan untuk menilai ketercapaian pelaksanaan 

kegiatan praktikum kimia di sekolah mulai dari konteks, input, proses, dan produk. 

3. Wawancara  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui komunikasi langsung 

(tatap muka) antara pihak penanya (interviewer) dengan pihak yang ditanya atau 

penjawab (interview). Kegiatan wawancara melibatkan empat komponen yaitu, isi 
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pertanyaan, pewawancara, responden, dan situasi wawancara. Wawancara ini 

dilakukan dengan guru kimia tentang pelaksanaan praktikum kimia di sekolah untuk 

menggali atau mencari informasi secara lisan yang digunakan untuk mengetahui 

beberapa data yang diperoleh dari guru kimia. 

4. Dokumentasi  

Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena 

dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, 

menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Dokumen juga digunakan untuk keperluan 

pada penelitian, karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam 

penelitian ini dokumentasi yang peneliti kumpulkan berupa gambar/foto dan bukti 

rekaman hasil wawancara, beberapa jadwal mata pelajaran, kurikulum, RPP guru 

yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak melibatkan pelaksanaan praktikum 

kimia. 

H. Teknik Uji Validitas Data 

Teknik uji validitas data dalam penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, 

dengan menelaah seluruh data yang bersumber dari lembar observasi, wawancara, 

dan angket. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan 

conclusion drawing/verification.  

1. Data Reduction ( Reduksi Data ) 

Peneliti akan memperoleh data dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

maka perlu dicatat secara teliti dan rinci serta perlu segera dilakukan analisis data 

melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data 
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yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. 

2. Data Display ( Penyajian Data ) 

Setelah data direduksi, maka selanjutnya mendisplaykan data. Dalam penelitian 

kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Paling sering digunakan untuk menyajikan 

data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

3. Conclusion Drawing/verification 

Pada kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan 

pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten data peneliti 

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulkan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel. Data yang berupa angka dari hasil observasi 

dan angket dianalisis dengan deskriptif presentase.  

I. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kualitatif dimana proses analisis data kualitatif dilakukan dengan cara 

menelaah dan meringkas secara sistemasis hasil data yang diperolah dari observasi, 

kuesioner, dan wawancara yang berguna untuk menyampaikan informasi sehingga 

mudah untuk dipahami oleh orang lain (Kurniawati, 2019). 
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Tabel III.3 Contoh Teknik Analisis Data 

No Instrumen Data yang diperoleh Hubungan hasil dengan 

data serta teknik 

pengolahannya 

1 Observasi  Gambaran terhadap 

ketersediaan sarana dan 

prasarana dalam 

praktikum di sekolah 

Tabel data ketersediaan 

fasilitas dalam pelaksanaan 

praktikum 

2 Angket Gambaran terhadap 

kondisi dan data yang 

diperoleh dari guru yang 

mengajar pembelajaran 

Tabel data infromasi dari 

guru yang mengajar 

pembelajaran kimia 

3 Kuesioner  Hasil data yang didapat 

dari guru 

Hasil pilihan jawaban dari 

guru 

4 Wawancara  Informasi dari narasumber Pertanyaan wawancara 

 

Teknik analisis data ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menyusun 

rancangan selanjutnya yang didukung oleh data yang telah dikumpulkan. 

Pada penelitian ini data hasil uji coba yang dilaksanakan berbagai tahapan sebagai 

berikut: 

1. Teknik Analisis Uji Coba Instrumen 

a. Analisis Instrumen Tes 

1) Uji validitas 

a) Validitas isi 

Uji validitas adalah suatu uji yang digunakan untuk mengukur 

tingkat kehandalan dan kesahihan alat ukur yang digunakan. 

Menurut Wayan, validitas isi merupakan kegiatan suatu instrumen 

yang ditinjau dari isi instrument tersebut (Kurniawati 2018). 
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Lembar angket kesulitan guru dalam pelaksanaan praktikum kimia 

adalah lembar yang berisi pernyataan didalamnya terdapat aspek 

dan indikator yang dapat mengukur cakupan kesulitan yang akan 

diukur. 

2) Uji Realibilitas 

Suatu instrumen dikatakan reliabel jika telah melakukan beberapa kali 

pengujian dan mendapatkan hasil yang tetap sama (Kurniawati 2018). 

Pada penelitian ini digunakan teknik reliabilitas instrument yaitu teknik 

Crombac’s Alpha. Teknik ini memiliki taraf signifikansi yaitu 5% 

(α=0,05). Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut (Marlee and 

Sulistio 2018) 

     [
 

   
] [
    

   
] 

Keterangan : 

      = reliabilitas instrumen 

k   = banyaknya butir soal 

       = jumlah varian butir/item 

     = varian total 

  Tabel III.4 Klasifikasi Interprestasi Koefisien Realibilitas 

No Rentang Kriteria 

1 0 ≤ R11 ≤ 0,2 Sangat rendah 

2 0,2 ≤ R11 ≤ 0,39 Rendah 

3 0,39 ≤ R11 ≤ 0,59 Cukup 
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4 0,59 ≤ R11 ≤ 0,79 Tinggi 

5 0,79 ≤ R11 ≤ 1,00 Sangat tinggi 

 

2. Analisis Data Akhir 

1) Analisis Deskriptif 

Kesulitan melakukan kegiatan praktikum di laboratorium dianalisis  melalui 

jawaban dari pernyataan yang dapat mengidentifikasi adanya kesulitan yang 

dialami peserta didik. Data yang diperoleh dari instrumen diatas dapat 

dianalisa dengan menggunakan langkah sebagai berikut: 

a) Memberikan skor mentah pada setiap jawaban guru terhadap kuesioner 

berdasarkan standar jawaban yang telah dibuat. 

b) Menghitung skor total dari kuesioner untuk masing – masing indikator. 

c) Menentukan nilai persentase kesulitan pada praktikum kimia dengan 

cara mengubah skor mentah ke dalam nilai persentase berdasarkan 

rumus: 

     
 

  
       

Keterangan : 

NP = nilai persen yang dicari  

R = jumlah skor yang di dapat 

SM = skor maksimum ideal dari kuesioner 

 Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil analisis kuesioner 

tersebut langkah selanjutnya menginterprestasikan dalam bentuk kategori agar 

lebih mudah dibaca dan mudah untuk memberikan kesimpulan masing – masing 
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kesulitan yang dialami guru. Pengkategorian ini berdasarkan pedoman penilaian 

menurut Arikunto (2010). Adapun kategori penskoran tersebut dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 

Tabel III.5 Kriteria Kesulitan Praktikum 

  Persentase Kriteria 

1 81 – 100% Sangat Sulit 

2 61 – 80% Sulit 

3 41 – 60% Cukup Sulit 

4 21 – 40% Sedikit Sulit 

5 0 – 20% Tidak Sulit 

 

J. Prosedur Penelitian 

Prosedur dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Tahap Persiapan 

a) Melakukan studi terkait topik yang diambil, yaitu Identifikasi Kesulitan Guru 

dalam Pelaksanaan Praktikum Kimia di Madrasah Aliyah Swasta Kota 

Pekanbaru 

b) Menetapkan  sekolah yang akan diteliti 

c) Terdiri dari setiap guru kimia yang ada di sekolah tersebut 

d) Mempersiapkan angket dan kuesioner untuk guru di masing-masing sekolah 

e) Mempersiapkan lembar observasi untuk masing-masing sekolah 

f) Mempersiapkan pedoman wawancara untuk guru kimia di sekolah 

 



40 
 

 
 

2. Tahap Pelaksanaan 

a) Melakukan observasi di masing-masing sekolah yang telah ditentukan 

b) Melakukan pengambilan angket dan kuesioner yang diberikan kepada masing-

masing guru 

c) Melakukan wawancara dengan guru kimia yang ada di sekolah 

3. Tahap Akhir 

Data yang diperoleh kemudian dikelompokkan dan dihubungkan satu sama lain 

untuk mendeskripsikan kesulitan guru dalam pelaksanaan praktikum kimia baik 

itu dari hasil observasi, angket dan kusioner maupun wawancara. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa : 

1. Kesulitan yang dialami guru dalam pelaksanaan praktikum kimia di Madrasah 

Aliyah Swasta Kota Pekanbaru ada dua yaitu secara aspek process dengan 

menghambat terlaksananya kegiatan praktikum karena keterbatasan alat dan 

bahan praktikum dan juga karena laboratorium yang seharusnya digunakan 

untuk kegiatan praktikum digunakan sebagai ruang belajar. Dan terhambatnya 

pelaksanaan praktikum kimia karena tidak adanya atau masih kurang tenaga 

pengajar seperti laboran/teknisi laboratorium. 

2. Penyebab kesulitan guru dalam pelaksanaan praktikum kimia di Madrasah yaitu 

karena kurangnya sarana dan prasarana praktikum serta laboran/teknisi 

laboratorium sehingga menyebabkan sulitnya guru untuk melakukan praktikum 

kimia. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka peneliti merekomendasikan 

saran berikut : 

1) Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan lagi mutu pendidikan 

khususnya dalam hal sarana dan prasarana laboratorium sebagai penunjang 

proses pembelajaran kimia. 

2) Bagi Guru Kimia 

Diharapkan guru lebih berkemampuan untuk mengaplikasikan teori ke dalam 

kegiatan praktikum, jika fasilitas laboratorium tidak memadai maka manfaatkan 

bahan disekitar kehidupan sehari-hari yang mendukung untuk melakukan 

percobaan secara daily life dan penelitian selanjutnya akan membuat sebuah 

desain aplikasi seperti virtual laboratory yang dimana akan sangat membantu 

Madrasah Aliyah Swasta yang memiliki keterbatasan terhadap sarana dan 

prasarana dalam menunjang kegiatan laboratorium. 
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KISI-KISI INSTRUMEN SEBELUM VALIDASI KESULITAN GURU DALAM 

PELAKSANAAN PRAKTIKUM KIMIA DI MADRASAH ALIYAH SWASTA KOTA 

PEKANBARU 

 

No Aspek Indikator Pernyataan 

Positif 

Pernyataan 

Negatif 

Jumlah  

1 Context a.Kurikulum 

Praktikum 
1 2 2 

b.Tujuan 

Pelaksanaan 

Praktikum 

3,4,5,6 - 4 

2 Input  a.Siswa 7,9 8,10 4 

b.Guru 11,12,13 - 3 

c.Sekolah 14 15 2 

3 

 

 

 

 

Process 

 

a.Waktu 

Pelaksanaan 

Praktikum 

16,18 17,19 4 

b.Sarana dan 

Prasarana 

Praktikum 

21 20 2 

c.Tenaga  

Laboran 

22 - 1 

4 Product a.Jumlah 

percobaan yang 

dapat dilakukan 

per semester 

23,24  2 

Jumlah 17 7 24 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN A 
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KISI-KISI INSTRUMEN SESUDAH VALIDASI KESULITAN GURU DALAM 

PELAKSANAAN PRAKTIKUM KIMIA DI MADRASAH ALIYAH SWASTA KOTA 

PEKANBARU 

 

No Aspek Indikator Pernyataan 

Positif 

Pernyataan 

Negatif 

Jumlah  

1 Context a.Kurikulum 
Praktikum 

1 2 2 

b.Tujuan 
Pelaksanaan 

Praktikum 

3,5 4,6 4 

2 Input a.Siswa 7,9 8,10 4 

b.Guru 11 12 2 

c.Sekolah 13 14 2 

3 

 

 

 

 

Process a.Waktu 

Pelaksanan 

Praktikum 

15 16 2 

b.Sarana dan 

Prasarana 

Praktikum 

17 18 2 

c.Tenaga 
 Laboran 

19 20 2 

4 Product  

a.Jumlah 

percobaan yang 

dapat dilakukan 

per semester 

21 22 2 

Jumlah 11 11 22 
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RUBRIK PENILAIAN INSTRUMEN KESULITAN GURU  

DALAM PELAKSANAAN PRAKTIKUM KIMIA DI MADRASAH ALIYAH SWASTA 

KOTA PEKANBARU 

 

No Pilihan Jawaban 

Skor 

Pernyataan 

Positif 

Pernyataan 

Negatif 

1 Sangat Sering (SS) 1 5 

2 Sering (SR) 2 4 

3 Kadang–Kadang (KD) 3 3 

4 Sangat Jarang (SJ) 4 2 

5 Tidak Pernah (TP) 5 1 
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INSTRUMEN SEBELUM VALIDASI KESULITAN GURU DALAM PELAKSANAAN 

PRAKTIKUM KIMIA DI MADRASAH ALIYAH SWASTA KOTA PEKANBARU 

 

Lembar Angket Guru 

 

Nama    :  

Tempat dan Tanggal Lahir  : 

Asal Perguruan Tinggi  :  

Pendidikan    :  

Lokasi Mengajar    :  

Lama Mengajar    :  

Petunjuk Pengisian : 

1. Tulislah nama lengkap anda pada lembar angket. 

2. Pilihlah salah satu diantara alternatif jawaban yang tersedia di bawah ini sesuai dengan keadaan yang anda alami pada 

kegiatan praktikum dengan memberi tanda centang (√) 

3. Apapun pilihan jawaban anda tidak ada yang disalahkan 

4. Keterangan masing-masing pilihan adalah : 

SS : Sangat Sering 

SR : Sering 

KD : Kadang-Kadang 

SJ : Sangat Jarang 

TP : Tidak Pernah 

 

 

 

 

LAMPIRAN B 
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No 

 

Aspek 

 

Indikator 

 

Pernyataan 

 

Penilaian 

 

SS 

 

SR 

 

KD 

 

SJ 

 

TP 

1 Context a.Kurikulum 

Praktikum 

Saya melaksanakan  praktikum kimia  titrasi 

asam basa sesuai waktu yang ditentukan 

     

Saya melaksanakan praktikum kimia titrasi 
asam basa sesuai RPP yang sudah ada 

     

 

b.Tujuan 

Pelaksana

an 

Praktikum 

Saya telah menyediakan modul/penuntun 

praktikum kimia titrasi asam basa yang akan 

Dilakukan 

     

Saya menjelaskan  tujuan  praktikum  kimia 

titrasi asam basa, penggunaan alat dan bahan 
serta prosedur kerja dengan jelas 

     

Saya memeriksa kelengkapan alat dan bahan 
sebelum praktikum kimia titrasi asam basa 

     

Saya melakukan  penilaian/post-test  setelah 
Praktikum 

     

 

2 
 

Input 
 

a.Siswa 
Saya memberikan kesempatan kepada siswa yang 

berhalangan hadir melakukan percobaan 

dipertemuan selanjutnya 

     

Saya tidak memberikan kesempatan kepada siswa 

yang tidak dapat hadir melakukan percobaan 

dipertemuan selanjutnya 

     

   Saya memberikan hukuman kepada siswa yang 

tidak membawa alat atau bahan sesuai 
diperintahkan 

     

Saya tidak memberikan hukuman kepada siswa 
yang tidak membawa alat atau bahan sesuai 

diperintahkan 
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No 

 

Aspek 

 

Indikator 

 

Pernyataan 

 

SS 

 

SR 

 

KD 

 

SJ 

 

TP 

  
b.Guru 

Saya membimbing siswa ketika siswa 

mengalami kesulitan saat praktikum kimia 

titrasi asam basa 

     

Saya menyimpulkan hasil praktikum 
kimia titrasi asam basa secara keseluruhan 

     

Saya menginstruksikan  kepada  siswa  agar 

membersihkan dan mengembalikan alat 
dan bahan setelah menggunakannya 

     

c.Sekolah 
Sekolah sangat  memadai  fasilitas  sehingga 

praktikum kimia titrasi asam basa terlaksana 
     

3 Process a.Waktu 

Pelaksanaan 

Praktikum 

Saya melaksanakan praktikum kimia titrasi 

asam basa sesuai dengan jadwal mata 
pelajaran kimia 

     

Saya merasa alokasi waktu tidak efisien 

dan menyebabkan tidak terlaksananya 

praktikum kimia titrasi asam basa 

     

Dengan  jam mata pelajaran yang padat 

menghambat terlaksananya praktikum 
     

Saya merasa siswa malas melakukan 
praktikum ketika jam pelajaran diletak di 

pertengahan jam pulang sekolah 

     

b.Sarana dan 

Prasarana 

Praktikum 

Saya merasa kebingungan jika fasilitas di 

laboratorium kurang pada saat akan 

melaksanakan praktikum kimia titrasi 

asam basa 

     

 Saya menmberi arahan kepada siswa agar 

membawa alat atau bahan yang tidak tersedia 
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No 

 

Aspek 

 

Indikator 

 
Pernyataan 

 

SS 

 

SR 

 

KD 

 

SJ 

 

TP 

  
c. Tenaga 

Laboran 

 

Saya dibantu oleh laboran ketika akan 

melaksanakan praktikum kimia titrasi asam 

basa yang ada di laboratorium sekolah 

     

4 Product a.Jumlah 

Percobaan 

yang dapat 

dilakukan 

persemester 

 

Sesuai jadwal mata pelajaran kimia 

praktikum kimia titrasi asam basa dapat 

dilakukan setiap semester 

     

Praktikum kimia dilaksanakan per 1 

semester saja 
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INSTRUMEN SESUDAH VALIDASI KESULITAN GURU DALAM PELAKSANAAN PRAKTIKUM 

KIMIA DI MADRASAH ALIYAH SWASTA KOTA PEKANBARU 

Lembar Angket Guru 

 

 
Nama : 

Tempat & Tanggal Lahir : 

Asal Perguruan Tinggi : 

Pendidikan : 

Lokasi Mengajar : 

Lama Mengajar : 

 

Petunjuk Pengisian: 

 

1. Tulislah nama lengkap anda pada lembar angket. 

2. Pilihlah salah satu diantara alternatif jawaban yang tersedia di bawah ini sesuai dengan keadaan yang anda 

alami pada kegiatan praktikum dengan memberi tanda centang (√) 

3. Apapun pilihan jawaban anda tidak ada yang disalahkan 

4. Keterangan masing-masing pilihan adalah : 

SS :Sangat Sering 

SR : Sering 
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KD : Kadang-Kadang 

SJ : Sangat Jarang 

TP : Tidak Pernah 

 

No 

 

Aspek 

 

Indikator 

 

Pernyataan 

 

Penilaian 

 

SS 

 

SR 

 

KD 

 

SJ 

 

TP 

 

1 
 

Context 
 

a.Kurikulum 

Praktikum 

Saya melaksanakan praktikum kimia sesuai 
waktu yang ditentukan 

     

Saya melaksanakan praktikum kimia tidak 

sesuai dengan jadwal yang ditentukan 

     

b.Tujuan 

Pelaksanaan 

Praktikum 

Saya selalu menyiapkan modul/penuntun 

praktikum kimia yang akan dilakukan 

     

Saya tidak menyiapkan modul /penuntun 

praktikum kimia yang akan dilakukan 

     

Saya memeriksa kelengkapan alat dan bahan 

sebelum praktikum kimia dilakukan 

     

Saya tidak memeriksa kelengkapan alat dan 

bahan sebelum praktikum kimia dilakukan 
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No Aspek Indikator 
Pernyataan 

SS SR KD SJ TP 

2 Input a.Siswa 
Saya memberikan kesempatan kepada siswa 

yang berhalangan hadir melakukan percobaan 

dipertemuan selanjutnya 

     

Saya tidak memberikan kesempatan kepada 

siswa yang tidak dapat hadir melakukan 

percobaan dipertemuan selanjutnya 

     

Saya memberikan hukuman kepada siswa yang 

tidak membawa alat atau bahan sesuai 

diperintahkan 

     

Saya tidak memberikan hukuman kepada siswa 

yang tidak membawa alat atau bahan sesuai 

diperintahkan 

     

b.Guru 
Saya menginstruksikan kepada siswa agar 

membersihkan dan mengembalikan alat dan 

bahan setelah praktikum kimia selesai 

     

Saya tidak menginstruksikan kepada siswa agar 

membersihkan dan mengembalikan alat dan 

bahan setelah praktikum kimia selesai 

     

 

c.Sekolah 

Sekolah sangat memadai fasilitas sehingga 

praktikum kimia terlaksana 

     

Fasilitas sekolah kurang memadai untuk 

pelaksanaan praktikum kimia 

     

 

3 
 

Process 
 

a.Waktu 

Pelaksanaan 

Saya merasa alokasi waktu pelaksanaanya 

praktikum kimia sangat mencukupi 
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Praktikum 

   Saya merasa siswa malas melakukan praktikum 

ketika jam pelajaran diletak di pertengahan jam 

pulang sekolah 

     

No Aspek Indikator 
Pernyataan 

SS SR KD SJ TP 

  
b.Sarana dan 

Prasarana 

Praktikum 

Saya memberi arahan kepada siswa agar 

membawa alat atau bahan yang tidak tersedia di 

laboratorium ketika akan melakukan praktikum 

kimia 

     

Fasilitas di laboratorium kurang pada saat akan 

melaksanakan praktikum kimia 

     

c.Tenaga 

Laboran 

Saya dibantu oleh laboran ketika akan 

melaksanakan praktikum kimia yang ada di 

laboratorium sekolah 

     

Ketika tidak ada laboran yang membantu 

menjadi hambatan terlaksananya praktikum 

kimia di sekolah 

     

 

4 

 

Product 

 

a.Jumlah 

Percobaan yang 

dapat dilakukan 

per 

semester 

Sesuai jadwal mata pelajaran kimia praktikum 

kimia dapat dilakukan setiap semester 

     

Praktikum tidak dapat dilaksanakan setiap 

semester 
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LEMBAR OBSERVASI KETERSEDIAAN FASILITAS PRAKTIKUM KIMIA 

BAGI GURU  

Nama Sekolah   : 

Alamat Sekolah   : 

Hari/Tanggal Dokumentasi  : 

Tempat    : 

Petunjuk Pengisian: 

1. Tulislah nama lengkap anda pada lembar angket. 

2. Pilihlah salah satu diantara alternatif jawaban yang tersedia di bawah ini sesuai dengan keadaan yang anda alami pada kegiatan 

praktikum dengan memberi tanda centang (√) 

3. Apapun pilihan jawaban anda tidak ada yang disalahkan 

No Objek  Aspek yang 

dinilai 

Penilaian Keterangan 

Baik Baik 

Sekali 

Cukup Kurang Sangat 

Kurang 

1 Alat  Alat gelas 

sederhana 

 

      

Alat ukur  

 

      

Alat berat 

 

      

2 Bahan  Bahan 

berbahaya  

      

LAMPIRAN C 
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No Objek  Aspek yang 

dinilai 

Penilaian Keterangan 

Baik Baik 

Sekali 

Cukup Kurang Sangat 

Kurang 

Bahan yang 

sering 

digunakan 

      

Bahan yang 

aman untuk 

digunakan 

sehari-hari 

      

3 Fasilitas 

Pendukung 

Meja  

 

      

Kursi 

  

      

Kotak P3K 

 

      

Papan tulis 

 

      

Kipas Angin 

 

      

Lemari Alat 

 

      

Lemari Asam 

 

      

Lemari Bahan 

 

      

Penampung 

limbah kimia 
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PEDOMAN LEMBAR WAWANCARA GURU 

Nama Sekolah  : 

Alamat Sekolah  : 

Nama Guru   : 

Hari/Tanggal Wawancara : 

Tempat   : 

1. Bagi Bapak/Ibu apakah alokasi waktu untuk pelaksanaan kegiatan praktikum kimia? 

2. Bagaimanakah Bapak/Ibu menyesuaikan waktu pelaksanaan praktikum kimia? 

3. Alternatif apa yang Bapak/Ibu lakukan jika waktu yang digunakan tidak sesuai dengan 

jadwal praktikum kimia? 

4. Apakah di RPP yang Bapak/Ibu punya terdapat pelaksanaan praktikum kimia? 

5. Apakah Bapak/Ibu melaksanakan praktikum kimia setiap per semester? 

6. Apakah ketika Bapak/Ibu menjadi mahasiswa pernah menjadi asisten laboratorium? 

7. Hal utama yang Bapak/Ibu lakukan ketika menyiapkan alat dan bahan sebelum praktikum 

kimia? 

8. Alternatif apa yang Bapak/Ibu ambil jika alat atau bahan yang dibutuhkan saat praktikum 

kimia kurang? 

9. Jika fasilitas yang disediakan oleh sekolah untuk praktikum kimia kurang, apa yang 

Bapak/Ibu lakukan? 

10. Apakah ada laboran yang membantu Bapak/Ibu ketika akan melaksanakan praktikum 

kimia? 

11. Tindakan apa yang Bapak/Ibu terapkan jika ada siswa atau kelompok yang tidak 

membawa bahan yang sudah diperintahkan? 

12. Hal apa yang Bapak/Ibu lakukan untuk menyesuaikan kebutuhan alat dan bahan dengan 

materi yang dipraktikumkan? 

13. Bisakah Bapak/Ibu jelaskan cara membimbing siswa jika siswa banyak yang tidak 

mengerti dalam melakukan percobaan? 

14. Adakah Bapak/ibu memberikan post-test sesudah praktikum dilaksanakan? 

15. Apa yang Bapak/Ibu lakukan jika ada siswa yang tidak membersihkan atau 

mengembalikan alat dan bahan yang telah digunakan? 

LAMPIRAN D 
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HASIL UJI VALIDITAS EMPIRIS 

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

 

1 RESPONDEN 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 117 

2 RESPONDEN 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 117 

3 RESPONDEN 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 3 5 4 4 102 

4 RESPONDEN 1 1 4 1 5 1 1 4 5 4 5 4 4 5 3 5 5 3 4 4 2 2 5 2 80 

5 RESPONDEN 3 5 5 5 4 5 5 5 4 3 4 3 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 104 

6 RESPONDEN 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 1 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 111 

7 RESPONDEN 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 112 

8 RESPONDEN 2 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 1 3 4 5 95 

9 RESPONDEN 1 5 4 5 4 5 5 4 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 95 

10 RESPONDEN 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 115 

11 RESPONDEN 2 2 4 2 1 2 2 4 1 1 1 1 4 1 4 2 1 3 4 4 3 4 1 3 57 

12 RESPONDEN 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 110 

rHitung 0.72 
 

 

0.81 
 

0.77 
 

0.81 
 

0.80 
 

0.81 
 

0.81 
 

0.81 
 

0.80 
 

0.79 
 

0.80 
 

0.79 
 

0.17 
 

0.80 
 

0.68 
 

0.66 
 

0.80 
 

0.67 
 

0.21 
 

0.60 
 

0.64 
 

0.64 
 

0.80 
 

0.66 
 

rTabel (5%) 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 
 

V/T V V V V V V V V V V V V T V V V V V T V V V V V 
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HASIL RELIABILITAS  

Case Processing Summary 

N % 

Cases Valid 12 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 12 100,0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the 

procedure. 

 
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

 
 

N of Items 

,965 24 

 

LAMPIRAN F 



101  

HASIL REKAPITULASI SKOR GURU PER ASPEK 

 

 

Yezsica Meggie Fajrina Sri Ratna Noviyanti

1(+) 4 4 4 3 3 3

2(-) 2 3 2 2 3 3

3(+) 3 3 3 4 3 3

4(-) 2 2 2 2 2 2

5(+) 2 3 2 2 2 2

6(-) 2 2 2 2 2 2

7(+) 3 3 3 4 3 3

8(-) 2 2 2 3 2 2

9(+) 2 3 3 4 4 3

10(-) 2 2 2 2 2 2

11(+) 1 4 2 2 2 2

12(-) 1 1 1 2 1 1

13(+) 4 2 3 3 4 3

14(-) 3 4 3 3 2 3

15(+) 4 4 4 3 2 3

16(-) 4 4 3 4 4 3

17(+) 2 2 2 3 3 3

18(-) 3 4 3 2 3 3

19(+) 5 5 5 5 5 5

20(-) 3 2 1 2 2 2

21(+) 3 4 2 3 3 3

22(-) 3 2 1 2 2 2

LAMPIRAN G 
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context 

1 2 3 4 5 6 

1 1 1 2 2 2 

3 1 2 2 2 2 

2 1 2 2 1 1 

1 2 1 1 2 2 

2 1 2 2 1 2 

1 1 2 2 2 1 

 

input 

7 8 9 10 11 12 13 14 

2 2 2 1 2 1 1 3 

2 2 2 2 2 1 2 3 

2 2 1 1 1 1 1 1 

1 2 2 1 1 1 1 2 

2 1 1 2 1 1 2 2 

1 2 1 2 1 1 1 2 

 

 

 

 

21 22

2 1

3 1

2 1

2 1

2 2

2 1

productprocess 

15 16 17 18 19 20 

2 1 2 2 3 1 

2 2 2 3 2 3 

1 1 1 2 3 1 

1 1 1 2 3 1 

2 1 1 3 4 1 

1 1 1 2 3 1 
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HASIL REKAPITULASI SKOR GURU PADA INDIKATOR 

kurikulum 

Praktikum 

tujuan pelaksanaan 

praktikum siswa 

1 2 total 3 4 5 6 total 7 8 9 10 total 

1 1 2 1 2 2 2 7 2 2 2 1 7 

3 1 4 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 

2 1 3 2 2 2 1 7 2 2 1 1 6 

1 2 3 1 1 1 2 5 1 2 2 1 6 

1 1 2 2 2 2 2 8 2 1 1 2 6 

1 1 2 2 2 2 1 7 1 2 1 2 6 

 

guru sekolah 

waktu pelaksanaan 

praktikum 

sarana prasarana 

praktikum 

11 12 total 13 14 total 15 16 total 17 18 total 

2 1 3 1 3 4 2 1 3 2 2 4 

2 1 3 2 3 5 2 2 4 2 3 5 

1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 3 

1 1 2 1 2 3 1 1 2 1 2 3 

1 1 2 2 2 4 2 1 3 1 3 4 

1 1 2 1 2 3 1 1 2 1 2 3 

 

Tenaga Laboran jumlah percobaan 

19 20 total 21 22 total 

3 1 4 2 1 3 

2 3 5 3 1 4 

3 1 4 2 1 3 

3 1 4 2 1 3 

4 1 5 2 2 4 

3 1 4 2 1 3 
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121  
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123  



124  



125  



126  



127  
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130  



131  



132  
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141  
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143  
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147  



148  



149  



150  



151  



152  



153  

 



154  



155  



156  



157  



158  



159  



160  



161  



162  



163  

 



164  



165  



166  
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