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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

1. Konsonan  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Huruf  Arab Nama Huruf Latin Nama 

        
 ا       

Alif tidak 
dilambangkan tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 es (dengan titik di atas) ̇   ̇  ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 zet (dengan titik di atas) ̇    ̇  ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es ش

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍa ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbalik„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

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

(‟). 

2. Vokal  

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau  harakat, transliterasinya sebagai 

berikut: 

 

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em و

ٌ Nun N En 

 Wau W We و

 Ha H Ha ـه

 Hamzah ‟ Apostrof ء

 Ya Y Ye ى

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا  

 Kasrah I I اِ 

 ḍammah U U ا  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan ya Ai a dan i ى ي  

 fatḥah dan wau Au a dan u ى و  
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Contoh: 

 kaifa :  ك ي ف  

ل    haula :  ه و 

3. Maddah  

Maddah atau vokal  panjang  yang  lambangnya  berupa  harakat  dan  

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Contoh: 

ات    māta :  ي 

ي ي  ramā :  ر 

 qīla : لِي م  

ت   و   ً  yamūt :  ي 

4. Ta marbūṭah 

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu ta marbūṭah yang hidup atau 

mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikut oleh kata 

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

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha[h]. 

Contoh:  

ف الِ  ة  الْ   ط  ض  و   rauḍahal-aṭfāl : ر 

Harakat dan 
Huruf Nama Huruf dan 

Tanda Nama 

َى   fatḥah dan alif atau ya Ā a dan garis di atas ...َا       ...

 Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ىي

 ḍammah dan wau Ū u dan garis di atas ى و
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دِي ُ ة  ان ف اضِه ة    ً  al-madīnahal-fāḍilah : ا ن 

ة    ً  al-ḥikmah :  ا ن حك 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

ا   بهُ  <rabbana : ر 

ي ُ ا   <najjaina: َ جه

كُّ   al-haqq : ا ن ح 

ى    nu“ima : َ ع ِ

 aduwwun„ : ع د وٌّ 

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

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

Contoh: 

 Alī (bukan„Aliyyatau„Aly)„ :  ع هِيٌّ 

 Arabī (bukan„Arabiyy atau„Araby)„ :ع ر  بيٌِّ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ال

(alif lam ma„arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

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

qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

ص  ا    ً نشه  : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
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ن ة   ن س   al-zalzalah (bukan az-zalzalah) :  ا نسه

 al-falsafah : ا ن ف ه س ف ة  

 al-bilādu :  ا ن بلِا د  

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku bagi 

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

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

  ٌ و  ر   ta‟murūna :  ت أ  ي 

ع    „al-nau :  ا نُهو 

ءٌ   syai‟un :  ش ي 

ت    umirtu :   أ يِر 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

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

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

kata al-Qur‟an (dari al-Qur‟a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditrans-literasi secara utuh.  

Contoh: 

FīẒilālal-Qur‟ān 

Al-Sunnah qablal-tadwīn 

Al-„Ibārāt bi„umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣal-sabab 

9. Lafẓal-Jalāla (الله) 
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Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

ٍ  اللهِ   billāh باِ لله dīnullāh دِي 

Adapun ta marbūṭadi akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ  al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

ةِ اللهِ    ً ح  ه ى  فيِ  ر   hum f ī raḥmatilh 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

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

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wamā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi„alinnās ilallażī biBakkatam ubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażīunz ila fihal-Qur‟ān 

Naṣīral-Dīnal-Ṭūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 
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Al-Gazālī 

Al-Munqiżmin al-ḌalāAl-Munqiz 

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

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.   = subh}a>nahu> wa ta„a>la> 

saw.   = s}allalla>hu „alaihi wa sallam 

a.s.   = „alaihi al-sala>m 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

QS …/…: 4  = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<l „Imra>n/3: 4 

HR   = Hadis Riwayat 

  
 

 

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

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

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

Zaid,Naṣr Ḥāmid Abū) 
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ABSTRAK 

Nama  : Mulyati 
NIM  : 20800117009 
Judul : Pengembangan Bahan Ajar  Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti berbasis Kearifan Lokal Maja Labo Dahu di SDN No.2 
Sumi Kabupaten Bima. 

 
 
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana pengembangan bahan ajar 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti berbasis kearifan lokal maja labo dahu  
di SDN No.2 Sumi Kabupaten Bima. Pokok masalah ini selanjutnya dijabarkan 
dalam beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian adalah 1) Bagaimana 
proses pengembangan bahan ajar Pendidikan Agama Islam berbasis kearifan lokal 
maja labo dahu di SDN No. 2 Sumi Kab. Bima? 2) Bagaimanakah tingkat 
kevalidan pengembangan bahan ajar PAI berbasis kearifan lokal maja labo dahu 
di SDN No. 2 Sumi Kab. Bima? 3) Bagaimana tingkat keefektifan pengembangan 
bahan ajar PAI-BP berbasis kearifan lokal maja labo dahu di SDN No.2 Sumi 
kab. Bima? 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan 
pengembangan (research and development) dengan menggunakan model 4D oleh 
Thiagarajan dan semmel. Penelitian ini menggunakan 3 tahapan; 1) pendefinisian 
(define) yaitu  analisis awal akhir, analisis peserta didik dan analisis materi, 2) 
Perancangan (design) yaitu pemilihan media, pemilihan format dan rancangan 
awal, 3) Pengembangan (develop) yaitu validasi ahli dan uji coba. Instrumen 
pengumpulan data yang digunakan yakni lembar validasi ahli, tes hasil belajar, 
dan angket respon peserta didik. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa modul yang dikembangkan pada 
Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas V SDN No. 2 
Sumi Kab. Bima memenuhi kriteria valid dengan nilai rata-rata 4,158. Untuk uji 
keefektifan modul diperoleh nilai rata-rata ketuntasan hasil belajar dengan 
persentase sebesar 82,18%, dan sebanyak 14 peserta didik berada pada kategori 
tinggi dengan persentase 87,5% dan untuk hasil dari angket respon peserta didik 
berada pada kategori tinggi dengan persentae 92,33%. Dengan demikian, dilihat 
dari analisis tes hasil belajar dan angket respon peserta didik maka modul ini 
efektif. 

Implikasi dari penelitian ini adalah 1) untuk mendapatkan sebuah produk 
pengembangan bahan ajar yang baik maka proses pertama yang perlu dilakukan 
adalah analisis terhadap beberapa aspek dan pendapat yang direkomendasikan 
oleh ahli saat proses validasi dipadukan untuk memperbaiki dan melengkapi 
bahan ajar yang akan diproduksi. 2) Bahan ajar yang dikembangkan harus 
memenuhi persyaratan kevalidan, kepraktisan dan keefektifan serta disesuaikan 
dengan kebutuhan peserta didik yang dibuat semenarik mungkin dan peserta didik 
memiliki pengalaman belajar yang sesuai dengan tingkat pengetahuan dan usianya 
serta perkembangan zaman dan teknologi, dan dengan digunakannya bahan ajar 
modul tersebut mereka mendapat pengalaman baru dalam penerimaan materi 
pembelajaran. 3) Pemanfaatan bahan ajar modul Pendidikan Agama Islam dan 
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Budi Pekerti ini dapat digunakan secara mandiri oleh peserta didik tanpa 
bimbingan pendidik. Apabila peserta didik kesulitan, guru dapat membimbing 
agar peserta didik mudah memahami materi.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.   Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah suatu hal mutlak yang menjadi hak manusia dalam 

kehidupannya. Dengan pendidikan, manusia mampu berkembang sesuai dengan 

keahlian dan cita-citanya. Tingginya aspirasi manusia menjadikan pendidikan harus 

mampu meningkatkan  mutunya.1 Pendidikan di Indonesia diatur dalam Undang-

Undang (UU) Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang 

bertujuan untuk menciptakan peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. 2 

Undang-Undang di atas menegaskan bahwa melalui pendidikan, setiap orang 

akan mampu mengembangkan diri dan kemampuan yang dimilikinya. Seperti 

pernyataan Ki Hajar Dewantara dikutip dari Yaumi dengan olah pikir, olah rasa, olah 

raga, dan olah hati, bahwa pendidikan itu harus mampu mengarah kepada pengolahan 

dan pengembangan keempat domain ini.3 Sesuatu yang menjadi dambaan sebuah 

bangsa yaitu melalui pendidikan dapat mewujudkan manusia yang seutuhnya.4 yaitu 

                                                             

1Fuad Ikhsan, Dasar-Dasar Kependidikan (Cet. III; Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 2-3. 
2Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (Yogyakarta: Laksana, 2012), h. 5. 
3Muhammad Yaumi, Pendidikan Karakter: Landasan, Pilar, dan Implementasi (Cet. I; 

Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 6. 
4Aisyah M. Ali, Pendidikan Karakter Konsep dan Aplikasinya (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2018), h. 1. 
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manusia yang paham akan hak dan tanggung jawabnya dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Menelisik hal tersebut, sekarang bangsa Indonesia mengalami krisis yang 

menjadikan pemenuhan terwujudnya manusia paripurna ini tersendat, seperti krisis 

ekonomi yang menimbulkan krisis sosial yang dapat melahirkan tindakan anarkis dan 

amoral. Sehingga menjadikan pendidikan karakter itu sendiri menjadi perhatian saat 

ini.5 Gagasan mengenai program pendidikan karakter di Indonesia muncul berkaitan 

dengan tujuan pendidikan nasional dan melihat berbagai kondisi peserta didik yang 

mengalami penurunan karakter.6 

Sejalan dengan konsep pendidikan karakter, Allah berfirman dalam QS 

Luqman/31: 12-14: 

                            
                                

                            
                       

Terjemahnya: 
Dan Sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, Yaitu: 
"Bersyukurlah kepada Allah. dan Barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), 
Maka Sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang 
tidak bersyukur, Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. dan 
(ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi 
pelajaran kepadanya: Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, 
Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang 
besar. dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang 
ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang 

                                                             

5Aisyah M. Ali, Pendidikan Karakter Konsep dan Aplikasinya, h. 5. 
6Ridwan Abdullah Sani dan Muhammad Kadri, Pendidikan Karakter Mengembangkan 

Karakter Anak yang Islami (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 6 . 
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bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku 
dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.7 

Surah Luqman ayat 12-14 ini mengandung nilai pendidikan yang begitu luar 

biasa, seperti memberikan pengajaran yang mengandung hikmah dengan 

mengajarkan anaknya untuk selalu bersyukur kepada Allah swt terhadap segala yang 

dianugerahkan-Nya dengan cara menaati nya. Kemudian pada ayat 13 Ibnu Katsir  

dikutip oleh Nurhayati menjelaskan bahwa pada mulanya Luqman berpesan kepada 

anaknya agar menyembah Allah swt  yang maha esa dan tidak menyekutukan-Nya 

dengan segala sesuatupun. Dalam hal ini menjelaskan bahwa mengenalkan Allah swt 

sejak dini kepada anak sangat penting, agar tumbuh rasa cinta yang dapat membawa 

ketaatan anak kepada Allah swt sebagai pencipta dan menjelaskan kepada anak 

mengenai akibat buruk dari syirik. Kemudian pada ayat 14 ini, Nurhayati mengutip 

pendapat Hamka menjelaskan bahwa kita harus mendahulukan rasa syukur kita 

kepada Allah swt kemudian dilanjutkan dengan bersyukur kepada kedua orang tua 

yang senantiasa mengasuh, merawat, dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya.8 

Pengaruh globalisasi yang menyebabkan terjadinya krisis moral di kalangan 

anak sekolah melibatkan pihak  sekolah dan orang tua. Pihak sekolah harus mampu 

mencintai pekerjaan/profesinya agar guru mampu menemukan langkah tepat dalam 

menghadapi permasalahan yang dialami siswanya, selain itu harus mampu menguasai 

                                                             

7Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan terjemahnya (Surabaya: Halim, 
2013) h. 412 . 

8
Nurhayati, “Konsep Pendidikan Islam dalam QS. Lukman 12-19”, ,Jurnal Aqidah-Ta. vol. III 

no. 1 (Juli 2017), h.50-52. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aqidah-ta/article/view/3281/3108 
(Diakses 24 April 2021). 

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aqidah-ta/article/view/3281/3108
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perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada dan menjadi teladan yang 

baik di lingkungan sekolah.9 

Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang yang terintegrasi dengan 

pembelajaran yang terjadi pada semua mata pelajaran yang diarahkan pada penguatan 

dan pengembangan perilaku anak secara utuh, pengembangan dan penguatan perilaku 

ini didasari oleh nilai yang dirujuk lembaga (sekolah).10 Jadi, pendidikan karakter 

dalam hal mengembangkan perilaku anak harus disesuaikan dengan tujuan yang ingin 

dicapai baik oleh sekolah maupun masyarakat. 

Melibatkan orang tua dalam pembimbingan dan pengawasan  terhadap siswa 

harus dilakukan. Orang tua harus memberikan pendidikan tentang nilai-nilai yang 

didapat anaknya di lingkungan sekolah. Hal ini dimaksudkan karena orang tua adalah 

orang yang paling dekat dengan anak-anaknya supaya anak-anaknya dapat 

mengaplikasikan secara langsung pengetahuan yang ia peroleh di sekolah, baik di 

lingkungan keluarga maupun di tengah lingkungan masyarakat. 

Proses pendidikan karakter merupakan suatu pencerminan budaya bangsa 

Indonesia yang heterogen dalam pembentukan individu manusia yang berkarakter, 

baik itu dari sisi filosofis maupun nasional. Nilai Pendidikan karakter merupakan 

gebrakan baru yang dilakukan pemerintah yang harus ada dalam dunia pendidikan. 

Hal ini dimaksudkan agar terbentuk manusia yang berkualitas yang mampu 

menyesuaikan dirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pe 

                                                             

9Syahruddin Usman, Guru Pendidikan Agama Islam “Menuju Guru Professional Suatu 

Tantangan” (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 7. 
10Rosdiana, dkk. Pembentukan Karakter (Ditinjau Dari Metode Kisah Pembelajaran PAI) 

(Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2022), h. 11. 
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Pendidikan karakter peserta didik tidak terlepas dari peran guru dan sekolah 

dalam merangsang perkembangan mental dan karakter peserta didik. Hal ini terbukti 

dari visi pembelajaran di sekolah yang mempunyai program pembelajaran berbasis 

nilai, baik nilai karakter bangsa maupun nilai kearifan lokal. Program yang 

dimaksudkan terutama yang berkaitan dengan karakter religius, baik intra kurikuler 

maupun ekstrakurikuler yang melatih kedisiplinan, menjaga kebersihan sekolah, 

adanya pembacaan al-Qur‟an/yasinan bersama setiap jumat, panggung literasi dan 

lain sebagainya.11 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di sekolah dan melihat 

dari aktivitas peserta didik diperoleh bahwa banyak dari kalangan peserta didik 

melakukan tindakan yang amoral, seperti saling ejek dan bertengkar satu sama lain, 

dan terkadang menggunakan kata yang tidak pantas. Kejadian seperti ini, ternyata 

cukup sering dilakukan oleh beberapa dari peserta didik. 

Terjadinya dekadensi moral pada peserta didik ini sebenarnya sangat miris, 

padahal Bima sendiri kental akan falsafah maja labo dahu nya, yang diartikan dengan 

maja adalah malu dan dahu adalah takut, Maja (malu) bermakna bahwa masyarakat 

Bima akan malu ketika melakukan sesuatu yang menyeleweng dari ajaran Tuhan 

Nya, baik itu perilaku yang berhubungan dengan manusia maupun Tuhan Nya. 

Sedangkan Dahu (takut) mencakup segala aktivitas dalam kehidupan yang harus 

dijaga dan dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. 

                                                             

11A. Gafar Hidayat dan Tati Haryati, “Implementasi Pembinaan Karakter Religius Berbasis 

Kearifan Lokal Maja labo dahu Pada Peserta Didik Sekolah Dasar di Kabupaten Bima”, Jurnal Ilmu 
Sosial dan Kebudayaan, Vol. IV no. 3 ( Juli 2020), h.584-585.          

https://scholar.google.co.id/citations?user=GAle46gAAAAJ&hl=id (diakses 15 April 2021).                     

https://scholar.google.co.id/citations?user=GAle46gAAAAJ&hl=id
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Kemudian didapatkan dari wawancara dengan wali kelas 5 yaitu ibu Nuraidah 

didapatkan bahwa memang ada beberapa dari peserta didik yang suka mengganggu 

teman nya yang lain dan tindakan lanjutan dari sekolah yaitu menasehati anak-anak 

yang terlibat dan mendamaikan. 12 

Hal di atas membuktikan bahwa generasi sekarang telah mengalami dekadensi 

moral, hal ini bisa diakibatkan dari kurangnya memahami dan mengerti terhadap  

falsafah yang ada di Bima, salah satunya yaitu falsafah maja labo dahu. Maka dari 

itu, dengan membuat bahan ajar yang berkaitan dengan kearifan lokal wilayah Bima, 

diharapkan akan membuat peserta didik mengetahui, memahami falsafah maja labo 

dahu dan merasakan kemudahannya terhadap modul yang akan dikembangkan serta 

dapat memperbaiki nilai-nilai moral dan agama yang telah rusak di kalangan anak 

sekolahan.  

Sebelumnya telah ada yang melakukan penelitian dengan judul 

“Pengembangan Buku Fisika berbasis Kearifan Lokal (maja labo dahu) di MAN 1 

Kota Bima” oleh Atabikrifki, M.Agus MArtawijaya dan Jasruddin. Keterbatasan 

penelitian tersebut adalah bahan ajar yang dikembangkan terfokus pada pembuatan 

buku fisika untuk tingkat MAN 1 Kota Bima, maka dari adanya hal ini peneliti 

beranggapan bahwa bisa dikembangkan suatu modul pembelajaran untuk tingkat 

Sekolah Dasar (SD) dengan berdasarkan pada kearifan lokal maja labo dahu. 

Sehingga dari beberapa uraian di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul 

“pengembangan bahan ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti berbasis 

kearifan lokal maja labo dahu di SDN No.2 sumi kabupaten Bima” 

 

                                                             

12Nuraidah (32 Tahun) Wali Kelas V, Wawancara, Bima 16 September 2020. 
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B. Fokus dan Deskripsi Fokus 

Produk yang akan dihasilkan pada penelitian dan pengembangan ini adalah 

bahan ajar berupa modul Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (PAI-BP) 

berbasis kearifan lokal maja labo dahu dengan spesifikasi produk sebagai berikut: 

1. Bahan ajar yang dikembangkan adalah modul, yang materinya diambil pada 

salah satu bab di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

(PAI-BP) kurikulum 2013 revisi 2017. Adapun materi yang diambil disini 

yaitu pada Bab 10 dengan judul materi “Kisah Keteladanan Luqman”. 

2. Modul PAI-BP ini dibuat dengan berbasis kearifan lokal maja labo dahu, 

maksudnya dalam modul yang dikembangkan berisi materi yang ada pada bab 

10 yaitu “Kisah Keteladanan Luqman” yang dibuat disesuaikan dengan 

kearifan lokal maja labo dahu yang difokuskan dalam. selain itu 

pengembangan modul ini hanya difokuskan untuk kelas V, yang pada 

pengembangannya hanya terfokus pada bab 10 yaitu materi “Kisah 

Keteladanan Luqman”. 

3. Modul pembelajaran terdiri dari: 

a. Sebelum mulai materi 

1) Sampul 

2) Kata pengantar 

3) Daftar isi 

4) Peta konsep 

5) Pendahuluan  
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6) Bagan informasi modul 

7) Informasi modul 

8) Petunjuk penggunaan modul. 

9) Tujuan kegiatan pembelajaran 

b. Saat kegiatan pembelajaran  

1) Kegiatan pembelajaran 1, berisi materi: mari belajar kisah Luqman Al-Hakim 

yang di dalamnya terdapat 2 pembahasan yaitu: mengenal sosok Luqman dan 

anjuran Luqman untuk bersyukur. 

2) Kegiatan pembelajaran 2, berisi materi: nasihat Luqman kepada anaknya 

dalam QS Luqman ayat 13-18, yang di dalamnya terdapat 4 pembahasan 

yaitu: nasihat Luqman tentang larangan syirik (Kadua mbua 

ruma)/menyekutukan Allah swt, nasihat Luqman tentang anjuran berbakti 

kepada kedua orang tua, nasihat Luqman tentang Anjuran utuk berbuat 

kebajikan, dan nasihat Luqman tentang Larangan angkuh dan sombong (ka 

sombo weki). 

c. Bagian penutup meliputi rangkuman materi, evaluasi, kunci jawaban, glosarium, 

daftar pustaka, dan kesan. 

d. Kegiatan pendukung 

1) Catatan kecilku, berisi penjelasan mengenai kata yang sulit dipahami dan 

pengingat. 

2) Nasihat diri, berisi Nasihat bagi peserta didik. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan 

pokok masalah penelitian yaitu bagaimana pengembangan bahan ajar Pendidikan 
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Agama Islam dan Budi Pekerti berbasis kearifan lokal maja labo dahu  di SDN No. 2 

Sumi Kabupaten Bima. Pokok masalah ini selanjutnya dijabarkan dalam beberapa 

sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pengembangan bahan ajar Pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti (PAI-BP) berbasis kearifan lokal maja labo dahu di kelas V SDN 

No.2 Sumi Kab. Bima? 

2. Bagaimanakah tingkat kevalidan pengembangan bahan ajar PAI-BP berbasis 

kearifan lokal maja labo dahu di kelas V SDN No. 2 Sumi Kab. Bima?                                                     

3. Bagaimana tingkat keefektifan pengembangan bahan ajar PAI-BP berbasis 

kearifan lokal maja labo dahu di kelas V SDN No. 2 Sumi, Kab. Bima? 

D. Kajian Pustaka 

Adapun beberapa penelitian yang terkait dengan judul skripsi ini, yaitu: 

Pertama, penelitian Safrudin berjudul Pengembangan Bahan Ajar Pendidikan IPS 

Berbasis Kearifan Lokal Maja labo dahu untuk Membentuk Karakter Siswa SMP. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kearifan lokal maja labo dahu yang menjadi 

falsafah di daerah Bima ini akan menumbuhkan karakter anak-anak. Jadi, perlu 

mengenalkan dan mengembangkan budaya daerah. Selain itu, hasil dari analisis 

literatur yang dilakukan peneliti tersebut menyatakan bahwa perlu dirancang suatu 

bahan ajar yang sesuai dengan teori, kebutuhan dan karakteristik lingkungan siswa, 

serta mampu meningkatkan pemahaman, karakter dan kesadaran siswa akan 

pengetahuan masyarakat setempat.13 

                                                             

13
Safruddin,  “Pengembangan Bahan Ajar Pendidikan IPS berbasis Kearifan Lokal Maja Labo 

Dahu untuk Pembentukan Karakter Siswa SMP Kabupaten Bima”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 
Vol.No.4 (3Juli2020), h.203 http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/1188/1105 
(diakses 26 April 2021) 

http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/1188/1105
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Kedua, penelitian Atabikrifki, M. Agus Martawijaya dan Jasruddin tentang 

Pengembangan Buku Siswa Mata Pelajaran Fisika Berbasis Kearifan Lokal (Maja 

labo dahu) di MAN 1 Kota Bima. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa hasil uji 

coba terbatas pada buku siswa fisika berdasarkan kearifan lokal (maja labo dahu) 

berada dalam kriteria yang sangat baik dengan persentase 85,9% oleh pendidik dan 

berada pada kriteria mudah dipahami dengan persentase 87,7% oleh siswa. Penelitian 

ini merupakan penelitan pengembangan dengan menggunakan model Thiagarajan 

atau model 4-D dalam mengembangkan buku fisika berbasis kearifan lokal Maja labo 

dahu. Berdasarkan penilaian dari hasil validasi dan revisi, buku fisika ini sudah 

dinyatakan valid dan dapat digunakan. 

Perbedaan penelitian ini dengan yang akan peneliti lakukan adalah terletak 

pada produk yang akan dikembangkan. Penelitian ini produknya adalah buku 

sedangkan produk yang akan dikembangkan oleh peneliti adalah modul berbasis 

kearifan lokal maja labo dahu, dan pada subjek penelitian dan fokus mata pelajaran 

yang akan dikembangkan bahan ajarnya.14 

Ketiga, penelitian oleh Ulun Inggar Nugraheni dengan judul Pengembangan 

Bahan Ajar Sejarah Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Samin di SMP Negeri 1 

Ngawen Blora. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahan ajar berupa modul 

yang dikembangkan oleh peneliti menunjukkan bahwa tingkat kelayakan modul dari 

ahli materi menunjukkan rata-rata 94% sedangkan dari ahli media memperoleh rata-

rata 98%, dan respon siswa dari modul ini menunjukkan 89% setuju dalam 

penggunaannya, sehingga modul ini layak untuk digunakan. 

                                                             

14
Atabikrifki, M. Agus Martawijaya, Jasruddin, “ Pengembangan Buku Siswa Fisika Berbasis 

Kearifan Lokal (Maja Labo Dahu) di MAN 1 Kota Bima, Jurnal Sains dan Pendidikan Fisika, UNM. 
h. 8. 
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Adapun Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode 

Research and Development yang dikelompokkan menjadi tiga tahapan yakni tahap 

pendahuluan, tahap pengembangan dan tahap validasi atau kelayakan. Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalan produk yang 

akan dihasilkan yaitu berupa modul. Perbedaannya terletak pada mata pelajaran, 

subjek penelitian dan metode R&D yang digunakan. Pada penelitian ini peneliti 

menggunakan metode 4-D.15 

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatimah, dengan judul tesis 

Pengembangan Modul Pendidikan Agama Islam Berbasis Pendekatan Saintifik 

Kurikulum 2013 pada Siswa Kelas IV SDN Warugunung 1 Surabaya semester 1. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahan pengembangan modul PAI yang dibuat 

peneliti ini menunjukkan kevalidan dengan rata-rata nilai kevalidan sebesar 3,25 yang 

berarti baik dan dibutuhkan sedikit revisi, selain itu modul yang dikembangkan pula 

dinilai efektif dengan nilai rata-rata sebesar 3,75. Adapun presentase aktivitas siswa 

dalam pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan modul PAI ini sebesar 

93,94%. hasil belajar siswa pun dinyatakan “efektif” dengan nila tes belajar 28 siswa 

mengalami peningkatan 0,46 kategori sedang. 

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti 

lakukan adalah pada produk yang akan dikembangkan yaitu modul kemudian pada 

penggunaan model 4-D oleh Thiagarajan. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak 

pada pendekatan yang digunakan, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif 

                                                             

15
Ulun Inggar Nugraheni, “Pengembangan Bahan Ajar Sejarah Berbasis Kearifan Lokal 

Masyarakat Samin di SMP Negeri 1 Ngawen Blora, Skripsi (Semarang: Fakultas Ilmu Sosial 
Universitas Negeri Semarang, 2017). h. ix. 
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kualitatif dan kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif, 

kemudian perbedaan selanjutnya adalah pada subjek dan objek penelitian.16 

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Mariati dengan judul skripsi “Maja 

Labo Dahu dalam Dinamika Kehidupan Masyarakat Bima”. Penelitian tersebut 

adalah suatu studi tentang budaya maja labo dahu (malu dan takut) kepada 

masyarakat Bima. Persamaan penelitian ini dengan yang akan peneliti lakukan adalah 

mengenai rujukan pada falsafah maja labo dahu itu sendiri. Sedangkan perbedaannya 

adalah pada jenis penelitian yang dilakukan, kalau penelitian yang dilakukan peneliti 

adalah kuantitatif sedangkan penelitian ini adalah studi budaya.17 

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Ningrum Melihayatri dengan judul 

“Pengembangan Bahan Ajar Tematik berbasis Kearifan Lokal Riau untuk Siswa kelas 

IV Sekolah Dasar Negeri 115 Pekanbaru”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

penilaian ahli materi bahan ajar ini berada pada kategori sangat layak dengan 

presentase 89  %, penilaian ahli bahasa berada pada kategori sangat layak dengan 

presentase 86,9%, penilaian ahli desain berada pada kategori sangat layak dengan 

presentase 96,4 %. Secara keseluruhan validasi dari ahli materi, ahli bahasa, dan ahli 

desain yaitu rata-rata 89,7% dengan kriteria sangat layak. 

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

peneliti adalah mengangkat kearifan lokal daerah sebagai variabel penelitian, 

                                                             

16
Siti Fatima, “Pengembangan Modul Pendidikan Agama Islam Berbasis Pendekatan Saintifik 

Kurikulum 2013 pada Siswa Kelas IV SDN Warugunung 1 Surabaya Semester 1. PAI, Skripsi 
(Surabaya: Pasca Sarjana Universitas Negeri Sunan Ampel, 2017). h. v. 

17
Mariati, “Maja labo dahu” dalam Dinamika Kehidupan Masyarakat Bima, Skripsi 

(Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora UnversitasIslam Negeri Alauddin Makassar, 2013), h. xi.  
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kemudian pada tahapan pengembangannya hanya sampai pada tahap kevalidan saja. 

Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan model ADDIE.18 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengembangkan produk 

berupa bahan ajar PAI berbasis kearifan lokal maja labo dahu, maka sub tujuan pada 

penelitian ini, yaitu: 

a. Untuk mendeskripsikan proses pengembangan bahan ajar Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti (PAI-BP) berbasis kearifan lokal maja labo dahu di SDN 

No. 2 Sumi Kabupaten Bima. 

b. Untuk menganalisis tingkat kevalidan pengembangan bahan ajar Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti (PAI-BP) berbasis kearifan lokal maja labo dahu 

di SDN No. 2 Sumi Kabupaten Bima. 

c. Untuk menganalisis tingkat keefektifan pengembangan bahan ajar Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti (PAI-BP) berbasis kearifan lokal maja labo dahu 

di SDN No. 2 Sumi Kabupaten Bima. 

2. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang diharapkan peneliti terhadap hasil penelitian ini, yaitu: 

                                                             

18Ningrum Melihayatri, “Pengembangan bahan Ajar Tematik Berbasis Kearifan Lokal Riau 

Untuk Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 115 Pekanbaru”  (Riau: Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan UnversitasIslam Riau, 2021), h. 5. 
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a. Manfaat praktis, dalam hal ini penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu 

pengetahuan terkhusus bidang ilmu pendidikan Agama Islam dalam proses 

pendidikan karakter peserta didik. 

b. Manfaat teoretis 

Adapun manfaat teoretisnya yaitu: 

1) Bagi sekolah, sebagai bahan pertimbangan bagi sekolah untuk mengambil 

kebijakan sekolah dalam hal pengelolaan dan pengembangan bahan ajar 

pendamping berupa modul. 

2) Bagi guru/pendidik, hasil penelitian pengembangan bahan ajar berbasis 

kearifan lokal maja labo dahu  ini diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada pendidik mengenai bahan ajar pendamping berupa modul PAI-BP 

berbasis kearifan lokal maja labo dahu yang diperuntukan dalam pendidikan 

karakter peserta didik. 

3) Bagi peserta didik, penelitian dalam bentuk bahan ajar berupa modul berbasis 

kearifan lokal maja labo dahu   ini dapat meningkatkan perhatian dan minat 

belajar peserta didik serta membantu peserta didik dalam memahami materi. 

4) Bagi peneliti sendiri, penelitian  ini menjadi informasi awal bagi peneliti 

dalam mengembangkan bahan ajar PAI-BP berbasis kearifan lokal maja labo 

dahu dalam pendidikan karakter peserta didik. 

5) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian 

selanjutnya untuk mengembangkan modul semisalnya. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Pengembangan Bahan Ajar 

1. Penelitian Pengembangan 

a. Definisi Penelitian dan Pengembangan 

Research and Development (R&D) adalah suatu metode penelitian yang 

secara sengaja, sistematis, bertujuan atau diarahkan untuk mencari dan 

menemukan, merumuskan, memperbaiki, mengembangkan, menghasilkan, 

menguji keefektifan produk, model, metode/strategi/cara, jasa, prosedur tertentu 

yang lebih unggul, baru, efektif, efisien, produktif, dan bermakna.1 

Borg dan Gall menyatakan bahwa Research and Development adalah 

penelitian untuk menghasilkan suatu produk baru untuk menyempurnakan produk 

yang sudah ada. Sedangkan Sugiyono menyatakan bahwa metode research and 

development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan 

sebuah produk tertentu dan untuk menguji keefektifan produk tersebut.2 

Berdasarkan pengertian dari para ahli di atas, maka peneliti menyimpulkan 

bahwa Research and Development adalah suatu metode penelitian yang terfokus 

pada pembuatan produk yang baru dan berinovasi, sehingga dihasilkanlah suatu 

produk yang memiliki keunggulan baik dari segi kualitasnya maupun isi dan 

kegunaan produk tersebut. Dalam penelitian ini dibuat produk bahan ajar berupa 

modul PAI-BP berbasis kearifan lokal maja labo dahu yang akan diuji kevalidan 

danckeefektifannya.    
  

                                                             

1Nusa Putra, Research and Development Penelitian dan Pengembangan: Suatu 
Pengantar (Cet. IV; Depok: PT Persada, 2015), h. 67. 

2Budiyono Saputro, Manajemen Penelitian Pengembangan (Research & Development 
Bagi Penyusun Tesis Dan Disertasi (Yogyakarta: Aswaja Pressido, 2017), h. 8. 

15 
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b. Model Pengembangan 

Adapun model pengembangan yang digunakan dalam penelitian  ini adalah 

model pengembangan 4D. Model pengembangan 4D ini adalah suatu model 

pengembangan perangkat pembelajaran yang dikembangkan oleh Thiagarajan, 

Melvyn I Semmel dan Dorothy S. Semmel. Model 4D ini terdiri atas 4 tahapan yaitu 

1) Define (pendefinisian), 2) Design (Perancangan), 3) Develop (Pengembangan) dan 

4) Dissemination (Penyebaran).3 

Berikut langkah-langkah yang dilakukan pada setiap tahap pengembangan 

bahan ajar dengan menggunakan model 4D, yaitu: 

1) Tahap Pendefinisian (Define) 

Tujuan tahap ini yaitu menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat 

pembelajaran yang diawali dengan analisis tujuan dari batasan materi yang 

dikembangkan modulnya. Adapun 5 tahapan pokok dalam tahapan ini yaitu: Analisis 

awal akhir, analisis peserta didik, analisis tugas, analisis konsep dan perumusan 

tujuan pembelajaran. 

2) Tahap Perencanaan (Design) 

Tujuan tahap ini yaitu untuk menyiapkan prototipe modul. Tahap ini terdiri 

dari empat tahapan pokok yaitu:  

a) Penyusunan modul, merupakan langkah awal yang menghubungkan antara tahap 

define dan tahap design. Modul yang dimaksudkan menyangkut suatu bahan ajar 

yang akan digunakan untuk mengenalkan dan memahamkan peserta didik 

mengenai nilai-nilai kearifan lokal maja labo dahu. 

                                                             

3Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/R&D) (Cet. 
II; Bandung: Alfabeta, 2016), h. 38. 
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b) Pemilihan media yang sesuai dengan tujuan untuk menyampaikan materi 

pelajaran. 

c) Pemilihan format, pemilihan format bisa dilakukan dengan cara mengkaji 

format-format modul yang sudah ada dan yang dikembangkan. 

3) Tahap Pengembangan (Develop) 

Tahap ini bertujuan untuk menghasilkan modul yang sudah direvisi 

berdasarkan masukan dari para ahli. Tahap ini meliputi:  

a) Validasi modul oleh pakar diikuti dengan revisi 

b) Uji coba terbatas dengan peserta didik yang sesungguhnya. Hasil yang diperoleh 

pada tahap a) digunakan sebagai dasar revisi, langkah selanjutnya yaitu dengan 

uji coba lebih lanjut dengan peserta yang sesuai dengan kelas sesungguhnya.  

4) Tahap Penyebaran (Disseminate) 

Tahap ini merupakan tahapan penggunaan perangkat yang telah dinyatakan 

kelayakan penggunaannya oleh validator yang kemudian dapat disebarluaskan pada 

skala yang lebih luas, penyebaran ini pun bertujuan sebagai tempat untuk menguji 

efektivitas penggunaan perangkat dalam pembelajaran.4 

2. Bahan Ajar  

a. Pengertian Bahan Ajar 

 National Center For Competency Based Training  mengungkapkan bahwa 

bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau 

instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Bahan yang dimaksud 

bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tak tertulis. Bahan ajar juga merupakan 

                                                             

4Rafiqah, Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berbasis Konstruktivisme (Makassar: 
Alauddin University Press, 2013),  h. 105-106. 
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seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak, 

sehingga tercipta lingkungan dan suasana yang memungkinkan peserta didik untuk 

belajar. Ada pula yang berpendapat bahwa bahan ajar adalah informasi, alat dan teks 

yang diperlukan guru atau instrukur untuk perencanaan dan penelaahan implementasi 

pembelajaran. Prastowo mengutip pendapt Pannen mengatakan bahwa bahan ajar 

adalah bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis, yang 

digunakan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran.5  

Berdasarkan beragam definisi bahan ajar di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa bahan ajar adalah seperangkat bahan maupun materi baik itu tertulis maupun 

tidak tertulis yang disusun secara sistematis dan terencana untuk menciptakan 

suasana belajar bagi peserta didik. Berikut contoh dari bahan ajar yaitu buku 

pelajaran, modul, handout, LKPD, model atau maket, bahan ajar audio dan bahan ajar 

interaktif. 

b. Tujuan dan Fungsi Bahan Ajar 

Adapun tujuan dari bahan ajar, yaitu: 

1) Membantu peserta didik dalam mempelajari sesuatu. 

2) Menyediakan berbagai jenis pilihan belajar, maksudnya bahan ajar yang         

disusun berasal dari beragam sumber belajar. 

3) Memudahkan guru dalam pelaksanaan pembelajaran. 

4) Agar kegiatan pembelajaran lebih menarik. 

 

 

                                                             

5Andi Prastowo, Sumber Belajar & Pusat Belajar Teori dan Aplikasinya di Sekolah/ 
Madrasah (Cet. I; Depok: Prenadamedia Group, 2018), h. 61. 
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Adapun fungsi bahan ajar yaitu: 

1)   Pedoman bagi guru dalam pembelajaran sebagai acuan dalam proses 

pembelajaran dan merupakan substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan 

kepada siswa. 

2)   Sebagai pedoman bagi peserta didik sebagai pengarah semua aktivitas yang 

akan dilakukan peserta didik dalam proses pembelajarannya dan berisi 

kompetensi yang harus dipelajari/dikuasainya. 

3)  Sebagai alat evaluasi terhadap pencapaian/penguasaan hasil pembelajaran.6 

c. Macam-Macam Bahan Ajar 

Bahan ajar terdiri atas tiga macam, yaitu berdasarkan bentuk, cara kerja dan 

sifatnya. 

1)  Klasifikasi bahan ajar berdasarkan bentuknya 

Berdasarkan bentuknya, bahan ajar dapat dibedakan menjadi empat macam, 

yaitu: 

a) Bahan cetak, contohnya buku, modul, handout, lembar kerja peserta didik, brosur, 

wallchart, leaflet, foto/gambar, model atau maket.  

b) Bahan ajar dengar atau program audio Contohnya kaset, radio, piringan hitam, dan 

compact disk audio.  

c) Bahan ajar pandang dengar/audio visual, contohnya video compact disk, dan film.  

d) Adapun bahan ajar Contohnya compact disk interaktif, aplikasi program komputer 

atau gawai. 

 

 

                                                             

6Aan Hasanah, Pengembangan Profesi Guru (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 109. 
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2) Klasifikasi berdasarkan cara kerjanya 

Ditinjau dari cara kerjanya, maka bahan ajar dibedakan menjadi lima macam, 

yaitu: bahan ajar yang tidak diproyeksikan, bahan ajar yang diproyesikan, bahan ajar 

audio, bahan ajar video, dan bahan ajar (media) komputer. 

a) Bahan ajar yang diproyeksikan, seperti mengamati, melihat, dan membaca bahan 

ajar tersebut, contohnya; foto, diagram, display, dan model. 

b) Bahan ajar yang diproyeksikan, yaitu slide, filmstrip, overhead transparencies, 

proyeksi komputer.  

c) Bahan ajar audio adalah bahan ajar yang berupa sinyal audio yang direkam dalam 

suatu media rekam. Dalam penggunaanya, bahan ajar memerlukan alat pemain 

(player) media rekam tersebut, seperti tape compo, CD Player, VCD Player, dan 

multimedia player. Contoh bahan ajar seperti ini adalah kaset, CD, flashdisk, dan 

gawai. 

d) Bahan ajar video,  yaitu video dan film. 

e) Bahan (media) komputer, contohnya; Computerr Mediated Instuction (CMI) dan 

Computer Based Multimedia atau Hypermedia. 

3) Klasifikasi bahan ajar berdasarkan sifatnya 

Prastowo mengutip pendapat Rowntree menjelaskan bahan ajar berdasarkan 

sifatnya diklasifikasikan menjadi empat macam, yaitu: 

a) Bahan ajar yang berbasis cetak meliputi buku pamflet, panduan belajar siswa, 

bahan tutorial, buku kerja siswa, peta, charts, serta foto bahan dari majalah dan 

koran. 
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b) Bahan ajar yang berbasiskan teknologi meliputi: audio kaset, siaran radio, slide, 

film strips, film, video kaset, siaran televisi, video interaktif, computer based 

tutorial, dan multimedia.  

c) Bahan ajar yang digunakan untuk praktik atau proyek meliputi: kit sains, lembar 

observasi, dan lembar wawancara.  

d) Bahan ajar untuk pembelajaran jarak jauh, contohnya telepon, handphone dan lain-

lain.7  

3. Modul  

a. Pengertian Modul 

Secara bahasa, kata modul berasal dari bahasa Inggris yaitu module yang 

artinya unit, bagian, kursus, latihan, pelajaran berupa kursus yang kebih besar.8 

Sedangkan menurut istilah modul adalah program pembelajaran yang dapat dipelajari 

oleh peserta didik dengan bantuan yang minimal dari pendidik (guru, instruktur, 

pembimbing, dosen) meliputi perencanaan tujuan yang akan dicapai secara jelas, 

penyediaan materi pembelajaran, peralatan, media atau teknologi, serta instrumen 

penilaian untuk mengukur keberhasilan peserta didik dalam belajar. 

Dengan demikian modul adalah suatu paket pelajaran yang disusun secara 

sistematis untuk membantu peserta didik dalam belajar yang menjangkau 

karakteristik peserta didik secara individu. Adapun tujuan dari modul adalah untuk 

memberi kesempatan kepada setiap individu untuk menemukan cara mereka sendiri 

dalam belajar dan agar peserta didik mengetahui kelemahan dan kelebihan dirinya 

                                                             

7Andi Prastowo, Pengembangan Bahan Ajar Tematik Tinjauan Teorits dan Praktk (Cet. I; 
Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 148-149. 

8Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam (Cet. II, Jakarta: Kalam Mulia, 2018), h. 
263. 
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sehingga dapat diperbaiki melalui modul, ulangan-ulangan atau variasi dalam 

belajar.9 

b. Unsur-unsur Modul 

 Adapun unsur-unsur dari modul, yaitu: 

1) Rumusan tujuan pengajaran yang eksplisit dan spesifik, maksudnya setiap 

tujuan pengajaran yang ada harus mampu menggambarkan/melukiskan 

tingkah laku peserta didik. 

2) Petunjuk untuk pendidik, hal ini berkaitan dengan petunjuk bagi pendidik 

untuk melaksanakan pembelajaran yang efisien, selain itu menyangkut 

penjelasan mengenai waktu penyelesaian suatu modul, kegiatan-kegiatan, 

alat-alat yang digunakan, prosedur evaluasi, dan jenis alat evaluasi peserta 

didik. 

3) Petunjuk untuk peserta didik, komponen ini menyangkut: identifikasi modul 

yang tampak pada sampul, kelas dan waktu yang disediakan. Selain itu pula 

penjelasan tentang topik yang diberikan,langkah-langkah dan waktu yang 

disediakan untuk penyelesaian suatu modul. 

4) Materi pelajaran yang harus dikuasai peserta didik. Materi nya harus disusun 

secara khusus agar tujuan yang dirumuskan dapat tercapai. 

5) Lembar kerja, komponen ini memuat pedoman observasi dan tempat 

dikerjakannya tugas-tugas bagi peserta didik 

6) Kunci lembaran kerja, tujuan dari komponen ini adalah supaya peserta didik 

mampu mengoreksi hasil kerja dari dirinya sendiri. 

7) Kunci lembaran evaluasi.10 

                                                             

9Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, h. 264. 
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c. Langkah-Langkah Pembuatan Modul 

Berikut langkah-langkah pembuatan  modul, yaitu: 

1) Analisis kurikulum, dalam hal ini menyangkut penentuan materi dari hasil 

pemetaan Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar dan indikator. Kemudian 

menyesuaikan inti materi yang diajarkan dengan kompetensi yang  dimiliki 

oleh peserta didik. 

2) Menentukan judul modul, cara menentukan judul modul adalah dengan 

mengacu kepada kompetensi dasar atau materi pokok yang ada dalam 

kurikulum. 

3) Pemberian kode modul. 

4) Penulisan modul. Ada 5 hal utama yang harus diperhatikan dalam penulisan 

modul yaitu: 

a)  Perumusan kompetensi dasar yang harus dikuasai. 

b) Menentukan alat evaluasi penilaian. 

c) Penyusunan materi. Materi yang ada dalam modul harus mengacu pada 

kompetensi dasar yang ingin dicapai. Mengenai teknis penulisan modul, materinya 

tidak harus ditulis secara lengkap agar siswa dapat mencari dan membacanya 

sendiri, namun penulisan tugas dan pertanyaan harus jelas beserta dengan petunjuk 

kerjanya. Dalam penyajian kalimatnya, tidak boleh terlalu panjang harus singkat, 

padat, jelas, efektif dan efisien. Selain itu pula boleh menggunakan gambar yang 

mendukung dalam penyajian isi materi. 

d) Urutan pengajaran, dalam hal ini yaitu adanya petunjuk dalam penggunaan modul. 

                                                                                                                                                                              

10Andi Prastowo, Pengembangan Bahan Ajar Tematik Tinjauan Teoritis dan Praktik,  h. 383-
386. 
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e) Struktur bahan ajar modul, dalam hal ini modul harus memuat 7 komponen secara 

umum yaitu: Judul, petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, informasi 

pendukung, latihan-latihan, petunjuk kerja atau bisa pula Lembar Kerja dan 

evaluasi. Selain itu pula struktur modul boleh bervariasi dikarenakan tergantung 

pada materi yang disajikan, ketersediaan sumber daya, dan kegiatan belajar yang 

akan dilaksanakan.11 

d. Tujuan Penyusunan Modul 

 Adapun salah satu tujuan penyusunan modul yakni menyediakan bahan ajar 

yang sesuai dengan tuntutan kurikulum, dengan tetap memperhatikan dan 

mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Hal ini mencakup karakter materi ajar 

dan karakteristik peserta didik serta latar belakang lingkungan sosialnya.12 

B. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Pendidikan secara bahasa, berasal dari bahasa Latin yaitu educere atau 

educare, yaitu untuk memimpin atau memandu keluar, terkemuka, membawa 

manusia menjadi mengemuka, proses menjadi terkemuka, atau sebagai kegiatan.13  

Pendidikan dalam hal ini bermakna bahwa pendidikan itu mampu membawa manusia 

menjadi manusia yang terkemuka dan mampu berubah menjadi lebih baik melalui 

beragam kegiatan. 

                                                             

11Andi Prastowo .Pengembangan Bahan Ajar Tematik Tinjauan Teoritis dan Praktik, h. 387-
392.  

12Aan Hasanah, Pengembangan Profesi Guru, h. 96.   
13Muh. Sain Hanafy, Paradigma Pendidikan Islam & Upaya Pengembangan pada Madrasah 

(Cet, I ; Makassar: Alauddin University Pers, 2012), h. 12. 
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Berdasarkan sumber kependidikan Islam, menyatakan bahwa pendidikan 

biasanya berasal dari dua kata, yaitu kata Rabb (Tuhan) dan Tarbiyah. Azra mengutip 

Qurtubhi menyatakan bahwa kata Rabb berkaitan dengan gambaran yang mengarah 

kepada seseorang yang menyediakan pendidikan, yaitu kata Rabb (Tuhan) dan  

Tarbiyah. Azra mengutip Ar-Razi menjelaskan bahwa perbedaan antara Allah 

sebagai pendidik dengan manusia yang menjadi pendidik, hal ini  berkaitan dengan 

cakupan ranah didikannya, kalau Allah yang mendidik itu mancakup semua makhluk 

dan tanpa ada batasannya, sedangkan kalau manusia yang menjadi pendidik 

mencakup beberapa orang saja dan jumlahnya terbatas.14 

  Seiring perkembangannnya, pendidikan lebih dikhususkan kepada 

manusia. Karena Allah telah menganugerahkan potensi bagi manusia untuk 

mempunyai persyaratan untuk dididik secara baik,15 seperti dijelaskan dalam QS al-

Nahl/16:78. 

                                

             

Terjemahnya:  
Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 
mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan 
hati, agar kamu bersyukur.16 

Selanjutnya dalam pendidikan adalah ta’dib, kata ini dijumpai dalam hadis 

Nabi yang berbunyi “Tuhanku telah mendidikku, dan telah membuat pendidikanku 

                                                             

14Azyumardi Azra, Kajian Tematik Al-Qur’an tentang Konstruksi Sosial (Cet. I; Bandung; 
UIN Jakarta Press, 2008), h. 260. 

15Azyumardi Azra, Kajian Tematik Al-Qur’an tentang Konstruksi Sosial, h, 264. 
16Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan terjemahnya (Surabaya: Halim, 

2013), h. 285. 
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itu sebaik-baiknya”. Cara menjalankan pendidikan bisa mencontoh kepada suri 

tauladan kita yaitu Nabi Muhammad saw., sebagaimana firman Allah swt. dalam QS 

al-Jumu’ah/62:2: 

........               ................        

Terjemahnya: 

  ...Telah membacakan ayat-ayat Tuhan kepada manusia, menyucikan dirinya, 
mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah....17 

Azra mengutip Quraish Shihab menyatakan bahwa kata “menyucikan” 

diidentikkan dengan mendidik, sedangkan mengajar berkaitan dengan 

pengajaran/pendidikan dengan pengetahuan yang menyangkut alam metafisika serta 

fisika.18 Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, 

bertakwa berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya 

kitab suci al-Quran dan  hadis, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran latihan, serta 

penggunaan pengalaman.19 Jadi, Pendidikan Agama Islam adalah suatu upaya sadar 

yang dilakukan guru sebagai pendidik dalam meyiapkan peserta didiknya untuk 

mampu mengenal dan bertakwa serta mengamalkan ajaran agama Islam melalui 

pembimbingan, pengajaran dari guru. 

Dokumen Kurikulum 2013 disebutkan bahwa PAI mendapatkan tambahan 

kalimat “Budi Pekerti”, sehingga menjadi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. 

Secara etimologi, budi pekerti merupakan padanan dari kata budi dan pekerti, kata 

                                                             

17Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan terjemahnya, h. 553. 
18Azyumardi Azra, Kajian Tematik Al-Qur’an tentang Konstruksi Sosial, h. 265. 
19Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, h. 21. 
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budi berarti nalar, pikiran atau watak sedangkan pekerti berarti penggawean, watak, 

tabiat atau akhlak. 

Budi pekerti adalah penanaman dan pengembangan nilai, sikap, dan perilaku 

peserta didik sesuai dengan nilai-nilai budi pekerti luhur, seperti sopan santun, 

berdisiplin, bertanggung jawab, ikhlas dan jujur. Istilah budi pekerti dalam kajian 

Islam lebih dikenal dengan akhlak, dalam bahasa Indonesia akhlak disepadankan 

dengan budi pekerti. Dalam bahasa Arab akhlak artinya tabiat, perangai, kebiasaan. 

Budi pekerti berisi nilai-nilai perilaku manusia yang akan diukur menurut 

kebaikan dan keburukan melalui norma-norma agama, hukum, tata krama, sopan 

santun, budaya dan adat istiadat masyarakat.20 Jadi, budi pekerti ini adalah 

pengidentifikasi perilaku yang positif dan negatif, dan diharapkan perilaku positif 

dapat terwujud dalam perbuatan, perkataan, pikiran, sikap, perasaan dan kepribadian 

peserta didik.  

Menurut Fazlur Rahman sebagaimana ditulis Said Agil Husain Al-Munawar 

dalam Sistem Pendidikan Islam mengatakan bahwa, inti ajaran agama adalah moral 

yang bertumpu pada keyakinan kepercayaan kepada Tuhan dan keadilan serta berbuat 

baik dengan sesama manusia. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hal yang 

terpenting dalam ajaran agama adalah pembentukan moral.21 Mengingat Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti sangat penting dalam mewujudkan tujuan Pendidikan 

                                                             

20
Fajar Rohmiyati, “Pengembangan Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Berbasis Masalah untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik di SMPN 1 Candipuro Lampung 
Selatan”, Skripsi (Lampung: Fak. Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan 
Lampung, 2017), h. 31. 

21Fajar Rohmiyati, “Pengembangan Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 
Berbasis Masalah untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik di SMPN 1 Candipuro Lampung 
Selatan”,  h. 31. 
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Nasional, maka Pendidikan Agama Islam harus diberikan dan dilaksanakan di 

sekolah dengan sebaik-baiknya. 

Dengan demikian, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti adalah 

pendidikan yang ditujukan untuk dapat menghubungkan dan menyeimbangkan antara 

iman, Islam dan ihsan yang diwujudkan dalam: 

a. Hubungan manusia dengan pencipta. Membentuk manusia Indonesia yang 

beriman dan bertakwa kepada Allah swt. serta berakhlak mulia dan berbudi pekerti 

luhur. 

b. Hubungan manusia dengan diri sendiri yaitu dengan menghargai dan menghormati 

diri sendiri yang berlandaskan pada nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. 

c. Hubungan manusia dengan sesama, menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan 

inter dan antar umat beragama. 

d. Hubungan manusia dengan lingkungan alam. Penyesuaian mental keIslaman 

terhadap lingkungan fisik dan sosial.  

Keempat hubungan di atas tersebut tercakup dalam kurikulum PAI-BP yang 

tersusun dalam beberapa materi: 

1. Al-Qur’an dan hadis, yang menekankan pada kemampuan membaca, menulis, 

dan menerjemahkan serta menampilkan dan mengamalkan isi kandungan al-

Qur’an dan hadis dengan baik dan benar. 

2. Akidah, yang menekankan pada kemampuan memahami dan mempertahankan 

keyakinan, menghayati, serta meneladani dan mengamalkan sifat-sifat Allah 

dan nilai-nilai keimanan dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Akhlak dan budi pekerti, yang menekankan pada pengamalan sikap terpuji 

dan menghindari akhlak tercela. 
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4. Fiqih, yang menekankan pada kemampuan untuk memahami, meneladani dan 

mengamalkan ibadah dan muamalah yang baik dan benar. 

5. Sejarah Peradaban Islam, yang menekankan pada kemampuan mengambil 

pelajaran dari peristiwa-peristiwa bersejarah (Islam), meneladani tokoh-tokoh 

muslim yang berprestasi, dan mengaitkannya dengan fenomena-fenomena 

sosial, untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan serta peradaban 

Islam.22 

Tahun 2007 pasal 4 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa pendidikan agama 

diberikan pada setiap satuan pendidikan dan diberikan sekurang-kurangnya dalam 

bentuk mata pelajaran, dengan tujuan yang lebih spesifik, yakni berkembangnya 

kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-

nilai agama yang mengimbangi penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan seni.23 

Tujuan Pendidikan Agama Islam merupakan turunan dari tujuan pendidikan 

nasional, yaitu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 6 (ayar 1) butir a, disebutkan bahwa mata 

pelajaran agama dan akhlak mulai dimaksudkan untuk membentuk peserta didik 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta 

berakhlak mulia. Akhlak mulia ini mencakup etika, budi pekerti, atau moral sebagai 

perwujudan dari pendidikan agama”. Dengan demikian tujuan dari Pendidikan 

Agama Islam adalah membekali peserta didik dengan nilai-nilai agama supaya dapat 

                                                             

22Hamdan, Pengembangan dan Pembinaan Kurikulum (Teori dan Praktek Kurikulum PAI) 
(Banjarmasin:2009), h. 41-42. 

23Republik Indonesia, Peratutan Pemerintah No. 55 Tahun 2007Tentang Pendidikan Agama 
dan Keagamaan,  h.  4. 
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diamalkan dalam kehidupan sehari-hari agar terbentuk manusia yang berakhlakul 

karimah. 

  Tujuan Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar yaitu menumbuhkan dan 

meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, 

penghayatan, pengamalan serta peserta didik mengenai agama Islam sehingga 

menjadi muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaan kepada 

Allah swt. dan dapat berakhlak mulia baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara, serta dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi.24 Jadi, dalam hal ini proses Pendidikan Agama Islam dimulai dari tahap 

kognitif yaitu pengetahuan dan pemahaman peserta didik terhadap ajaran dan nilai-

nilai yang terkandung dalam ajaran Islam, yang kemudian peserta didik meyakini dan 

menghayatinya dan diharapkan peserta didik dapat mempraktekkan dan menaati 

ajaran Islam yang telah dipelajari, sehingga terciptalah muslim yang berakhlak mulia, 

beriman dan bertakwa. 

Adapun yang menjadi pokok materi dalam penelitian dan pengembangan ini 

adalah materi yang di ambil dari Silabus Kurikulum 2013 pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada materi Kisah Keteladanan Luqman 

Kelas V Sekolah Dasar. Untuk lebih jelasnya berikut di bawah ini Kompetensi Inti 

(KI) dan Kompetensi Dasar (KD). 

 

 

                                                             

24
Maherlina Muna Ayuhana,  “Perkembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Sekolah 

Dasar di Indonesia (Analisis Tujuan dan Materi Ajar Kurikulum 1994, 2004, 2006, 2013), “ Jurnal 
Tarbawi vol. 12 no.2 (25 Agustus 2022),  h. 173.  
https://neliti.comhttps//www.neliti.com%20%E2%80%BA%20publicationsPerkembangan%20Kurikul
um%20Pendidikan%20Agama%20Islam%20...%20-%20Neliti.  

https://neliti.comhttps/www.neliti.com%20%E2%80%BA%20publicationsPerkembangan%20Kurikulum%20Pendidikan%20Agama%20Islam%20...%20-%20Neliti
https://neliti.comhttps/www.neliti.com%20%E2%80%BA%20publicationsPerkembangan%20Kurikulum%20Pendidikan%20Agama%20Islam%20...%20-%20Neliti
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Tabel 2.1 
Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 

1. Menerima, menjalankan, dan menghargai 

ajaran agama yang dianutnya. 

1.17 Meyakini kebenaran kisah Luqman 

sebagaimana terdapat dalam al-Qur’an. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan 

keluarga, teman, guru dan tetangganya 

serta cinta tanah air. 

2.17 Menunjukkan sikap rendah hati 

sebagai implementasi pemahaman kisah 

keteladanan Luqman sebagaimana 

terdapat dalam al-Qur’an. 

3. Memahami pengetahuan faktual dan 

konseptual dengan cara mengamati, 

menanya dan mencoba berdasarkan rasa 

ingin tentang dirinya, makhluk ciptaan 

Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda 

yang dijumpainya di rumah, di sekolah 

dan tempat bermain 

3,17 Memahami kisah keteladanan 

Luqman sebagaimana terdapat dalam al-

Qur’an. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dan 

konseptual dalam bahasa yang jelas, 

sistematis dan logis, dalam karya yang 

estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam 

tindakan yang mencerminkan perilaku 

anak beriman dan berakhlak mulia.25 

4.17 Menceritakan kisah keteladanan 

Luqman sebagaimana terdapat dalam al-

Qur’an. 

Tabel 2.1 di atas berisi KI dan KD untuk mata pelajaran PAI-BP di kelas V, 

dimana terdiri dari KI 1-4, dengan KD nya yaitu KD 1.17, 2.17, 3.17 dan 4.17 yang 

harus dicapai oleh peserta didik dalam pembelajaran. 

                                                             

25Kementrian Pendidikan Kebudayaan,  Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti: Buku 
guru (Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), h. 3-6. 
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C. Kearifan Lokal Maja Labo Dahu 

1. Pengertian Kearifan Lokal Maja Labo Dahu 

Secara bahasa, Kearifan adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan 

akal pikirannya atau pengetahuan yang dimilikinya untuk menyikapi sesuatu 

kejadian, obyek maupun situasi. Sedangkan lokal menggambarkan ruang interaksi 

yang merupakan interaksi antara peristiwa atau situasi yang terjadi. Sehingga secara 

istilah, kearifan lokal adalah norma yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu 

yang menjadi acuan bagi masyarakatnya dalam berperilaku dan bertindak dalam 

kesehariannya, yang di dalamnya mengandung kebenaran. 

KBBI menjelaskan bahwa kearifan lokal adalah ide/gagasan, nilai-nilai 

pandangan setempat (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, 

yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.26 Hal ini menjelaskan bahwa 

kearifan lokal itu adalah hasil dari pandangan-pandangan yang bersifat rasional 

berdasarkan suatu tempat/daerah tertentu yang mengandung beragam nilai yang ada 

yang diikuti oleh anggota masyarakatnya. 

Jahid mengutip pendapat Gobyah menjelaskan kearifan lokal adalah 

kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. Selain itu, Jahid 

mengutip pendapat Ridwan menjelaskan kearifan lokal atau sering disebut local 

wisdom diartikan sebagai usaha manusia dalam menggunakan pengetahuan atau akal 

yang dimillikinya untuk berperilaku dan bersikap mengenai sesuatu objek maupun 

                                                             

26Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima. https://github.com/yukuku/kbbi4 (3 januari 
2021). 

https://github.com/yukuku/kbbi4
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peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu.27 Kearifan lokal adalah identitas atau 

kepribadian budaya bangsa yang terwujud dalam aktivitas yang dilakukan oleh 

masyarakat lokal. 

2.  Sejarah Suku Bima 

Bima adalah salah satu daerah kerajaan yang beragama Islam, yang berdiri 

pada tanggal 5 Juli 1640 Masehi bersamaan dengan pengangkatan Sultan Abdul 

Kahir yang merupakan sultan Bima pertama.28 Terbentuknya dana mbojo didasarkan 

pada pemikiran para Ncuhi yang merupakan kepala pemerintahan dan agama yang 

menaungi daerah-daerah di Bima, para Ncuhi beranggapan bahwa perlu untuk 

membentuk kesatuan wilayah di bawah satu pimpinan, sehingga saat itu melalui 

musyawarah diputuskan lah bahwa yang menjadi pimpinan daerah adalah Ncuhi 

dara. Kata mbojo berasal dari kata babuju yaitu bukit. Hal ini sesuai dengan keadaan 

alam daerah yang  70% terdiri dari pegunungan dan kemungkinan lain adalah 

pelaksanaan musyawarah itu dilaksanakan di bukit (babuju). 

 Selanjutnya nama “Bima” oleh orang Jawa mengikuti nama musafir Jawa 

(ayah Indra Zamrut) yang dianggap sebagai salah satu perintis berdirinya kerajaan.29 

Masyarakat Bima yang dikenal dengan istilah “dou mbojo” adalah suatu 

perkumpulan/komunitas yang memiliki perangkat nilai dan norma sosial yang telah 

                                                             

27Jamaluddin Jahid, Mengungkapkan Lembaga Kearifan Lokal  Kota Labuan Bajo; Wujud 
Harmonisasi Kearifan Lokal Dalam Rencana  Tata Ruang Kota Labuan Bajo (Cet. I; Makassar: 
Alauddin University Press, 2011), h. 1. 

28Syarifuddin Jurdi. Islamisasi dan Penataan Ulang Identitas Masyarakat Bima (Makassar: 
Alauddin University Pers, 2011),  h. 1. 

29M. Hilir Ismail, Kebangkitan Islam di Dana Mbojo (Bima) (1540-1950) (Bogor: CV 
Binastri, 2008),  h. 28. 
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tersusun sejak dahulu. Yang menjadikan dasar terhadap pembentukan struktur sosial, 

ekonomi, budaya, dan politik.30 

Suku Mbojo (Bima) merupakan penduduk yang mayoritas berasal dari Bima 

dan Dompu, berasal dari pembaruan penduduk asli Bima dengan suku Makassar, 

sehingga persamaan adat sering ditemukan diantara kedua suku ini (Bima dan 

Makassar). Suku Mbojo (Bima) mayoritasnya beragama Islam dan terkenal taat pada 

agamanya, suku Mbojo memiliki falsafah hidup yaitu “maja labo dahu”. Yang 

bermakna “Malu apabila melalaikan segala perintah agama dan adat, dan merasa 

takut apabila melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan adat”. Jadi, maja 

labo dahu merupakan suatu falsafah  hidup yang menjadi aturan dalam kehidupan 

masyarakat Bima, sering kali ketika ada yang merantau ke luar daerah pasti pesannya 

adalah maja labo dahu di rasa dou ana  dimana maknanya adalah hidupkanlah malu 

dan takutmu di daerah orang wahai anakku!, Pesan ini bermakna bahwa segala 

aktivitas yang dilakukan itu sebaiknya menghindari perilaku amoral dan 

menyimpang. Orang Bima mayoritas berprofesi sebagai petani, pelaut dan guru. 

Dalam pandangan masyarakat Bima menjadi guru adalah suatu profesi yang mulia, 

sehingga banyak calon mahasiswa yang merantau keluar daerah demi menuntut ilmu 

guna memenuhi kualifikasinya menjadi seorang guru.31 

3. Falsafah Maja Labo Dahu 

Bima adalah salah satu daerah yang kental akan nuansa islami, Sejarah 

mencatat bahwa penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat Bima 

begitu melekat dalam kehidupannya sehari-hari, dulu wanita yang sudah aqil baliq 

                                                             

30Syarifuddin  Jurdi. Islamisasi dan Penataan Ulang Identitas Masyarakat Bima, h. 29. 
31M. Hilir Ismail, Kebangkitan Islam di Dana Mbojo (Bima) (1540-1950), h. 13-14. 



35 
 

  
 

harus menutup auratnya dengan menggunakan rimpu mpida atau rimpu colo yang 

dikenal dengan istilah hijab. 

Maja labo dahu merupakan petuah atau falsafah yang sampai saat ini masih 

menjadi pegangan dalam kehidupan masyarakat Bima, contohnya ketika merantau 

maja labo dahu merupakan nasehat pamungkas yang diberikan orang tua kepada 

anaknya. Maja labo dahu diartikan sebagai malu dan takut, dalam kitab BO yang 

merupakan kitab kesultanan Bima maja labo dahu memiliki arti malu melakukan 

sesuatu di luar batas norma kesusilaan dan takut ketika melakukan hal-hal yang 

dilarang oleh agama. 

Falsafah “maja labo dahu”  lahir pada tanggal 6 Juli 1640 yang menjadi 

patokan sejarah penting dalam kehidupan masyarakat Bima yang berkaitan dengan 

segala ranah, baik politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya. Gagasan maja labo 

dahu merupakan gagasan yang diartikan dalam kerangka keadaan kultural Bima yang 

sumbernya pada nilai-nilai Islam. Menurut Hilir Ismail gagasan ini sendiri merupakan 

hasil pikiran dari sultan Abdul Khair Sirajuddin yang merupakan sultan Bima II 

(1640-1682) bersama dengan ulama keturunan Minangkabau yang selanjutnya 

disempurnakan oleh Sultan Nuruddin yang merupakan Sultan Bima III (1682-1687) 

Bersama Syekh Umar al-Bantami dan para ulama lainnya. 

Secara bahasa, Maja labo dahu bermakna Maja artinya malu, Labo  artinya 

berarti dan dahu artinya takut sehingga maja labo dahu artinya malu dan takut. Jadi, 

maja labo dahu secara istilah adalah malu dan takut pada diri sendiri, orang lain dan 

kepada Allah swt. ketika melakukan sesuatu yang salah atau penyelewengan dalam 

bertindak. Dari sini dapat diketahui bahwa maja labo dahu ini adalah kontrol bagi 
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setiap individu dalam berperilaku/bertindak baik pada sesama manusia, maupun 

kepada Allah swt. 

Maja labo dahu sendiri menjadi suatu nilai budaya yang berkaitan langsung 

dengan ajaran tauhid dan aqidah yang menjadi dasar bagi pemeluk Islam. Maknanya 

dalam kehidupan sosial bahwa warga Bima dalam melakukan beragam aktivitasnya 

mereka akan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam.32 

Adapun cakupan dari maja labo dahu, yakni: 

a) Renta ba lera kapoda ba ade karawi ba weki 

Apa yang diikrarkan oleh lidah harus sesuai dengan suara hati nurani dan 

harus pula diamalkan. Nilai ini berfungsi membentuk tanggung jawab yang tingggi  

dalam melakukan tugas, baik sebagai pemimpin maupun sebagai individu dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

b) Mbolo ro dampa atau mafaka ra dampa artinya nilai yang menjunjung tinggi asas 

kekeluargaan dalam musyawarah. 

c) Karawi kaboju artinya apa yang telah dihasilkan dalam musyawarah harus 

diprogramkan dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat secara gotong royong. 

d) Ngahirawi pahu artinya apa yang telah diikrarkan harus direalisasikan 

e) Su’u sawa’u sia sawale artinya bagaimanapun beratnya tugas yang diemban, harus 

dijalankan dengan sabar dan tabah. Sehingga tidak ada usaha untuk lari dari 

tanggung jawab. 

f) Toho mpara nahu, surapu dou labo dana artinya semua hasil perjuangan yang 

dicapai dalam pembangunan bersama harus dinikmati  secara adil sesuai dengan 

                                                             

32Syarifuddin Jurdi, Islam Masyarakat Madani dan Demokrasi di  Bima: Membangun 
Demokrasi Kultural yang Berbasis Religius (Cet. I; Yogyakarta: Center of Nation Building Studies, 
2008), h. 216-217.   
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kerja dan tanggung jawab yang telah diberikan. Adapun makna yang terkandung 

dalam filosofi ini yaitu: Ringan tangan dan ringan kaki (Ikhlas membantu dan 

menolong orang tanpa pamrih, tanpa diperintah dan tanpa mengharapkan 

imbalan), jangan serakah, saling mengasihi, saling menolong, ikhlas, jujur, dan 

bertanggung jawab. 

g) Tahompa ra nahu sura dou ma rimpa artinya bagi kelompok atau individu yang 

memiliki kekuasaan  dan juga harta,  harus memikirkan kepentingan orang lain. 

Dengan demikian, Nilai maja labo dahu tidak hanya menjadi alat kontrol 

pelaksanaan epilogi dalam  pemerintahan, tetapi juga menjadi alat kontrol bagi 

individu dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Pemaknaan maja labo 

dahu berkembang dari wilayah otoritas penguasa dalam memimpin ke wilayah 

kehidupan sehari-hari masyarakat sebagai norma yang mengatur individu dalam 

bertindak. 

4. Unsur-unsur Maja Labo Dahu dalam Masyarakat Bima 

Adapun unsur-unsur yang terangkum dalam nilai-nilai maja labo dahu dalam 

proses sosialisasi (interaksi) menjalani kehidupan bagi masyarakat Bima. Pertama, 

manusia mengadakan interaksi dengan dirinya. Kedua, wujud kehidupan manusia 

dengan manusia lainnya, Ketiga, wujud kehidupan manusia dengan lingkungannya, 

dan ke empat, wujud kehidupan manusia dengan Tuhannya.  

Keempat aspek dari maja labo dahu ini saling mempengaruhi dan saling 

membutuhkan karena dalam memanfaatkan segala potensi diri yang dimiliki oleh 

setiap individu bukan hanya dengan kemampuan dan kesanggupan melainkan juga 

dengan cara seseorang dalam menempatkan dan memandu kata hatinya dalam 
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proporsi yang wajar.33 Dalam pribadi masyarakat Bima setiap individu sesungguhnya 

tertanam nilai-nilai kejujuran, kesederhanaan, kerja keras dan keuletan. 

Ungkapan Malu (maja) bermakna bahwa manusia mempunyai rasa malu 

ketika melakukan sesuatu yang melanggar ketentuan-ketentuan agama (Islam) dan 

adat yang merupakan sumber nilai keutamaan hidup. Selanjutnya takut (dahu) dalam 

hal ini bermakna takut ketika mengatakan dan berperilaku yang tidak sesuai dengan 

norma-norma yang berlaku di masyarakat.34 

5. Fungsi Maja Labo Dahu 

Adapun fungsi maja labo dahu dalam konteks kehidupan sosial 

kemasyarakatan dan keagamaan serta pengembangan diri, yaitu: 

a. Motivasi, dalam hal ini berarti dorongan untuk melakukan hal-hal yang positif dan 

menguntungkan, serta meninggalkan hal-hal yang negatif.35 Jadi, melalui maja 

labo dahu ini setiap orang berupaya memotivasi dirinya untuk berbuat baik dan 

menghindari perbuatan buruk. Maja labo dahu berasal dari ketulusan dan kesucian 

jiwa, yang dinaungi oleh sifat selektif dan hati-hati, dalam hal ini, selektif memilih 

perbuatan, hati-hati dalam menentukan sikap, tidak gegabah dan ceroboh. Hal ini 

tergambar dari perkataan yang sering diingatkan oleh orang tua-tua yaitu “aina 

rupe rape, dupa dapa’ yang artinya jangan ceroboh dan gegabah.  

                                                             

33Mariati, “Maja labo dahu  dalam Dinamika Kehidupan Masyarakat Bima”, Skripsi 
(Makassar: Fak. Humaniora UIN Alauddin Makassar), h. 66. 

34
Nurhayati, “Urgensi Nilai Kearifan Lokal Maja labo dahu dalam  Pembentukan Karakter 

Anak pada Keluarga Etnis Bima di Kel. Mangasa Kec. Tamalate Kota Makassar ( Pendekatan 
Sosiologi)”, Skripsi (Samata: Fak. Ushuluddin dan Filsafat, 2020), h.  18-19. 

35Hasan dan Anwar Hasnun, Maja Labo Dahu dan Nggusu Waru Prinsip Hidup dan Pola 
Kepemimpinan Masyarakat Bima (Makassar: Lembaga Penerbit UNHAS, 2014), h. 10. 
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b. Evaluasi diri, maja labo dahu dapat menjadi alat evaluasi diri kemanapun 

masyarakat Bima berada. Evaluasi disini maksudnya sebagai alat kontrol, 

pengendali emosi, dan penangkal pengaruh negatif. Filosofi evaluasi diri dalam 

rangka memaksimalkan fungsi maja labo dahu adalah tidak takabur, tidak berbuat 

semena-mena, mampu mengontrol diri melalui bahasa rasa dan bahasa hati. 

c. Untuk membangun visi dan misi dalam kehidupan. Memiliki visi sangat penting, 

agar hidup menjadi jelas, terukur dan terarah. Orang Bima mengisyaratkan kalimat 

berikut ntawi tenggo, ntawi paja aina kanajo’ ra kapeawa’u yang artinya 

mumpung kuat dan ada kesempatan jangan menunggu atau menunda. Jadi, 

kesehatan dan kesempatan itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. 

d. Mengubah, Maja labo dahu berguna untuk mengubah dari pemikiran dan 

perbuatan negatif menjadi positif. Mengubah dalam artian menata konsep berpikir, 

berbuat dan bertindak, sehingga dapat menjadi pribadi yang utuh yaitu seseorang 

yang tidak cacat dalam berbicara dan berbuat selalu dicontohi. 

e. Membedakan, Membedakan dalam bahasa Bima kabaepu mataho labo ma iha 

artinya bedakan yang baik dan tidak baik, dalam hal ini menyangkut itikad, aturan 

dan ketentuan buka ukuran akal dan kemampuan. Maja labo dahu di sini berfungsi 

untuk membedakan yang hak dan yang batil, mana yang bisa dilakukan dan yang 

tidak bisa dilakukan. Kadale nggahi, kadale rawi yang artinya memilih kata, 

memilih perbuatan agar tidak terjerat dalam dosa dan kemerosotan moral. 

f. Menyelamatkan  

g. Mengingatkan, Orang tua di Bima selalu mengingatkan anaknya yang merantau, 

membina rumah tangga dan lainnya dengan maja labo dahu, hal ini 

mengisyaratkan bahwa malu dan takut harus dikantongi setiap saat dan dimanapun 
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berada. Moripu labo maja ntaupu dahu yang artinya hiduplah dengan rasa malu 

dan miliki rasa takut, artinya malu melakukan hal-hal yang tidak baik yang dapat 

mencelakakan diri baik dunia dan akhirat. 

h. Menyucikan Hati, maja labo dahu adalah iman dan takwa, orang yang beriman 

dan bertakwa harus selalu menyucikan dirinya. Lamba angi (silaturahmi) adalah 

kristalisasi dari menyucikan diri. Orang tua-tua dulu melakukan silaturahmi 

sebagai momentum untuk mempererat tali ikatan keluarga, saling mengingatkan, 

nasehat-menasehati dan mengevaluasi diri. Wujudnya, mengimplementasikan hati 

yang suci, sehingga hidup rukun, tenang, bahagia, hanya dipisahkan oleh ajal. 

Seruan Allah dan anjuran Rasul untuk melaksanakan adat yang baik dipatuhi oleh 

masyarakat masa lalu. Agar perintah Allah dan Rasul itu tetap diikuti dan dipatuhi 

oleh masyarakat, Sultan dan ulama membuat satu gagasan yang akan dijadikan 

falsafah hidup dan diberi nama maja labo dahu yang bermakna siapa saja yang 

melanggar perintah Tuhan dan Rasulnya, dia harus malu dan takut kepada Tuhan, 

malu pada manusia lainnya dan juga malu pada dirinya sendiri. Dan apabila 

melanggar falsafah maja labo dahu, berarti melanggar perintah agama dan 

adatnya. Dari kacamata agama maja labo dahu merupakan sifat yang harus 

dimiliki oleh orang yang beriman dan bertakwa, sebab orang yang beriman harus 

memiliki sifat dahu (takut) kepada Allah dan Rasul. Ukuran taho (kebaikan) iha 

(Kejahatan) pada ungkapan tersebut adalah berpedoman pada nilai-nilai luhur 

yang terkandung dalam iman dan takwa. 36 

 

                                                             

36Hasan dan Anwar Hasnun, Maja Labo Dahu dan Nggusu Waru Prinsip Hidup dan Pola 
Kepemimpinan Masyarakat Bima, h. 11-26. 
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6. Tinjauan tentang pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter ini sendiri merupakan suatu upaya dengan sungguh-

sungguh untuk membantu seseorang dalam memahami, peduli, dan bertindak dengan 

landasan nilai-nilai etis, Lickona yang dikutip oleh Aisyah menyatakan bahwa 

pendidikan karakter ini memiliki tiga unsur pokok, seperti mengetahui kebaikan, 

mencintai kebaikan, dan melakukan kebaikan tersebut.37 Ketiga unsur pokok ini kalau 

dilakukan akan melahirkan tindakan yang baik, yaitu ketika seseorang sudah tahu 

akan suatu kebaikan ataupun nilai ketika ia berbuat baik maka akan melahirkan 

kecintaan bagi dirinya untuk selalu berbuat baik, sehingga ia akan melakukan 

kebaikan tersebut secara terus menerus. 

Pengaplikasian pendidikan karakter ini sendiri dalam sekolah dilakukan oleh 

guru yang berperan sebagai pendidik, dilakukan dengan cara memadukan  nilai-nilai 

karakter ke dalam mata pelajaran yang dia ajarkan, supaya peserta didik merasakan 

kemudahan dalam memahami dan menghayati nilai-nilai karakter yang diajarkan oleh 

gurunya, setelah itu perlu yang namanya pembiasaan. Nilai-nilai karakter yang 

dimaksudkan disini adalah beretika, bertanggung jawab, peduli, jujur, adil, apresiatif, 

baik, murah hati, bebas, berani, setara dan penuh prinsip.38  

Pendidikan karakter sangat erat kaitannya dengan agama, seperti disebutkan 

dalam al-Qur’an maupun sunnah yang telah banyak  membahas mengenai karakter. 

Karakter dalam bahasa arab yaitu akhlak, yaitu perilaku Islami, watak/sifat, kodrat 

atau sifat dasar, perangai, etika/tata susila, moral dan karakter. Yang merujuk kepada 

                                                             

37Aisyah M. Ali, Pendidikan Karakter Konsep dan Aplikasinya Aplikasinya (Cet. I, Jakarta: 
Prenadamedia Group, 2018), h. 12. 

38Muhammad Yaumi, Pendidikan Karakter: Landasan, Pilar, dan Implementasi (Jakarta: 
Prenadamedia Group, 2014), h. 10. 
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karakter untu dijadikan Uswatun Hasanah bagi orang lain. Sebagaimana firman Allah 

swt. dalam QS al-Ahzab/33:21: 

                         
       

Terjemahnya:  
“Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) 
hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”.

39 

Ayat ini menjelaskan bahwa keteladanan yang kita ikuti yaitu pada Rasulullah 

saw. Karena beliau memiliki suri teladan yang baik dan budi pekerti yang luhur. 

Dewantara dikutip oleh Muhammad Yaumi bahwa pembagian budi pekerti dilihat 

dari beberapa sandaran, yaitu dilihat dari sifatnya angan-angan, perasaan dan 

kemauan. Beberapa sunnah Rasulullah saw. menyebutkan pentingnya setiap orang 

memiliki karakter yang baik, dikatakan bahwa tugas Rasulullah saw. Adalah sebagai 

penyempurna kemuliaan akhlak manusia. Jadi, kehadiran Rasulullah saw. yaitu untuk 

menumbuhkan, memperbaiki, dan mengembangkan akhlak yang karim, kehadiran 

Rasulullah saw. menjadi standar acuan utama dalam pembangunan akhlak. Ketika 

seseorang memiliki kesempurnaan iman, maka hal ini dapat diukur dari kebaikan 

akhlak, budi pekerti, perangai maupun tingkah laku dalam pergaulannya sehari-hari.40 

Selain itu, Tujuan pendidikan menurut agama Islam yaitu membentuk 

manusia supaya sehat, cerdas, patuh dan tunduk kepada perintah Tuhan serta 

menjauhi larangan-larangan-Nya. Sehingga ia dapat berbahagia hidupnya lahir batin 

                                                             

39Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya, h. 420. 
40Muhammad Yaumi, Pendidikan Karakter: Landasan, Pilar, dan Implementasi, h. 37-39. 
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baik di dunia maupun di akhirat.41 Ketika manusia sudah taat kepada Tuhan-Nya, 

sudah pasti manusia itu sudah memiliki karakter yang bagus. 

Karakter dalam Islam adalah sesuatu yang hasan, seperti sikap jujur, kerja 

keras, adil dan amanah yang disertai dengan iman yang kuat kepada Allah swt. karena 

dikhawatirkan akan melenceng dari ajaran agama Islam.42 Berarti dalam penanaman 

karakter kepada peserta didik, harus selalu diselipkan nilai agamanya supaya peserta 

didik tidak lepas dari koridor ajaran agamanya (Islam). 

 
 

                                                             

41Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan (Cet. II;  Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), 
h. 99. 

42Ridwan Abdullah Sani dan Muhammad Kadri, Pendidikan Karakter Mengembangkan 
Karakter Anak yang Islami, h. 8. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian dan pengembangan 

(research and Development) atau R&D, penelitian R&D ini dimaksudkan untuk 

mengembangkan dan menghasilkan suatu produk tertentu serta  menguji keefektifan 

produk tersebut.1 Bersangkutan dengan pengembangan yang dilakukan oleh peneliti 

dalam hal ini yaitu pengembangan bahan ajar berupa modul PAI-BP berbasis kearifan 

lokal maja labo dahu di kelas V SDN No.2 Sumi Kab. Bima. 

2. Lokasi dan Subjek Penelitian 

Adapun Lokasi penelitian ini adalah di SDN No.2 Sumi Kabupaten Bima 

yang terfokus pada kelas V SDN No.2 Sumi, jumlah kelas V ini yaitu 16 orang. 

Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan  ketika melihat kondisi siswa yang sering 

menunjukkan sikap yang tidak baik seperti berkelahi, saling ejek, dan terkadang 

peserta didik disitu bercanda dengan kata-kata yang tidak sopan, baik ketika sedang 

di sekolah maupun di luar sekolah.   

B. Prosedur Pengembangan  

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dengan model 

pengembangan yang digunakan peneliti adalah model 4-D. Model 4-D ini  

dikembangkan oleh S. Thiagarajan, Dorothy s. Semmel dan Melvyn I Semmel. Pada 

                                                             

1Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kulitatif dan R & D 
(Bandung : Alfabeta, 2013), h. 297. 
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penelitian ini, peneliti hanya menggunakan 3 tahapan dari model 4-D ini, yaitu 

tahapan pendefinisian (Define), Perancangan (Design), dan Pengembangan 

(Development). Berikut gambaran dalam model pengembangan dalam penelitian ini: 

Gambar 3.1 Bagan Model Pengembangan Perangkat Pembelajaran 4-D2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 

   
 
   
  

 

 

  

Secara garis besar tahapan dalam upaya pengembangan model 4D ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Tahap Pendefinisian (Define),  

Tahap ini bertujuan untuk menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat 

pembelajaran, pada tahap ini dilakukan pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

                                                             

2Rafiqah, Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berbasis Konstruktivisme (Makassar: 
Alauddin University Press, 2013), h. 104 
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di SDN No.2 Sumi pada peserta didik kelas V khususnya materi kisah keteladanan 

Luqman Al-Hakim, selain itu dilakukan penentuan kompetensi dasar, penentuan 

indikator. Tahap ini mencakup:  

1) Analisis awal-akhir, pada tahap ini ditetapkan masalah dasar yang dihadapi 

peserta didik kelass V di SDN No.2 Sumi.  Seperti ketersediaan media 

pembelajaran, metode guru dalam  mengajar, kemudian ketersediaan sarana 

dan prasarana. 

2)  Analisis peserta didik, pada tahap ini menelaah karakteristik peserta didik, 

dalam hal ini peserta didik memiliki latar belakang budaya/suku yang sama, 

yaitu mereka merupakan orang Bima asli. Kemudian mencari tahu gaya 

belajar peserta didik dalam belajar agar dapat menyelesaikan permasalahan 

yang dihadapi oleh peserta didik. 

3) Analisis materi, dalam hal ini peneliti merujuk materi “kisah keteladanan 

Luqman Al-Hakim” yang terdapat pada buku kelas V semester 2  kurikulum 

2013 revisi tahun 2017 sebagai materi yang akan dikembangkan dalam 

modul.  

b. Tahap Perancangan (Design) 

Tujuan tahap ini adalah untuk menyiapkan prototipe modul. Tahap ini 

meliputi 4 langkah, yaitu: 

1) Penyusunan modul, merupakan langkah awal yang menghubungkan antara 

tahap define dan design. Dalam hal ini peneliti menyusun modul dengan 

berdasarkan maja labo dahu. 
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2) Pemilihan format bertujuan untuk mengkaji format-format yang sesuai dengan 

perancangan dan desain bahan ajar berupa modul pada materi “kisah Luqman 

Al-Hakim” yang berbasis kearifan lokal maja labo dahu. 

3) Rancangan awal/desain awal merupakan desain modul yang dirancang dengan 

memperhatikan aktivitas siswa, dalam hal ini peneliti membuat rancangan 

awal, sebelum melakukan validasi ahli.  

a) Sampul Modul 

Sampul dirancang dengan menyesuaikan pada isi dan judul modul yang akan 

dibuat yaitu dengan judul modul Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

berbasis kearifan lokal maja labo dahu, yang di dalamnya akan berisi bergaman 

gambar dan warna yang akan menarik perhatian peserta didik serta disesuaikan 

dengan materinya. Disini peneliti menggunakan jenis font Comic Sans MS 

dengan ukuran huruf 20, kemudian menggunakan kertas ukuran A4. Sampul 

modulnya terdiri dari judul, gambar keluarga, nama penyusun modul dan kelas. 

b) Isi Modul 

Isi modul ini berisi materi dan gambar-gambar yang disesuaikan dengan materi 

yang akan dikembangkan kemudian ada penjelasan beberapa materinya dalam 

bahasa Bima. Kerangka modul ini terdiri dari: Kata pengantar, daftar isi, peta 

konsep, pendahuluan, informasi modul, petunjuk pengggunaan modul, tujuan 

kegiatan pembelajaran. Kemudian kegiatan pembelajarannya terdiri dari 2, yaitu: 

1) kegiatan pembelajaran 1, yaitu “mari belajar kisah Luqman al-Hakim, yang 

berisi materi “mengenal sosok Luqman al-Hakim dan anjuran Luqman untuk 

bersyukur,kemudian ada kegiatan “Ayo Mencoba dan Ayo Kerjakan”, 2) 

kegiatan pembelajaran 2, yaitu “Nasihat Luqman Kepada Anaknya (QS Luqman 
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ayat 13-18), yang berisi materi “Nasihat Luqman tentang Larangan Syirik, 

Nasihat Luqman tentang Anjuran Berbakti Kepada Kedua Orang Tua, Nasihat 

Luqman tentang Anjuran Berbuat Kebajikan, dan Nasihat Luqman tentang 

Larangan Sombong dan Angkuh”, kemudian ada kegiatan “Ayo Mencoba”. 

Selanjutnya untuk penutup modul berisikan Rangkuman, Ayo Evaluasi Diri, 

Kunci Jawaban, Glosarium, dan Referensi. 

c. Tahap Pengembangan (Development) 

Tahap pengembangan adalah suatu tahapan dalam menghasilkan bentuk akhir 

dari modul yang didapatkan setelah melakukan revisi berdasarkan masukkan dari 

para ahli. Adapun langkah-langkah dalam tahapan ini yaitu: Validasi ahli dan uji coba 

terbatas. Validasi ahli yaitu tahapan dalam memvalidasi modul yang telah dirancang 

oleh  validator/ahli yang telah ditunjuk.3 adapun cakupan yang akan dilakukan pada 

tahapan pengembangan ini yaitu: 

1) Validasi ahli, tahap ini validator akan memvalidasi modul yang telah dihasilkan 

pada prototipe 1 dengan menggunakan lembar validasi sebagai instrumen 

penelitian dengan merujuk kepada modul yang telah dibuat, dalam hal ini 

validatornya yaitu ahli yang telah ditunjuk untuk memvalidasi. 

2) Uji Coba Terbatas, uji coba terbatas ini dilakukan untuk mengetahui tingkat 

keefektifan dari produk yang dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran, 

untuk menguji keefektifan modul yang dikembangkan maka dalam hal ini 

menggunakan angket respon peserta didik dan tes hasil belajar peserta didik 

kelas V. 

 
                                                             

3Trianto, Model Pembelajaran Terpadu (Cet, V; Jakarta:Bumi Aksara, 2013), h. 93-98 
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C. Metode Pengumpulan Data 

Sugiyono menjelaskan bahwa pengumpulan data merupakan salah satu 

tahapan yang penting dalam kegiatan penelitian. Teknik pengumpulan data yang 

benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi. Dengan demikian, 

tahapan ini harus dilakukan dengan cermat dan sesuai prosedur.4 

Pengumpulan data disini sangat penting sehingga harus dilakukan dengan 

cermat dan teliti agar didapatkan data-data yang berkredibilitas, yang dibutuhkan 

dalam suatu penelitian. Berdasarkan hal itu agar membantu menjawab rumusan 

masalah dalam penelitian ini. Maka metode pengumpulan data yang digunakan 

peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Data Uji Kevalidan (Lembar Validasi) 

Lembar validasi modul digunakan untuk memperoleh informasi tentang 

kualitas produk berdasarkan penilaian validator. Lembar validasi modul ini diberikan 

kepada para ahli untuk memperoleh masukan data tentang penilaian para ahli yang 

melakukan validasi terhadap modul. 

Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. 

Kuesioner akan menjadi efektif apabila peneliti mengetahui dengan pasti variabel 

yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden.5 Angket yang 

                                                             

4Sitti Mania, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Samata-Gowa:Alauddin 
University Pers, 2013), h. 183. 

5Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan ;Research And Development/R&D, h. 216 
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digunakan dalam penelitian ini adalah angket respon validator (lembar validasi 

modul) 

2. Data Uji Keefektifan 

Data uji keefektifan digunakan untuk mengetahui hasil belajar peserta didik 

dengan menggunakan modul.Tes ini digunakan untuk mengetahui keberhasilan dari 

produk yang dihasilkan sesuai yang diharapkan. Nilai keefektifan produk ditentukan 

dengan nilai hasil belajar peserta didik dan angket respon peserta didik. 

D. Instrumen Penelitian 

Adapun instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

1. Lembar Validasi Modul 

Angket yang digunakan sebagai lembar validasi modul. Lembar validasi 

modul digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kualitas bahan ajar yang 

telah dibuat berdasarkan penilaian para validator ahli. Informasi yang diperoleh 

melalui instrumen ini digunakan sebagai masukan dalam merevisi modul yang telah 

dikembangkan hingga menghasilkan produk akhir yang valid. Lembar validasi 

memuat beberapa pernyataan untuk setiap komponen yang divalidasi yaitu  aspek 

penampilan fisik, aspek bahasa, aspek tata letak, aspek akurasi materi dan aspek 

pembelajaran. 

2. Angket Respon Peserta Didik 

Angket respon peserta didik digunakan untuk mengukur keeefektifan modul 

yang dikembangkan, angket ini dimaksudkan untuk mengetahui respon dari penilaian 

peserta didik setelah modul di uji cobakan kepada mereka, angket ini berisi 15 

pernyataan yang dibagikan ke 16 peserta didik. 
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3. Tes Hasil Belajar 

Tes hasil belajar untuk mengetahui tingkat penguasaan materi peserta didik 

terhadap materi yang telah dipelajari dan mengetahui kemampuan peserta didik 

dalam mengaitkan materi ke dalam kehidupan sehari-harinya. Instrumen yang 

digunakan untuk mengetahui keefektian modul pada mata pelajaran PAI-BP ini 

adalah dengan menggunakan tes hasil belajar peserta didik dengan menggunakan 

modul yang telah dikembangkan. Tes hasil belajar ini disajikan dalam bentuk modul 

yang sudah melalui tahap validasi oleh para validator (ahli).  

E. Teknik Analisis Data 

Data penelitian ini dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif. 

Statistik deskriptif ini dapat berbentuk diagram batang, modus, medan, mean dan 

variabilitas ukuran.6 menggunakan analisis statistik deskriptif data penelitian dapat 

dianalisis sebagai berikut: 

1. Analisis Data Kevalidan Modul 

Kevalidan produk yang dihasilkan dalam penelitian akan diuji oleh validator, 

berikut kegiatan yang dilakukan dalam proses analisis data kevalidan yaitu: 

a. Melakukan rekapitulasi hasil penilaian ahli dan praktisi ke dalam tabel yang 

meliputi aspek    ̅̅̅  , kriteria (Ki) dan hasil penilaian validator     ̅̅ ̅̅    

b. Mencari rerata hasil penilaian ahli (    ̅̅ ̅̅   untuk setiap kriteria (  ̅̅ ̅  dengan 

rumus: 

  ̅̅ ̅   
∑      ̅̅ ̅̅ 

 

 
  

                                                             

6Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta:Bumi Aksara,2013), h. 280 
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Keterangan: 

  ̅̅ ̅ = rerata kriteria ke-1 

   ̅̅ ̅̅  = nilai hasil penilaian terhadap kriteria ke-i oleh penilaian ke-j 

  = jumlah validator 

c. Menentukan rerata nilai untuk setiap aspek    ̅̅̅  dengan rumus: 

  ̅̅̅   
∑      ̅̅ ̅̅̅ 

 

 
  

Keterangan: 

  ̅̅̅ = rerata nilai untuk aspek ke-i 

   ̅̅ ̅̅ = rerata untuk aspek ke-i kriteria ke-j 

   banyaknya kriteria dalam aspek ke-i 

d. Mencari rerata total atau keseluruhan aspek  ̅ dengan rumus: 

 ̅   
∑     ̅̅ ̅ 

 

 
  

Keterangan: 

 ̅= rerata total 

  ̅̅̅= rerata aspek ke-i 

 = banyaknya aspek 

e. Menentukan kategori validitas setiap kriteria (  ̅̅ ̅) atau rerata aspek    ̅̅̅ atau 

rerata total   ̅  dengan kategori validasi yang telah ditetapkan.  

Tabel 3.2 kategori validitas 

Nilai Kriteria 

4,3      Sangat valid 

3,5        Valid 

2,7         Cukup valid 

1,9        Kurang valid 

M      Tidak valid 
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Keterangan: 

M =   ̅̅ ̅ untuk mencari validasi setiap kriteria 

M =   ̅̅̅ untuk mencari validasi setiap aspek 

M =  ̅ untuk mencari validasi keseluruhan aspek7. 

2. Analisis Data Keefektifan Modul 

a. Tes Hasil Belajar 

Data mengenai hasil belajar PAI-BP peserta didik dianalisis secara kuantitatif. 

Untuk data analisis secara kuantitatif ini digunakan statistika deksriptif untuk 

mendeskripsikan tingkat kemampuan pemahaman peserta didik pada Modul PAI-BP 

berbasis kearifan lokal maja labo dahu dengan kategori standar berikut:   

Tabel 3.3 Kriteria Hasil Belajar8 

Rentang Skor Krteria 

0<       Sangat Rendah 

20%         Rendah 

40%         Sedang  

             Tinggi 

             Sangat Tinggi 

Menurut Trianto, untuk menentukan ketentusan belajar peserta didik 

(individual) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut: 

   
 
  

        

                                                             

7A. Mifta Ainun, “Pengembangan Bahan Ajar Berbantuan Software Maple pada Mata Kuliah 
Kalkulus I Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 
Alauddin Makasssar”, skripsi (Makassar: Fakultas Tarbiyah dan keguruan UIN Alauddin Makassar, 
2007), h. 46 

8Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 
2009), h. 137 
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Keterangan: 

KB = Ketuntasan belajar 

T = Jumlah  skor yang diperoleh peserta didik 

T1= Jumlah skor total 

Analisis hasil belajar peserta didik diarahkan pada pencapaian hasil belajar 

secara individual atau klasik. Seorang peserta didik dikatakan tuntas dalam belajar 

jika memperoleh nilai minimal 72. Pembelajaran dikatakan tuntas secara klasikal jika 

minimal 80% peserta didik mencapai skor minimal 72. Modul dikatakan efektif 

dengan syarat kedua kriteria keefektifan harus terpenuhi. 9 

b. Analisis Respon Peserta Didik 

Analisis angket respon peserta didik digunakan teknik analisis deskriptif. 

Data-data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif persentase. Kegiatan yang 

dilakukan untuk menganalisis data respon peserta didik adalah: 

1) Sistem penskoran menggunakan skala likert. Skala pengisian dengan 5 tingkat 

yaitu 1 (tidak setuju), 2 (kurang setuju), 3 (cukup setuju), 4 (setuju), 5 (sangat 

setuju). 

2) Menghitung persentase tiap butir pertanyaan dengan rumus: 

                                
              

             
     

3) Menghitung persentase angket respon peserta didik dengan cara mencari rata-

rata persentase perolehan semua butir pertanyaan. 

                                                             

9Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif (Jakarta: Kencana Prenada 
Media Grop, 2009), h. 241  



55 
 

 

4) Menentukan kategori untuk respon positif siswa dengan cacra mencocokkan 

hasil persentase dengan kriteria yang ditetapkan. Kriteria angket respon 

peserta didik dengan ketentuan sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Kriteria Angket Respon Peserta Didik10 

Rentang Skor Krteria 

       Sangat Kurang 

20%         Kurang 

40%         Cukup 

             Baik 

             Sangat Baik  

Angket respon peserta didik terhadap modul pengembangan bahan ajar PAI-

BP berbasis kearifan lokal maja labo dahu ini dikatakan efektif apabila rata-rata 

persentase lebih dari 80%. 

                                                             
10Zulfajrin. Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Pendekatan Kontekstual Pokok Bahasan 

Segitiga Pada Siswa Kelas VII SMPN 3 Tarowang Kab. Jeneponto, Skripsi Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan UIN Alauddin Makassar. 2019),  h. 55 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian pengembangan menurut Borg dan Gall adalah proses/metode yang 

digunakan untuk memvalidasi dan mengembangkan produk,1 maka dari itu dalam 

pengembangan bahan ajar Pendidikan Agama Islam berbasis kearifan lokal maja labo 

dahu pada penelitian ini menggunakan model pengembangan 4D yang dicetuskan 

oleh Thiagarajan, Dorothy S. Semmel, dan Melvyn I Semmel dengan produk yang 

akan dikembangkan yaitu modul. Salah satu tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 

menghasilkan modul Pendidikan Agama Islam yang berbasis kearifan lokal maja 

labo dahu pada materi “Kisah Keteladanan Luqman” yang dikhususkan untuk kelas 5 

semester 2. Model 4D ini terdiri dari 4 tahapan yaitu: Define (Pendefinisian), Design 

(Perancangan), Develop (Pengembangan) dan Dissemination (Penyebaran). akan 

tetapi dalam penelitian ini, hanya digunakan 3 tahapan, yaitu Define (Pendefinisian), 

Design (Perancangan), dan Development (Pengembangan). 

Model pengembangan 4D ini dipilih karena model ini lebih tepat digunakan 

sebagai dasar untuk mengembangkan perangkat pembelajaran, uraiannya tampak 

lebih lengkap dan sistematis, dan pengembangannya pun melibatkan penilaian ahli 

sebelum melakukan pengujian di lapangan.2 Sehingga, peneliti menganggap model 

                                                             

1Sugiyono. Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/R&D) Cet. II, 
Bandung: Alfabeta, 2016), h. 394 

2Rafiqah, Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berbasis Konstruktivisme (Makassar: 
Alauddin University Press, 2013), h. 108 
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ini tepat digunakan untuk mengembangkan bahan ajar Pendidikan Agama Islam 

berbasis kearifan lokal maja labo dahu di SDN No.2 Sumi Kab. Bima. 

1. Pengembangan Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam Berbasis Kearifan 

Lokal Maja Labo Dahu 

Bahan ajar Pendidikan Agama Islam berbasis kearifan lokal maja labo dahu 

yang dikembangkan pada penelitian ini mengacu pada model pengembangan 4D yang 

terdiri atas tiga tahap sebagai berikut: 

a. Tahap Pendefinisian (Define) 

Tahap pendefinisian ini meliputi: 

1) Analisis awal akhir 

Analisis awal akhir sangat penting dalam penelitian pengembangan model 4D, 

karena sebagai penentu dibutuhkan atau tidaknya suatu produk yang akan 

dikembangkan. Berdasarkan wawancara dengan guru kelas V di SDN No.2 Sumi 

mengatakan bahwa bahan ajar yang digunakan dalam mengajar adalah bahan ajar dari 

kemendikbud yang disebut buku peserta didik, yang materi di dalamnya masih 

bersifat umum dan belum mengaitkan dengan kearifan lokal daerah tempat tinggal 

peserta didik, yaitu Bima.3  

Peneliti juga melihat bahwa peserta didik sudah melupakan nilai-nilai kearifan 

lokal yang ada di Bima, salah satunya yang paling kental adalah falsafah maja labo 

dahu yang di dalamnya berisi aturan-aturan yang mengatur segala aspek dalam 

kehidupan masyarakat Bima. 

 Berdasarkan hasil analisi awal akhir tersebut menunjukkan bahwa 

permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam proses pembelajaran tersebut 

                                                             

3Siti Wasilah, Guru PAI-BP kelas V (48 Tahun), 14 Agustus 2020 
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membuat peserta didik kurang memahami nilai-nilai kearifan lokal maja labo dahu 

sehingga banyak dari peserta didik yang menunjukkan dekadensi moral seperti suka 

mengejek, mengganggu, dan berkelahi dengan temannya. Kemudian, proses 

pembelajaran di kelas kurang dalam memotivasi peserta didik dalam belajar. 

Permasalahan di atas, menjadikan peneliti merancang sebuah modul 

Pendidikan Agama Islam berbasis kearifan lokal maja labo dahu dengan 

menggunakan format yang menarik yang di dalamnya terdapat gambar-gambar, 

warna-warna yang beragam, pengaturan tata letak, penggunaan bahasa yang dapat 

dipahami, contoh-contoh yang mudah di pahami peserta didik, petunjuk penggunaan 

modulnya jelas, dan materi yang disajikan pun mampu menarik peserta didik dalam 

belajar. 

2) Analisis Peserta Didik 

Berdasarkan analisis peserta didik di dapatkan bahwa peserta didik kelas V di 

SDN No. 2 Sumi ini merupakan orang Bima asli dengan agama yang dianut adalah 

agama Islam. Kemudian rata-rata peserta didik berada pada usia 10-11 tahun, 

sehingga sudah cukup mampu dalam berpikir logis dan mandiri dalam belajar. 

Jumlah keseluruhan dari kelas V ini adalah 16 orang dengan peserta didik terdiri dari 

9 perempuan dan 7 laki-laki. Dari 16 peserta didik ini rata-rata yang rajin pergi ke 

sekolah sebanyak 9-13 orang. Dari ke 16 peserta didik ini sebanyak 4 orang belum 

pintar membaca dan menulis. Kemudian Sebanyak 7 orang memilki gaya belajar 

kinestetik, hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan dan semangat nya dalam 

melakonkan contoh-contoh, kemudian sebanyak 2 peserta didik menyenangi gaya 

belajar audio, hal ini terlihat pada saat mereka membaca materi di buku dan terlihat 

tenang, sebanyak 7 peserta didik menyenangi gaya belajar visual, hal ini terlihat 
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ketika membaca, tertarik membaca bagian-bagian gambar. Maka dari itu dibutuhkan 

modul yang dapat mempermudah guru dalam menyampaikan materi yang di ajarkan 

kepada peserta didik dan lebih penting lagi dapat memudahkan peserta didik dalam 

belajar secara mandiri dan sistematis baik dengan arahan guru maupun tidak. 

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan wali kelas mengatakan bahwa 

peserta didik tersebut suka mengganggu dan mengejek temannya.4 Berdasarkan 

permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu bahan ajar yang di dalamnya 

mengangkat nilai akhlak, salah satunya dengan mengaitkan bahan ajar dengan 

kearifan lokal daerah Bima, agar peserta didik dapat belajar dan mengetahuinya, 

sehingga diharapkan dapat dilakukan dan kesehariannya. 

3) Analisis Materi 

Analisis materi ini diperlukan dalam mengidentifikasi, memerinci, dan 

menyusun secara sistematis modul yang akan digunakan dalam belajar Pendidikan 

Agama Islam kelas V, adapun materi yang dikembangkan dalam penelitian ini yaitu” 

Kisah Keteladanan Lukman” yang merujuk kepada buku kelas V kurikulum 2013 

revisi 2017, dengan memperhatikan Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD) 

dan Indikator Pencapaian Kompetensi. Materi ini dikembangkan dengan bersifat 

faktual yaitu berdasarkan fakta dengan melihat materi dalam buku kurikulum 2013 

revisi 2017, kemudian bersifat konsep yaitu kemampuan menyatakan suatu definisi, 

mengelompokkan, kemudian bersifat prinsip yaitu menentukan hubungan antara 

suatu konsep, dalam hal ini konsep maja labo dahu dan materi kisah keteladanan 

Luqman, kemudian bersifat sikap atau nilai dalam hal ini yaitu memilih suatu 

                                                             
4Nurhaidah, Guru PAI-BP kelas V (40 Tahun), 15 Agustus 2020. 
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perbuatan baik dan buruk, hal ini disesuaikan dengan nilai-nilai falsafah maja labo 

dahu dan nilai-nilai pada materi kisah keteladanan Luqman. 

b. Tahap Perancangan (Design) 

Tahap berikutnya yaitu tahap perancangan (Design) pada tahap ini peneliti 

mulai merancang modul yang akan dikembangkan sebagai salah satu sumber belajar 

peserta didik berdasarka hasil dari tahap pendefinisian. Adapun uraian dari hasil yang 

akan diperoleh sehingga terciptalah modulnya adalah: 

1) Pemilihan media 

Adapun media yang digunakan adalah modul, modul dipilih agar peserta didik 

dapat belajar secara mandiri baik dengan bantuan atau tanpa bantuan dari guru. 

Sehingga peserta didik dapat menemukan caranya sendiri dalam belajar. 

2) Pemilihan format 

Adapun format yang digunakan dalam modul ini yaitu menggunakan kertas 

hvs putih ukuran  A4, dengan jenis font yang digunakan yaitu Amino, bserif, fenando 

dengan menggunakan aplikasi canva, dengan ukuran yang bervariasi yaitu antara 13-

25 Kemudian digunakan banyak variasi warna dan gambar. 

3) Rancangan Awal 

a) Rancangan Sampul Modul 

 Untuk rancangan sampul modul dirancang sesuiai dengan judul dan isi modul 

yang dibuat semenarik mungkin, pada sampul modul ini terdapat judul, keterangan 

kelas, gambar dan nama pembuat modul.   

b) Rancangan Isi Modul 

Pemilihan dan penentuan bahan dalam merancang bahan ajar bertujuan untuk 

membuat suatu bahan ajar yang dapat membantu peserta didik dalam mencapai tujuan 
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pembelajaran. Peneliti memilih bahan ajar berupa modul yang berbasis pada kearifan 

lokal maja labo dahu pada materi “Kisah Keteladanan Lukman”. Bahan ajar ini 

dibuat berbeda dengan bahan ajar lainnya karena berisikan materi kisah keteladanan 

Lukman yang dibuat berbasis kearifan lokal maja labo dahu yang berarti ada unsur 

kearifan lokal maja labo dahu di dalamnya. 

Tabel 4.1 Modul Prototype I 

Rancangan Modul Keterangan 

 
Sampul Modul, tahapan ini adalah merancang 

judul sampul modul berdasarkan Kompetensi 

Dasar, Indikator pencapaian kompetensi dan 

materi pembelajaran 
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Kata Pengantar, bagian ini berisi ucapan 

syukur kepada Allah swt., manfaat yang 

diperoleh ketika membaca modul dan ucapan 

terimakasih atas terselesaikannya modul ini  

 
Daftas Isi, bagian ini berisi informasi bagi 

pembaca mengenai tampilan nomor halaman 

isi dari modul 
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Peta Konsep, bagian ini berisi gambaran 

umum dari materi yang akan dipelajari. 

 

 

Pendahuluan, bagian ini berisi informasi 

tentang isi modul, dan gambaran nilai 

kearifan lokal maja labo dahu. 
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Bagan Informasi Modul, bagian ini berisi 

kegiiatan-kegiatan dalam modul secara garis 

besar. 

 
Informasi Modul, bagian ini berisi tentang 

penjelasan dari kegiatan-kegiatan dalam 

modul. 



65 
 

 

 
Petunjuk Penggunaan Modul, bagian ini 

berisi tentang petunjuk-petunjuk dalam 

penggunaan modul agar lebih terarah dalam 

membaca modul ini. 

 
Tujuan Kegiatan Pembelajaran, bagian ini 

terdiri dari kompetensi dasar, indikator 

pencapaian kompetensi, dan tujuan 

pembelajaran yang diharapkan akan diketahui 

oleh peserta didik setelah proses 

pembelajaran. 
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Kegiatan Pembelajaran, berisi peta konsep 

mengenai gambaran materi yang akan 

dipelajari pada kegiatan pembelajaran . 

 
Ayo Membaca dan Mencari Tahu, bagian ini 

berisikan uraian materi yang akan dipelajari. 



67 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catatan Kecilku, bagian ini berisi catatan 

untuk memahamkan peserta didik antara 

keterkaitan materi dengan maja labo dahu 

yang berlaku dalam masyarakat Bima. 

 
Ayo Mencoba, bagian ini berisi pernyataan 

untuk menguj pengetahuan peserta didik 

terhadap materi yang dipelajari. 
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Rangkuman, berisi kesimpulan dari materi 

yang telah dipelajari secara keseluruhan. 

 
Ayo evaluasi diri berisi  soal-soal untuk tugas 

peserta didik di akhir pembelajaran dalam 

modul ini 
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Ayo Evaluasi Diri, bagian ini berisi tentang 

soal-soal yang akan dikerjakan peserta didik 

setelah menyelesaikan pembelajaran dalam 

modul ini. 

 
Glosarium, bagian ini berisi penjelasan dari 

kata-kata yang tidak dipahami. 
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c. Tahap Pengembangan 

1) Hasil Penilaian Validasi Ahli 

Tahapan ini bertujuan untuk menghasilkan bentuk akhir dari modul yang telah 

dikembangkan. Untuk mengetahui kriteria dalam menentukan baik atau tidaknya 

suatu produk haruslah melalui tahapan validasi yang dilakukan oleh para ahli, atau 

disebut validator. Dalam hal ini validator akan mengoreksi dan memberikan masukan 

serta saran sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan atau revisi dari 

modul yang telah disusun sehingga dapat dihasilkan tingkat kevalidan modulnya. 
Tabel 4.2 Nama Validator  

No Nama Jabatan  

1 Dr. Usman, M.Pd 
Dosen Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan 

Validator I 

2 
Dr. Rosdiana, 

M.Pd.I 

Dosen Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan 

Validator II 

 
Referensi Rujukan, bagian ini berisi 

tentang daftar referensi yang digunakan 

sebagai rujukan oleh peneliti dalam 

penyusunan modul sehingga jika 

pembaca ingin mengetahui lebih lanjut 

maka ia dapat mengakses referensi yang 

dijadikan acuan oleh peneliti 
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Modul yang telah dikembangkan ini tidak lepas dari adanya beberapa koreksi 

dan saran dari para validator, yang merupakan bahan pertimbangan dalam merivisi 

modul.   
Tabel 4.3 Revisi dari Validator 

Perangkat 

yang 

Divalidasi 

Hasil Validasi Keterangan 

 Modul  

  

Desain ulang sampul modulnya, buat lebih menarik, 

lihat contoh-contoh pembuatan sampul modul. 

Validator I 

Sesuaikan Bagan Informasi modul dengan isi yang ada 

di dalam modul 

Validator I 

Untuk kolom “Ikhtisar”seharusnya diganti, karena  

kesimpulan materi seharusnya di akhir bukan di awal 

Validator I 

Jelaskan dengan baik isi-isi yang ada di dalam modul  

pada bagian “Informasi Modul” 

Validator II 

Buat lebih jelas lagi petunjuk yang ada di petunjuk 

penggunaan modul 

Validator II 

Kaitkan contoh  keseharian masyarakat Bima dengan 

materi di kolom “Catatan Kecilku” 

Validator II 

Jangan masukan Syirik ke dalam Indikator Pencapaian 

Kompetensi pada ranah keterampilan. 

Validator II 

Salah satu kriteria utama dalam menilai suatu modul itu layak atau tidak untuk 

digunakan adalah berdasarkan hasil validasi oleh validator. Berikut di bawah ini tabel 

tanggal pelaksanaan validasi yang dilakukan oleh validator terhadap modul yang 

dikembangkan. 
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Berikut di bawah ini tabel yang berisi hasil dari beberapa aspek yang telah 

divalidasi validator. 

Tabel 4.4 Hasil Penilaian Validator terhadap Modul yang telah Dikembangkan 
No Aspek Penilaian Validasi Akhir Keterangan 

1 Aspek Penampilan Fisik 4,33 Sangat Valid 

2 Aspek Bahasa 4,375 Sangat Valid 

3 Aspek Tata letak 4,0 Valid 

4 Aspek Akurasi Materi 4,0 Valid 

5 Aspek Pembelajaran 4,0 Valid 

Rata-rata 4,158 Valid 

Hasil analisis yang ditunjukkan pada tabel 4.4 dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Nilai rata-rata kevalidan modul untuk aspek penampilan fisik adalah 4,416 

dinyatakan dalam kategori “Sangat Valid” (4,3  M ≤5). 

b. Nilai rata-rata kevalidan modul untuk aspek bahasa adalah 4,375 dinyatakan 

dalam kategori “Sangat Valid” (4,3  M ≤5). 

c. Nilai rata-rata kevalidan modul untuk aspek tata letak adalah M= 4,0 dinyatakan 

dalam kategori “Valid” (3,5       ). 

d. Nilai rata-rata kevalidan modul untuk aspek akurasi materi adalah 4,0 dinyatakan 

dalam kategori “Valid” (3,5       ). 

e. Nilai rata-rata kevalidan modul untuk aspek pembelajaran adalah 4,0 dinyatakan 

dalam kategori “Valid” (3,5       ). 
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Berdasarkan uraian dari hasil analisis nilai rata-rata total kevalidan modul 

didapatkan bahwa modul yang telah dikembangkan adalah 4,158 sehingga berada 

pada kategori “valid” karena berada pada interval 3,5        untuk melihat hasil 

lengkapnya dapat dilihat pada lampiran hasil validasi. Secara umum penilaian yang 

didapatkan dari modul ini baik dan dapat digunakan dengan revisi kecil, sehingga 

modul ini dinyatakan memenuhi kriteria kevalidan. Berikut di bawah ini revisi dari 

hasil Validasi. 
Tabel 4.5 Hasil Revisi Uji Validasi (Validator 1) 

No Desain Produk Sebelum Revisi Desain Produk Setelah Revisi 

1 
 

 

 

 

 

 

 

2 
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Tabel 4.6 Hasil revisi uji validasi (Validator 1I) 

No Desain produk Sebelum Revisi Desain Produk Setelah Validasi 

1   

 

 

 

 

 

 

 

2   
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2) Hasil Uji Coba Modul 

Perangkat pembelajaran yang telah direvisi berdasarkan masukan dari 

validator, kemudian akan di uji cobakan di kelas V SDN No.2 Sumi Kab. Bima. Pada 

kegiatan ini peneliti langsung menguji cobakan modul yang telah dikembangkan. Uji 

coba ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan dari modul yang telah 

dikembangkan. 

Kegiatan uji coba modul ini dilaksanakan dalam 2 pembelajaran, sehingga uji 

cobanya dilaksanakan dalam 4 pertemuan. Adapun subjek penelitian ini adalah 

peserta didik kelas V SDN No. 2 Sumi Kab. Bima sebanyak 16 orang.  



76 
 

 

a) Analisis Hasil Belajar  

Hasil analisis skor tes hasil belajar peserta didik setelah menggunakan modul 

PAI-BP berbasis kearifan lokal maja labo dahu dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
 

Tabel 4.7 Persentase Skor Prestasi Hasil Belajar PAI-BP Kelas V SDN No.2 
Sumi, Kab. Bima pada Tes Hasil Belajar. 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

91-     Sangat Tinggi 1 6,25% 

75 -    Tinggi 14 87,5% 

60 -  74 Sedang 1 6,25% 

40 -    Rendah 0 0% 

0 - 39 Sangat Rendah 0 0% 

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa 16 peserta didik yang 

mengikuti tes hasil belajar tidak terdapat peserta didik yang berada pada kategori 

sangat rendah. Untuk kategori tinggi ada 14 orang dengan persentase 87,5%, untuk 

kategori sangat tinggi ada 1 peserta didik dengan persentase 6,25%, Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa skor rata-rata hasil belajar PAI-BP berada pada 

kategori tinggi. 
 

Tabel 4.8  Deskripsi Ketuntasan Pencapaian Tes Hasil Belajar  
Kelas V SDN No.2 Sumi. 

Skor Kategori Frekuensi Persentase (%) 

< 75 Tidak Tuntas 1 6,25% 

  75 Tuntas 15 93,75% 

Berdasarkan segi ketuntasan terdapat 15 orang dari 16 peserta didik yang 

memperoleh nilai 75 ke atas, sedangkan 1 peserta didik memperoleh skor di bawah 

75. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan peserta didik tersebut memiliki nilai 
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yang tidak tuntas karena peserta didik tersebut jarang datang ke sekolah, sehingga 

kurang memiliki pemahaman terhadap materi yang ada di modul. 

b) Angket Respon Peserta didik 

Angket respon peserta didik diberikan kepada 16 orang peserta didik kelas V 

setelah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran dengan menggunakan modul PAI-

BP berbasis kearifan lokal maja labo dahu. Hasil analisis data respon peserta didik 

terhadap modul dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.9  Deskripsi Hasil Respon Peserta Didik 
No Aspek Penilaian Skala Jml. 

skor 
Sko

r 
Tota

l 

% Ket. 
1 2 3 4 5 

1 Penampilan sampul 
modul menarik. 

    16 80 80 100 SS 

2 Gambar dan ilustrasi 
menarik perhatian 
peserta didik. 

    16 80 80 100 SS 

3 Bentuk dan ukuran 
huruf mudah dibaca. 

   1 15 79 80 98,75 SS 

4 Bentuk dan ukuran 
huruf yang digunakan 
konsisten 

   3 13 77 80 96,25 SS 

5 Gambar yang disajikan 
jelas atau tidak buram 

   2 14 78 80 97,5 SS 

6 Gambar yang disajikan 
menarik 

   9 7 71 80 88,75 SS 

7 Dengan menggunakan 
bahan ajar berupa 
modul ini saya dapat 
memahami materi PAI-
BP 

  1 8 7 70 80 87,5 SS 

8 Materi sesuai dengan 
mata pelajaran 
Pendidikan Agama 
Islam 

    16 80 80 100 SS 

9 Saya dapat mengikuti   1 8 7 70 80 87,5 SS 
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kegiatan belajar tahap 
demi tahap 

10 Soal-soal yang 
digunakan pada bahan 
ajar ini (modul) sangat 
sesuai dengan materi 

   5 11 75 80 93,75 SS 

11 Bahan ajar ini 
menggunakan contoh-
contoh soal yang 
berkaitan dengan 
masalah kehidupan 
sehari-hari. 

   8 8 72 80 90 SS 

12 Latihan pada setiap 
materi membuat saya 
mengetahui kemampuan 
saya dalam memahami 
materi   

   6 10 74 80 92,5 SS 

13 Modul berbasis kearian 
lokal maja labo dahu 
membuat saya memiliki 
kemampuan untuk 
belajar mandiri 

   14 2 66 80 82,5 SS 

14 Modul berbasis kearian 
lokal maja labo dahu 
membuat saya lebih 
mudah memahami 
materi pembelajaran 

  1 7 8 71 80 88,75 SS 

15 Modul berbasis kearian 
lokal maja labo dahu 
ini menarik dan tidak 
membosankan 

   14 2 66 80 82,5 SS 

Rata-Rata Keseluruhan 92,33
% 

SS 

Berdasarkan tabel 4.  di atas, terlihat bahwa persentase rata-rata respon peserta 

didik terhadap modul memiliki nilai lebih besar dari 80%. Dari keseluruhan aspek 

yang dinyatakan, presentasi dari respon peserta didik adalah 92,33%. Angka tersebut 

berada pada interval 80%         dengan kategori Tinggi, sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa respon peserta didik terhadap modul yang digunakan bernilai  

efektif. 

Berdasarkan kedua kriteria keefektifan di atas, yakni tes hasil belajar dan 

angket respon peserta didik, dapat disimpulkan bahwa analisis dari angket respon 

sebesar 92,33% dan berada interval 80%         dengan kategori tinggi, 

kemudian untuk hasil analisis tes hasil belajar berada pada kategori sangat tinggi dan 

telah memenuhi ketuntasan klasikal yakni 93,75% peserta didik tuntas secara 

klasikal, dan sebanyak 14 peserta didik berada pada kriteria sangat tinggi dengan 

persentase 87,5%. Dengan demikian, modul yang dikembangkan telah memenuhi 

kriteria efektif. 

B. Pembahasan 

Penelitian ini adalah penelitian pengembangan atau research and 

development. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan bahan ajar berbasis 

kearifan lokal maja labo dahu yang dapat digunakan guru dalam mengenalkan maja 

labo dahu kepada peserta didik, selain belajar materi yang memang sudah disusun 

dalam kurikulum 2013.  

Penelitian dan pengembangan merupakan penelitian yang menghasilkan suatu 

produk yang diuji kelayakannya oleh para ahli yang kemudian dapat menciptakan 

produk yang layak diujiobakan. Produk yang dihasilkan dalam dalam penelitian ini 

berupa modul Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang berbasis kearifan lokal 

maja labo dahu pada materi “Kisah keteladanan Lukman” untuk peserta didik kelas 

V semester 2. 
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Untuk menghasilkan produk yang dikembangkan, peneliti menggunakan 

model S. Thiagarajan & I Semmel yang terdiri dari 4 tahapan yaitu pendefinisian 

(define), perancangan (design), pengembangan (development), dan penyebaran 

(Dessiminate). Akan tetapi, dalam hal ini peneliti hanya sampai pada tahap 

pengembangan. 

1. Proses Pendefinisian  

Untuk tahapan pendefinisian, hal yang dilakukan adalah analisis awal akhir, 

analisis peserta didik dan analisis materi Untuk analisis awal akhir ini yaitu 

menganalisis segala permasalahan yang dihadapi guru dan peserta didik dalam 

pembelajaran, seperti perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru dan metode 

yang digunakan saat mengajar, sehingga mengakibatkan peserta didik suka 

mengganggu, berkelahi dengan temannya.   

Selanjutnya yaitu melakukan analisis peserta didik, dalam hal ini peserta didik 

secara keseluruhan beragama Islam, dengan tipe belajar yang beragam yaitu audio, 

visual dan kinestetik, kemudian rata-rata umur dari peserta didik berkisar dari 10-11 

tahun, untuk bahasa yang digunakan oleh peserta didik adalah bahasa Bima (mbojo), 

dalam hal ini mereka belum terlalu lancar dalam menggunakan bahasa Indonesia, 

sehingga disini peneliti dalam membuat modul selain menggunakan bahasa Indonesia 

juga menggunakan bahasa Bima, agar peserta didik bisa memahami materi dengan 

baik.  

Kemudian yaitu menganalisis materi, dalam hal ini peneliti mengambil materi 

“kisah keteladanan Lukman” yang merujuk pada buku Pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti kelas V kurikulum 2013 revisi 2017. Kemudian peneliti mulai 

menganalisis KD, dan Indikator Pencapaian Kompetensinya agar peneliti bisa 
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mengembangkan materinya, materi ini dikembangkan secara faktual, konseptual, 

prinsip dan nilai atau sikap. Selain menggunakan buku PAI-BP kelas V kurikulum 

2013 tersebut, peneliti juga menggunakan beberapa referensi lain yang menunjang. 

2. Proses Perancangan   

Tahapan perancangan ini dilakukan dengan merancang modul PAI-BP 

berbasis kearifan lokal maja labo dahu yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu  

a. Memilih media pembelajaran yang sesuai dengan materi dan karakteristik peserta 

didik. 

b. Pemilihan format yaitu mengacu kepada pemilihan gambar, warna dan bentuk 

yang menarik bagi peserta didik, selain itu pula perlu diperhatikan tata letak dan 

rancangan awal 

c. Rancangan awal, adapun rancangan awal dari modul PAI-BP berbasis kearifan 

lokal maja labo dahu ini yaitu: 

1) Format: menggunakan kertas A4, dengan skala spasi exactly 12 pT, dan jenis 

huruf Amino, bserif, ferando dengan ukuran huruf yang beragam dari ukuran 13-

25. Kemudian menggunakan gambar dan warna yang menarik. 

2) Bahasa: merujuk kepada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), 

menggunakan bahasa Bima untuk memperjelas makna, kemudian menggunakan 

kalimat yang komunikatif, dan sederhana, petunjuk penggunaan modul jelas. 

3) Isi/materi: rujukan materinya diambil dari buku paket PAI-BP kurikulum 2013 

revisi 2017 dan beberapa referensi lainnya, baik dari buku maupun situs online 

yang disajikan menarik dan mendorong keinginan peserta didik dalam belajar. 
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3. Proses Pengembangan 

Tahapan ke tiga yaitu tahapan pengembangan, yaitu memodifikasi modul 

dengan mengacu pada aspek-aspek penilaian yang ditentukan. 

a. Kevalidan Modul PAI-BP Berbasis Kearifan Lokal Maja Labo Dahu 

Tahapan ini yaitu melakukan uji validasi kepada para validator, kemudian 

melakukan perbaikan terhadap modul berdasarkan saran dan kritik dari para validator. 

Para ahli akan menilai dan memvalidasi beberapa aspek seperti aspek tampilan fisik, 

aspek bahasa, aspek isi, aspek akurasi materi, dan aspek Pembelajaran. 

Hasil data kevalidan Modul menunjukkan nilai rata-rata semua aspek yaitu 

4,158 yang berada pada kategori valid. Hal ini disebabkan modul di susun semenarik 

mungkin yang berisi gambar dan banyak warna, serta bahasa yang digunakan 

komunikatif, menyesuaikan dengan bahasa yang diketahui oleh peserta didik, yaitu 

menggunakan bahasa Bima agar peserta didik lebih memahami maksud dari 

modulnya. Hal ini menunjukkan bahwa modul yang telah dikembangkan layak dan 

kualitasnya lebih baik. 

b. Uji Coba Modul 

Uji coba modul bertujuan untuk mengetahui keefektifan produk yang 

dikembangkan, peserta didik dikatakan tuntas apabila memperoleh nilai lebih besar 

dari KKM yaitu 72. Artinya pembelajaran dikatakan tuntas secara klasifikasi jika 

minimal 80% peserta didik mencapai nilai tuntas. Berdasarkan hasil uji coba modul, 

didapatkan sebanyak 15 dari total 16 peserta didik mendapatkan nilai tuntas, sehingga 

persentase rata-rata ketuntasannya adalah 93,75%. Selanjutnya, untuk angket respon 

peserta didik terhadap modul yang telah dikembangkan yaitu berada pada kategori 

tinggi dengan interval 80%         yaitu dengan rata-rata 92,33% 
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Dalam pelaksanaan peneltian, peneliti mengalami beberapa kendala selama 

kegiatan pengembangan terutama pada kegiatan perancangan dan uji coba modul 

PAI-BP berbasis kearifan lokal maja labo dahu. Adapun kendala-kendala yang 

dimaksud, yaitu: 

1) Kesulitan dalam menentukan materi yang akan dipelajari dalam modul dan 

bentuk penyajian modulnya. 

2) Jumlah peserta didik di kelas V berjumlah 16 orang, namun dalam setiap 

pertemuan tidak dapat mengumpulkan seluruh peserta didik dikarenakan alpa, 

sakit dan ijin. 

3) Pelaksanaan uji coba modul ini dilakukan 2 minggu sebelum ujian akhir 

kenaikan kelas, sehingga waktu bagi peneliti dalam menguji cobakan modul 

kepada peserta didik kurang. 

4) Beberapa peserta didik terkadang acuh tak acuh dengan arahan peneliti 

sehingga dalam proses uji coba nya menyita waktu yang lama. 

5) Terkadang peserta didik tidak membawa modul yang sudah dibagikan ketika 

peneliti melakukan tatap muka di kelas 

4. Kelebihan Modul yang dikembangkan 

Adapun kelebihan dari modul yang dikembangkan peneliti yaitu memiliki 

muatan nilai kearifan lokal maja labo dahu di dalamnya, berisi kegiatan pembiasaan 

yang bisa dilakukan peserta didik, kemudian ada ibrah yang berisi kisah-kisah yang 

berkaitan dengan materi dan ada kolom ayo mencoba yang mengarahkan peserta 

didik untuk dapat menyelesaikan soal-soal, yang kemudian peserta didik dapat 

mengevaluasi jawabannya di kolom kunci jawaban. 

 



84 
 

 

5. Keterbatasan modul yang dikembangkan 

Modul yang dikembangkan ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu: 

a. Modul yang dikembangkan oleh peneliti ini memiliki keterbatasan waktu, biaya, 

dan kelas. Karena hanya berfokus dan diterapkan untuk kelas V pada materi 

“Kisah Keteladanan Luqman’. 

b. Modul ini belum sampai pada tahap uji coba skala besar. 

c. Modul ini tidak dicetak dengan skala besar. 

d. Modul ini belum dilakukan penyebarluasan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Pengembangan modul PAI-BP berbasis kearifan lokal maja labo dahu ini 

mengacu pada model pengembangan 4D. akan tetapi, dalam penelitian ini hanya 

dilakukan sampai pada tahap pengembangan (develop) saja. Berdasarkan hasil 

dari penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan yaitu: 

1. Bahan ajar yang dikembangkan yaitu modul Pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti berbasis kearifan lokal maja labo dahu yang khusus untuk 

kelas V Sekolah Dasar pada materi “kisah keteladanan Luqman”, berikut 

penjabarannya: 

a. Tahap Pendefinisian (define), dalam hal ini yaitu melakukan analisis awal akhir 

yaitu menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah yang 

membutuhkan penyelesaian, seperti perangkat pembelajaran apa saja yang 

digunakan guru dalam mengajar dan metode yang digunakan oleh guru, sehingga 

mengakibatkan peserta didik mengganggu, mengejek dan berkelahi dengan 

temannya. Selanjutnya analisis peserta didik ini yaitu mengetahui karakteristik 

peserta didik, dalam hal ini temuan peneliti yaitu keseluruhan dari kelas V ini 

beragama Islam dan merupakan warga Bima asli, yang rata-rata berada pada usia 

10-11 tahun sehingga cukup mampu dalam berpikir logis dan mandiri dalam 

belajar, kemudian kemampuan dalam mengetahui bahasa Indonesia sudah cukup 

baik, Kemudian Sebanyak 7 orang memilki gaya belajar kinestetik, hal ini 

dibuktikan dengan keikutsertaan dan semangat nya dalam melakonkan contoh-

contoh, kemudian sebanyak 2 peserta didik menyenangi gaya belajar audio, hal ini 

terlihat pada saat mereka membaca materi di buku dan terlihat tenang, sebanyak 7 

peserta didik menyenangi gaya belajar visual, hal ini terlihat ketika membaca, 
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tertarik membaca bagian-bagian gambar. Selanjutnya analisis materi, ini 

diperlukan dalam mengidentifikasi, memerinci, dan menyusun secara sistematis 

modul yang akan digunakan dalam belajar Pendidikan Agama Islam kelas V, 

adapun materi yang dikembangkan dalam penelitian ini yaitu” Kisah Keteladanan 

Luqman” yang merujuk kepada buku kelas V kurikulum 2013 revisi 2017, dengan 

memperhatikan Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator 

Pencapaian Kompetensi, kemudian materinya dikembangkan dengan bersifat 

faktual, konseptual, prinsip dan sikap atau nilai. 

b. Tahap Perancangan (design) yaitu mulai merancang modul yang akan 

dikembangkan, adapun hal-hal yang dilakukan dalam tahap perancangan ini yaitu: 

pemilihan media, dalam hal ini memilih media yang sesuai dalam penggunaan 

modul ini, media yang digunakan dalam pembelajaran pada penelitian ini yaitu: 

papan tulis, spidol, modul, pulpen, spidol/pensil warna dan mainan. Selanjutnya 

yaitu pemilihan format, dalam hal ini yaitu menentukan format dari modul yang 

dirancang. Adapun formatnya yaitu menggunakan kertas hvs putih ukuran A4, 

dengan jenis font Comic Sans Ms dan Times New Rowman dengan ukuran huruf 

rata-rata antara 11-14, kemudian menggunakan spacing 12 Pt, kemudian 

menggunakan warna yang bervariasi dengan tambahan gambar-gambar. 

c. Tahap Pengembangan (develop) dilakukan uji validitas oleh validator dengan 

tujuan mendapatkan modul yang valid sesuai dengan koreksi masukan dan saran, 

setelah itu melakukan perbaikan produk. Setelah itu, peneliti melakukan uji coba 

produk kepada peserta didik. 

2. Adapun hasil validasi modul Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

berbasis kearifan lokal maja labo dahu yang diperoleh dari validasi para 

ahli yaitu memenuhi kriteria valid dengan nilai rata-rata 4,158. 
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3. Adapun hasil dari uji keefektifan modul dengan membagikan angket 

respon peserta didik dan melihat tes hasil belajar peserta didik didapatkan 

yaitu; untuk hasil angket respon peserta didik berada pada kriteria tinggi 

dengan persentase 92,33% dengan interval 80%         sehingga 

untuk angket respon peserta didik dinyatakan efektif. Kemudian untuk 

hasil belajar peserta didik, sebanyak 15 dari total 16 peserta didik 

mendapatkan nilai tuntas     sehingga diperoleh persentase rata-rata 

ketuntasannya adalah 93,75%, dan diperoleh sebanyak 14 peserta didik 

berada pada kriteria tinggi dengan persentase 87,5% sehingga dari tes hasil 

belajar peserta didik diketahui bahwa modul ini efektif. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka peneliti memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Untuk mendapatkan sebuah produk pengembangan bahan ajar yang baik 

maka proses pertama yang perlu dilakukan adalah analisis terhadap 

beberapa aspek dan pendapat yang direkomendasikan oleh ahli saat proses 

validasi dipadukan untuk memperbaiki dan melengkapi bahan ajar yang 

akan diproduksi.     

2. Bahan ajar yang dikembangkan harus memenuhi persyaratan kevalidan, 

kepraktisan dan keefektifan serta disesuaikan dengan kebutuhan peserta 

didik yang dibuat semenarik mungkin dan peserta didik memiliki 

pengalaman belajar yang sesuai dengan tingkat pengetahuan dan usianya 

serta perkembangan zaman dan teknologi, dan dengan digunakannya 

bahan ajar modul tersebut mereka mendapat pengalaman baru dalam 

penerimaan materi pembelajaran.    
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3. Pemanfaatan bahan ajar modul Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

ini dapat digunakan secara mandiri oleh peserta didik tanpa bimbingan 

pendidik. Apabila peserta didik kesulitan, guru dapat membimbing agar 

peserta didik mudah memahami materi.   
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